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ABSTRAK  

 

Nama  : Nofianti Rahman   

NIM : 70300117021 

Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Ibu PKK Pada Pemeriksaan 

Payudara Sendiri (SADARI) Dengan Pendekatan Trancultural Nursung 

Kanker  payudara merupakan salah satu penyakit. kanker yang menduduki urutan pertama 

penyebab.kematian pada wanita di Indonesia.  Prevalensi kanker payudara meningkat, jumlahnya 

mencapai 19,18 %  kasus.  Ini cenderung meningkat disebabkan tidak melakukan skrining di 

awal dan menurunnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kesehatan.Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap ibu PKK tentang SADARI dengan pendekatan 

transcultural nursing. Metode penelitian ini adalah deskritif kualitatif dengan metode wawancara 

pada sepuluh orang ibu PKK di Desa Bahari II. Metode analisa data adalah dengan mereduksi 

data, display data dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan dan sikap dalam melakukan pemeriksaan payudara sendiri masih kurang. 

Kurangnya pengetahuan ditunjukkan dari ketidaktahuan partisipasan mengenai kanker payudara 

dan SADARI, tujuh dari sepuluh partisipan tidak mengetahui sama sekali mengenai SADARI 

sebagai deteksi kanker payudara. Sikap dalam melakukan pemeriksaan payudara sendiri masih 

kurang atau tidak mampu melakukan SADARI, tujuh dari sepuluh partisipan belum pernah 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Kurangnya tingkat pengetahuan dan sikap ini 

disebabkan karena belum mendengar informasi mengenai SADARI dan kepercayaan-

kepercayaan yang diyakini oleh partisipan mengenai penyakit kanker payudara. 

 

Kata Kunci: Pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(SADARI) ( breast self-examination (BSE), dan transcultural nursing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Word Health Organizatio (2018) mengatakan bahwa kanker  payudara merupakan 

salah satu penyakit.kanker yang menduduki urutan pertama penyebab.kematian pada 

perempuan di Indonesia. Meningkatnya angka kematian akibat kanker payudara ini 

disebabkan terdeteksinya kanker  pada.stadium lanjut sehingga proses pengobatannya 

sulit untuk dilakukan. Kanker payudara ini ialah salah satu jenis kanker .yang berasal dari 

kelenjar, saluran.dan jaringan penunjangnya. tidak .termasuk kulit payudara (Kementrian 

Kesehatan RI, 2015). 

Global Cancer Observatory (2018) mengatakan angka kejadian kasus kanker 

yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kanker payudara dengan insiden sebesar 

58,256 kasus atau 19,18%  dari total 348.809 kasus  dan kanker serviks (leher rahim) 

dengan urutan kedua sebanyak 32.469 kasus atau 9,3 %. Indonesia berada dalam urutan 8 

di Asia Tenggara dengan kejadian kanker payudara yaitu sebesar  42,1 per 100.000 

penduduk dengan angka kematian sebesar 17 per 100.000 penduduk yang di ikuti oleh 

kanker rahim sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 

100.000  penduduk (Azhari et al., 2021) 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018) prevalensi tumor/kanker terjadi 

peningkatan dari 1,4 per 1.000 penduduk di tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk 

pada tahun 2018. Peningkatan kanker payudara yang terjadi setiap tahunnya maka perlu 

upaya pencegahan, diagnosis dini, pengobatan kuratif maupun paliatif serta upaya 

rehabilitasi yang baik, agar pelayanan pada penderita dapat dilakukan secara optimal 

(Azhari et al., 2021). 
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Kasus kanker payudara di Indonesia 80% ditemukan pada stadium lanjut 

(Yuliana, 2018).  Hal ini terjadi wanita terlambat mengetahui bahwa jika terkena penyakit 

kanker payudara.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Watiningsih dan 

Sugiartini, (2020) mengatakan bahwa meningkatnya kanker payudara disebabkan oleh 

penderita  tidak melakukan skrining di awal. Skrining kanker payudara dilakukan untuk 

deteksi dini kanker payudara. Deteksi ini dapat memperlambat atau menyembuhkan 

kanker sejak dini. Skrining ditujukan untuk mendapatkan kanker payudara sejak dini 

sehingga hasil pengobatan menjadi efektif, dengan demikian akan menurunkan 

kemungkinan kekambuhan, menurunkan mortalitas dan memperbaiki kualitas hidup 

(level -3). Salah satu skrining yaitu dengan pemeriksaan payudara sendiri  SADARI 

(Ministry of Health, 2019). 

SADARI merupakan suatu proses pemeriksaan payudara sendiri secara teratur 

untuk mendeteksi adanya pembengkakan yang abnormal atau benjolan sehingga bisa 

mendapatkan penanganan medis sesegera mungkin (Yusrah Taqiyahdan Fatma Jama, 

2020). Wanita harus segera menceritakan setiap perubahan payudara yang terjadi pada 

dokter ketika dugaan kanker payudara muncul. Tanda-tanda awal kanker payudara tidak 

sama pada setiap wanita. Tanda yang paling umum terjadi adalah perubahan bentuk 

payudara dan puting, perubahan yang terasa saat perabaan dan keluarnya cairan dari 

putting(Kemenkes, 2019). 

Pencegahan primer merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 

pengendalikan risiko kanker payudara dengan cara peningkatan komunikasi, informasi 

dan edukasi. Pencegahan sekunder dilakukan melalaui deteksi dini kanker payudara  

yaitu seperti pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) (Taqiyah & Jama, 2020). Metode 
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pemeriksaan ini sangat sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan, cukup dengan jari-

jari tangan untuk meraba dan mendeteksi adanya massa. Dapat juga dengan 

menggunakan cermin untuk melihat bentuk ukuran payudara. Kanker yang ditemukan 

dengan deteksi dini fase awal memungkinkan penyembuhan sebesar 90 % (PERABOI 

2019). 

SADARI  merupakan suatu teknik dalam mencegah timbulnnya kanker payudara 

pada stadium lanjut. Sehingga hal ini perlu memperhatikan diri sendiri terkait dengan 

pemeriksaan setiap bulannya pada payudara. Maka dianjurkan untuk selalu menjaga 

kesehatan agar terhindar dari penyakit., ini dijelaskan oleh Firman Allah swt. dalam QS 

Az-Zariyat/51:21. 

 وَفِي أَنْ فُسِكُمْ أَفَلََ تُ بْصِرُونَ 

Terjemahnya: 

 

”Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan ?”(QS Az-

Zariyat/51:21) 

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah bahwa di dunia 

ini terdapat tanda-tanda yang semuanya itu menunjukan keagungan Sang Maha Pencipta 

dan kekuasaannya sangat luas. Dan barang siapa yang memikirkan penciptaan dirinya, 

niscaya dia akan mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya dan sendi-sendi tulang-

tulangnya diciptakan hanyalah untuk beribadah. Ini menerangkan bahwa tanda-tanda 

dari kekuasaan Allah swt. pada diri manusia. Sesudah dipahami tanda-tanda itu  tetapi 

kebanyakan manusia masih lalai dan tidak memperhatiakan semua yang dapat 

disaksikan (Ibnu Katsir, 2018 ). 
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Penjelasan diatas mengisyaratkan untuk senantiasa memperhatikan diri sendiri 

termaksud anggota tubuh  agar terhindar dari penyakit. Sehingga hal ini perlu peran 

seorang perawat untuk selalu membantu masyarakat dalam hal menjaga dan 

meningkatkan kesehatannya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait 

pencegahan (preventif) kanker payudara dengan berperilaku SADARI. Perilaku ini akan 

menambah pengetahuan perempuan tentang pemeriksaan payudara sendiri sehingga 

dapat meningkatkan status kesehatannya menjadi lebih baik lagi. Islam juga 

mengajarkan pengobatan bagi siapa saja yang membutuhkan saat sakit inilah merupakan 

salah satu fitrah sebagai manusia. 

Peran ibu dalam rumah tangga sangat penting untuk mengupayakan kesehatan 

keluarganya. Dalam penelitian yang dilakukan Zedadra et al.,(2019) mengatakan bahwa 

informasi yang diperoleh secara informal dan non formal dapat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan dan perubahan perilaku. Peran komunikasi ibu pada anaknya penting untuk 

mengajarkan pendidikan dan pemeliharaan kesehatan terkait dengan kanker payudara 

sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan anaknya kearah yang lebih baik ini 

kaitannya deteksi dini kanker payudara dengan SADARI  (Schulte dkk, 2017). 

Peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap/perilaku SADARI merupakan 

dua hal yang sangat menentukan tingkat peningkatan atau menurunnya kasus kanker 

payudara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada remaja putri kelas XII di 

SMA Kader Pembangunan Baturaja Tahun (2020) terdapat hubungan yang bermakna 

antara pengetahuan remaja putri dengan perilaku memeriksa payudara sendiri 
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(SADARI) dengan p value = 0,019.  Ada hubungan yang bermakna antara sikap remaja 

putri dengan perilaku memeriksa payudara sendiri (SADARI) dengan p value = 0,000 

(Delvia & Azhari, 2021). 

Leininger (2002) mengatakan bahwa untuk memberikan tindakan keperawatan 

harus selaras dengan keyakinan, budaya, praktik dan nilai individu dan kelompok. 

Menciptakan suatu perawatan kongruen secara budaya, yang merupakan tujuan utama 

dalam hubungan kreatif merancang yang baru atau berbeda dan peduli terhadap gaya 

hidup untuk kesehatan atau kesejahteraan pasien. Penggunaan pengetahuan dan cara 

generic serta professional, misalnya dalam hal mendeteksi kanker payudara dengan 

SADARI sesuai dengan tindakan dan tujuan perawatan agar individu atau kelompok 

dapat mempertahankan kesehatan (Putri, D. M. P. 2016). 

Wilayah Indonesia Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu 

Provinsi dengan kejadian kasus kanker payudara terbanyak setelah Sulawesi Selatan 

yaitu sebanyak 253 kasus (Tasnim & Akbar, 2018). Desa bahari II adalah tempat 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Desa ini memiliki kebiasaan-kebiasaan 

yang menganggap bahwa luka atau benjolan yang ada dipayudara  bisa disembuhkan 

dengan pergi kedukun untuk dibacakan doa-doa agar penyakit tersebut sembuh. 

Kebiasan-kebiasan ini sudah dilakukan secara turun temurun. 

Pada penelitian pendahuluan peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur 

pada 2 orang ibu-ibu PKK di Desa Bahari II  Kabupaten Buton Selatan. Dua wanita 

tersebut mengatakan tidak mengetahui akan adanya metode SADARI sebagai deteksi 

dini kanker payudara. Hambatan dalam penelitian ini adalah bahasa yang digunakan 
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oleh ibu-ibu PKK, mereka mengatakan tidak terlalu lancar dan bahkan sulit untuk 

berbahasa Indonesia. Terkait dengan ini peneliti ingin mengetahui  lebih jauh terkait 

dengan pengetahuan dan sikap dengan pemeriksaan payudara sendiri dengan 

pendekatan transcultural nursing. Sehingga peneliti mengambil judul penelitian 

“Gambaran tingkat pengetahuan dan sikap ibu PKK tentang pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) dengan pendekatan transcultural nursing“ 

B. Rumusan Masalah 

Meningkatnya prevalensi kanker payudara di Indonesia menunjukan rendahnya 

kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat. Dalam beberapa studi 

mengatakan aspek predisposisi yang biasa terjadi ialah mengenai nilai-nilai budaya yang 

dianut oleh suatu masyarakat yang menyebabkan tidak dilakukannya pencegahan suatu 

penyakit. Terkait hal tersebut maka perlu upaya pencegahan sedari dini melalui tahap 

kuratif dengan  pemeriksan kanker payudara dengan SADARI 

Sasaran dari riset ini ialah ibu PKK, sehingga bisa memperoleh tingkat 

kesehatannya secara optimal dengan memberikan informasi dan pengetahuan kepada 

keluarganya sejak dini tentang pemeriksaan kanker payudara (SADARI). Bersumber 

pada permasalahan diatas bisa diformulasikan kasus studi ini ialah “ Bagaimana 

gambaran tingkatan pengetahuan dan sikap pemeriksaan kanker payudara (SADARI) 

berdasarkan pendekatan transcultural nursing”. 
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C. Kajian Pustaka 

Mencari alternatif kata kunci yang sesuai dengan judul digunakan dalam  dua database science direct dan google 

scholar untuk mencari sumber ilmiah yang memilki kemiripan sebagai literature pendukung utama dalam penelitian ini. Hasil 

yang ditemukan kemudian dipilih berdasarkan judul, abstrak dan hasil penelitian dengan memasukkan kata kunci yang 

diinginkan. 

Tabel 2.1 kajian pustaka 

No Penulis Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penlitian Perbedaan Dengan Riset 

1. Misrina 

Retnowati 

Hubungan 

Pengetahuan Dan 

Sikap Dengan 

Pemeriksaan 

SADARI Dalam 

Deteksi Kanker 

Payudara Di Desa 

Pangebatan 

Mengetahui 

hubungan 

pengetahuan dan 

sikap  wanita usia 

subur  dengan 

pemeriksaan 

SADARI 

Penelitian ini adalah 

penelitian survery 

analitik dengan 

menggunakan 

pendekatan cross 

sectional 

Hasil penelitian menunjukan 

ada hubungan antara sikap dan 

pelaksanaan pemeriksaan 

payudara sendiri SADARI 

dalam deteksi kanker 

payudara. Deteksi dini kanker 

payudara melalui SADARI 

yang belum layak dilakukan 

oleh kaum wanita disebabkan 

karena pengetahuan sikap dan 

kesadaran melakukan 

SADARI sangat kurang. Hal 

ini disebabkan karena sikap 

hanya merupakan salah satu 

faktor predisposisi terjadinya 

perilaku. 

Sikap yang baik tentang 

SADARI dapat menambah 

Perbedaan dari penelitian 

ini adalah peneliti ingin 

mengetahui hubungan 

pengetahuan dan sikap  

wanita usia subur terhadap 

pemeriksaan (SADARI) 

sedangkan peneliti ingin 

meneliti pengetahuan dan 

sikap pada pemeriksaan 

payudara sendiri 

(SADARI)dengan 

pendekatan transcultural 

nursing. 
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keyakinan wanita usia subur 

untuk melakukan SADARI 

(Notoatmojo, 2003) semakin 

baik sikap dan pengetahuan 

seseorang terhadap SADARI 

maka semakin tinggi 

keyakinan dan kemauannya 

untuk melakukan SADARI. 

2. Siska 

Delvia1, 

Muhammad 

Hasan 

Azhari 

Analisis Perilaku 

Remaja Putri 

Terhadap 

Pemeriksaan 

Payudara Sendiri 

Berdasarkan 

Pengetahuan dan 

Sikap 

Untuk mengetahui 

hubungan 

pengetahuan dan 

sikap putri dengan 

perilaku memeriksa 

payudara sendiri  

SADARIdikader 

pembangunan 

Baturaja. 

Jenis penelitian ini 

menggunakan 

metode survey 

analitik dengan 

pendekatan cross 

sectional  

Hasil penelitian ini mennjukan 

bahwa, ada hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan 

remaja putri dengan perilaku 

payudara sendiri SADARI 

dengan pvalue = 0,019 dan ada 

hubungan yang bermakna 

antara sikap remaja putri 

dengan perilaku memeriksa 

payudara sendiri SADARI 

dengan p value = 0,000 

Perbedaan dari penelitian 

ini adalah peneliti 

menganalisis pengetahuan 

dan sikap putri dengan 

perilaku pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI)  

sedangkan peneliti ingin 

meneliti pengetahuan dan 

sikap pada pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) 

dengan pendekatan 

transcultural nursing. 

3.  Siti 

Haeriyah, 

Nuryanti, 

Septy 

Ariani, Ita 

Febriyanti 

Hubungan Tingkat 

Pengetahuan 

Remaja Dengan  

Perilaku 

Pemeriksaan 

Payudara Sendiri 

di SMPN 2 

Tigaraksa 

Kabupaten 

Tangerang Tahun 

2019 

Untuk mengetahui 

hubungan tingkat 

pengetahuan remaja 

usia 13 tahun 

dengan perilaku 

pemeriksaan 

payudara sendiri di 

SMPN 2 Tigaraksa 

Kabupaten 

Tangerang 2019. 

Menggunakan desain 

penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan 

cross sectional. 

Teknik sampel yang 

digunakan peneliti 

adalah tehnik 

Random Sampling 

dengan jumlah 

sempel 97 responden. 

Hasil Penelitian diketahui 

hasil uji Chi Square 

menunjukan ada hubungan 

pengetahuan remaja usia 13 

tahun dengan perilaku 

pemeriksaan payudara sendiri 

dengan p-value =0,027<0,05. 

ada hubungan pengetahuan 

dengan perilaku pemeriksaan 

payudara sendiri karena hal ini 

menumbuhkan kepedulian 

remaja dalam hal SADARI 

dari pengetahuan yang baik 

Perbedaan dari penelitian 

ini adalah peneliti 

menganalisis pengetahuan 

remaja dengan perilaku 

pemeriksaan payudara 

sendiri. Sedangkan peneliti 

ingin meneliti pengetahuan 

dan sikap pemeriksaan 

payudara sendiri dengan 

pendekatan transcultural 

nursing 
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dengan perilaku baik 

4. Wiwin 

R.,Tulus, 

Moh 

Ridwan, 

Khumairotul 

Ulya 

Pemberian 

Pendidikan 

Kesehatan 

Mempengaruhi 

Tingkat 

Pengetahuan 

Tentang Kanker 

Payudara 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui tingkat 

remaja putri 

sebelum dan   

sesudah diberikan 

penyuluhan 

kesehatan tentang 

payudara sendiri. 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

quasi eksperimen 

dengan desain 

penelitian adalah one 

group pretest 

posttest. 

Hasil uraian tersebut, kita 

bisamendapatkan informasi 

perbedaan tingkat pengetahuan 

antara pretest dan posttest, 

yang tadinya cukup menjadi 

baik. Hasil uji Wilcoxon 

didapatkan nilai p value adalah 

0,000 artinya p value lebih 

kecil dari nilai signifikan 

(p<0,005) yang menunjukkan 

bila ada pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan tentang kanker 

payudara pada remaja putri. 

Hasil rata-rata sebelum dan 

setelah diberikan pendidikan 

kesehatan terdapat 

peningkatan. Hal tersebut 

menunjukan bahwa 

pendidikan kesehatan sangat 

berpengaruh terhadap 

peningkatan pengetahuan. 

Perbedaan dari penelitian 

ini adalah peneliti 

memberikan pendididkan 

kesehatan mempengaruhi 

tingkat pengetahuan tingkat 

pengetahuan tentang kanker 

payudara. Sedangkan 

peneliti ingin meneliti sikap 

dan pengetahuan pada 

pemeriksaan  payudara 

sendiri (SADARI) dengan 

pendekatan trancultural 

nursing. 

5. Heni Eka 

Puji Lestari, 

Cintika 

Yorinda 

Sebtalesy, 

Sesaria 

Betty 

Mulyati 

Efektifitas 

Promosi 

Kesehatan 

Terhadap  

Peningkatan 

Pengetahuan Ibu 

Tentang Deteksi  

Dini Kanker 

Payudara 

Untuk mengetahui 

efektivitas 

promosi kesehatan 

terhadap 

pengetahuan 

tentang SADARI 

pada Ibu PKK. 

Jenis penelitian ini 

penelitian kuantitatif, 

dengan metode 

penelitian Pre 

Experimental Design. 

Penelitian ini 

mengunakan One 

grup pretest posttest 

design. 

Berdasarkan hasil penelitian 

ini, dengan menggunakan 

analisis paired t-test 

menunjukkan 

hasil uji statistik di dapatkan 

nilai p =< 0,001 (P<α = 0,05) 

yang berarti bahwa H0 ditolak 

dan H1 diterima yang artinya 

ada pengaruh promosi 

kesehatan dengan metode 

Perbedaan dari penelitian 

ini adalah efektifitas 

promosi kesehatan terhadap 

peningkatan pengetahuan 

ibu tentang deteksi dini 

kanker payudara sedangkan 

peneliti ingin meneliti sikap 

dan pengetahuan pada 

pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) dengan 
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demonstrasi 

terhadap pengetahuan tentang 

SADARI pada ibu-ibu PKK di 

Desa Kepet Kecamatan 

Dagangan Kabupaten Madiun. 

ada pengaruh pendidikan 

kesehatan SADARI dengan 

media slide dan benda tiruan 

terhadap perubahan 

pengetahuan WUS. 

pendekatan transcultural 

nursing. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menggambarkan tingkat pengetahuan dan sikap ibu PKK pada pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI) dengan pendekatan transcultural nursing. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menggambarkan tingkat pengetahuan ibu PKKtentang pemeriksaan 

payudara sendiri (SADARI). 

b. Untuk menggambarkan sikap ibu PKK pada pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI). 

c. Untuk menggambarkan transcultural nursing pada ibu PKK di Desa Bahari II  

E. Manfat Penelitian 

1. Bagi Institusi 

Riset ini diharapkan bisa jadi bahan masukkan untuk meningkatkan pengetahuan 

institusi serta mahasiswa keperawatan selaku sumber ilmu serta informasi terkait 

dengan tingkatan pengetahuan serta perilaku pada pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) dengan pendekatan transcultural nursing. 

2. Bagi Peneliti  

Melalui riset ini diharapkan supaya bisa meningkatkan pengetahuan periset serta 

pengalaman instan yang sudah dikaji sepanjang proses riset. Melalui pengalaman 

praktis dari peneliti menjadi bahan aplikasi yang nantinya akan memberikan asuhan 

keperawatan terkait dengan SADARI di masyarakat 

 

 



12 
 

 
 

3. Bagi Masyarakat 

Riset ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan warga terkhusus 

perempuan supaya senantiasa melaksanakan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) sejak dini. Sehingga hal ini bisa mengantisipasi adanya pengetahuan dan 

sikap yang kurang dikalangan masyarakat mengenai pencegahan kanker payudara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Umum Kanker Payudara 

1. Pengertian Kanker Payudara 

Kanker payudara ialah suatu keadaan yang terjadi dimana sel mengalami 

penurunan pengendalian sehingga mengakibatkan pembentukan jaringan tidak 

wajar, serta pertumbuhannya tidak bisa dikendalikan. Kanker ini mempunyai 

beberapa gejala klinis antara lain berupa benjolan pada payudara, erosi ataupun 

eksema putting susu, serta penjalaran kelenjar limfe di samping didaerah ketiak 

berdekatan dengan klavikula yang tersambung dengan payudara tetapi hal ini 

masih jarang terjadi (Azhari et al., 2021). 

Kanker payudara merupakan sesuatu mekanisme dimana tonjolan/ tumor 

ganas mengalami perkembangan abnormal yang berada dijaringan payudara. 

Sehingga pembentukan ini menjadi sekelompok sel ganas yang menyerang 

jaringan normal dan menyebar keseluruh tubuh bagian luar yang mempunyai 

persamaan berupa benjolan ataupun massa tunggal. Tonjolan ini memiliki struktur 

yang tidak beraturan, keras dan mudah digerakkan. Carcinoma Mammae ialah 

terhalangnya cara pertumbuhan sel yang berada di jaringan payudara yang 

kemudian munculnya benjolan yang tidak normal di payudara (Ataollahi dkk, 

2015). 
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2. Jenis –Jenis Kanker 

a. Karsinoma Insitu/noninvasif 

Karsinoma insitu yaitu suatu mekanisme dimana kanker belum 

bermetastasis dan letaknya masih berada disekitar tempat terjadinya 

perkembangan sel yaitu di payudara serta belum menembus keluar Ariani 

(2015). Keberadaan kanker insitu/ noninvasive ini di dalam lumen duktus 

ataupun lobulus serta bisa diketahui melalui pemindaian radiologis kanker 

intraduktus ataupun intralobular. Karsinoma dini yang noninvasif mempunyai 

efek besar terjadinya pertumbuhan jaringan menjadi sebuah kanker payudara 

invasif dalam waktu bersamaan (Price dan Wilson, 2013). 

b. Karsinomo Duktal 

Karsinoma duktal yakni tipe kanker yang menyerang daerah jaringan dan 

menyelimuti saluran putting susu. Jenis kanker kanker payudara ini masih bisa 

dipulihkan apabila sudah dideteksi sejak dini sehingga penganannya bisa dapat 

dilakukan. Tipe kanker ini yakni kanker invasif yang sangat ganas. 

c. Karsinoma Lobuler 

Karsinoma lobuler yakni jenis kanker yang letaknya berada di kelenjar 

penghasil susu di payudara.  Sel kanker rusak yang berasal dari lobules akan 

menyebar ke seluruh tubuh. Kasinoma lobuler invasif tidak membentuk 

benjolan tetapi lebih sering memunculkan penebalan jaringan pada daerah 

payudara. Pada tipe kanker akan mengalami pertumbuhan kedalam kelenjar 

susu, umumnya dirasakan oleh perempuan yang telah memasuki masa 

menopause. 
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d. Karsinoma Invasif 

Karsinoma duktus invasif ialah tipe kanker yang menyerang pada wilayah 

saluran susu di payudara. Tipe ini akan mulai menyebar melalui peredaran 

darah serta jaringan limfe ke bagian sistem tubuh yang lain. Kanker ini pula bisa 

terlokalisir (terbatas) dan bisa pula metastatik (menyebar) ke bagian tubuh yang 

lain (Ariani, 2015). Tempat bermetasis ialah tulang, paru-paru, hati maupun 

otak. Ciri khasnya ialah mengeras seperti batu, ini dibuktikan lewat perabaan 

pada saat palpasi (Price dan Wilson, 2013). 

3. Faktor Risiko Kanker Payudara 

a. Faktor Reproduksi 

1) UsiaMenarcheDini 

Peningkatan efek kanker payudara terjadi karena perempuan 

mengalami menstruasi awal di usia muda (menarche dini). Di usia yang 

relatif muda (kurang dari 12- 13 tahun). Ini disebabkan dari pertumbuhan 

sel pada bagian badan tertentu sehingga menimbulkan paparan hormon 

estrogen dan progesteron menjadi meningkat. Sehingga perihal ini 

menimbulkan perpindahan usia menarche dari dekat 16- 17 tahun menjadi 

12- 13 tahun (Rasjidi, 2010). Estrogen yang berfungsi selaku promotor 

dalam pembentukan  kanker payudara mengalami kerusakan sehingga 

kandungan  estrogen yang tinggi pada wanita dikala terjadinya haid, dapat 

beresiko terbentuknya kanker payudara, sehingga hal ini yang 

menimbulkana cepatnya haid pada saat remaja (Imron dkk, 2016). 
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2) Kehamilan Pertama 

Bersamaan  dengan peningkatan usia dapat menimbulkan terjadinya 

resiko kanker payudara. Wanita yang memiliki kehamilan diawal (35 

tahun) mempunyai efek 3, 6 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita 

yang kehamilannya sebelum berumur (35 tahun) untuk terserang penyakit 

kanker payudara (RR= 3, 6) ( Briston, 2008 dalam Imron, dkk, 2016). 

Periode ini terjadi karena adanya rangsangan pematangan dari sel payudara 

lebih peka terhadap transformasi yang masih karsinogenik di induksi oleh 

kehamilan. Selama masa kehamilan plasenta hendak memproduksi hormon 

estrogen dan progesteron mengalami peningkatan jumlah estrogen sehingga 

menimbulkan pembesaran pada uterus dan kelenjar payudara.Hal ini dapat 

memicu kanker payudara dikehamilan dini karena jumlah hormone 

estrogen meningkat (Andrews, 2010). 

3) Paritas  

Wanita yang belum pernah melahirkan mempunyai efek yang 

cenderung besar yakni sebesar 30%  terkena penyakit kanker dibandingkan 

dengan wanita yang sudah pernah melahirkan Rasjidi (2010). Wanita 

nulipara maupun belum pernah melahirkan mempunyai 4 kali lebih besar 

beresiko dibandingkan dengan wanita multipara maupun sudah lebih dari 

sekali melahirkan untuk terkena penyakit kanker payudara (Briston, 2008 

dalam Imron, dkk, 2016). 
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4) Tidak Menyusui  

Menyusui mempunyai dampak yang lebih kuat yakni 4, 3% dalam 

merendahkan risiko terjadinya penyakit kanker payudara. Mengenai ini 

terjadi karena adanya penyusutan hormon estrogen pada sekresi bahan 

karsinogenik sepanjang proses menyusui. Menyusui dalam waktu yang 

lama memilki dampak positif agar merendahkan risiko munculnya kanker 

payudara. Selama proses melahirkan, homon prolaktin hendak menekan 

harmon estrogen dan progesterone supaya proliferasi jaringan yang masuk 

ke payudara akan rendah secara terus menerus sehingga tidak menimbulkan 

terjadinya kanker payudara. 

5) Terlambat Menopouse  

Wanita yang terlambat menopause sebelum (usia 55 tahun) dapat 

rentan terserang penyakit kanker payudara . Mengenai ini terjadi sebab 

banyaknya paparan homon estrogen dan progesteron sehingga dapat 

mempengaruhi proses proliferasi jaringan yang terletak dipayudara. 

Tingginya serapan hormon pada sirkulasi dapat menimbulkan terjadinya 

sintesis metabolisme yang terletak dipayudara, hambatan pada senyawa ini 

terletak jaringan payudara. Akibatnya Mengenai ini jaringan yang normal 

maupun neoplasia  akan dikeluarkan (Anggorowati, 2013). 
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6) Gaya hidup  

Aspek yang mempengaruhi terjadinya kanker payudara ialah akibat 

dari gaya hidup yang tidak sehat.  Pada riset menunjukkan jika wanita yang  

sering menkomsumsi alkohol, makanan yang berlemak dan tidak 

berolahraga dapat menimbulkan terjadinya pertumbuhan sel 

kankerpayudara. Ini disebabkan kandungan dalam alkohol dapat 

mempengaruhi sekresi estrogen serta merendahkan klerens estrogen pada 

wanita.  Selain itu aktivitas berolahraga yang kurang serta aktivitas tubuh 

yang berat pula dapat memicu tumbuhnya kanker payudara (Asharianti, 

2019). 

b. Faktor Endokrin  

1) Kontrasepsi Oral 

Dalam penelitian menjelaskan wanita yang menggunakan  kontrasepsi 

oral memiliki peran dalam meningkatkan risiko kanker payudara. 

Kandungan estrogen dan progesteron yang disebabkan karena kontrasepsi 

oral dapat memberikan efek pada proliferasi pada kelenjar payudara.Wanita 

yang menggunakan kontrasepsi oral dalam jangka waktu yang lama (>5 

tahun) mempunyai risiko dapat mengalami kanker payudara disaat sebelum 

menopause (Imron, dkk, 2016). Mengkonsumsi kontrasepsi hormonal (>5 

tahun) pula dapat memicu peningkatan paparan hormon estrogen sehingga 

menimbulkan pertumbuhan sel secara abnormal (Grabick dalam Rasjidi, 

2010). 
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Pemakaian kontrasepsi hormonal dapat menyebabkan terjadinya 

peningkatan paparan hormon estrogen pada tubuh. Adanya peningkatan 

paparan hormon estrogen tersebutlah yang dapat memicu pertumbuhan sel 

secara tidak normal pada bagian tertentu, misalnya payudara. Pemakaian 

alat kontrasepsi hormonal ≥5 tahun (p = 0,028; OR = 3,266) mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap kejadian kanker payudara pada 

perempuan (Dewi dan Hendrati, 2015). 

2) Terapi Sulih Hormone (TSH) 

Dari beberapa peneltian disebutkan   2, 3% terjadi  peningkatan 

risiko kanker payudara tiap tahunnya pada wanita pascamenopouse. 

Peningkatan resiko kanker payudara ini disebabkan karena terapi sulih 

hormone (TSH). Paparan hormon endogen selama proses haid dini (disaaat 

sebelum usia 12 tahun) dan menopause pada usia lanjut (setelah usia 55 

tahun) yakni faktor risiko dalam pertumbuhan sel kanker payudara (Rasjidi, 

2010). Paparan hormon estrogen dan progesteron memiliki hubungan yang 

sangat penting pada pembentukan kanker payudara di usia yang lebih muda, 

menopause yang terlambat dan nuliparitas (Setiawan, 2012). 
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c. Faktor Genetik/Riwayat Keluarga 

Riwayat dari keluarga yang pernah mengalami kanker payudara dapat 

membawa beberapa gen yang dikenali mempunyai kecenderungan untuk 

terjadinya kanker payudara yaitu gen BRCA1, BRCA2. Ini melalui pemeriksaan 

histopatologi faktor proliferasi p53 germline mutation. Pada masyarakat umum 

yang tidak dapat memeriksakan gen dan faktor proliferasinya, maka riwayat 

kanker pada keluarga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit 

(MPOC, 2020). 

Keluarga yang memiliki riwayat kanker payudara dapat berisiko lebih 

besar dibandingkan dengan wanita yang tidak memiliki riwayat kanker 

payudara. Gen BRCA yang terdapat dalam DNA berperan dalam mengatur 

pertumbuhan mengalami mutasi menjadi 2 bagian yakni BRCA1 dan BRCA2. 

Sehingga hal ini memilki peluang 80% terjadi pertumbuhan kanker payudara. 

Kedua gen tersebut yang manfaatnya mengatur pertumbuhan sel menjadi tidak 

terkontrol sehingga menimbulkan kanker payudara. Apabila wanita memiliki 

kedua dari gen mutasi aset tersebut (BRCA1 dan BRCA2) bisa dapat berisiko 

terkena kanker payudara. Jika pembawa gen turunan  memiliki imun yang baik 

terhadap 5- 10% secara normal dapat membantu mengatur pertumbuhan sel  dan 

mencegah tumbuhnya kanker payudara. Ini berlangsung tidak lama karena gen 

tersebut pengendaliannya sangatlah terbatas (Lanfranchi, 2005 dalam riset, Iin 

yalianyi dkk 2016). 
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d. Faktor Diet 

1) Konsumsi Lemak 

Frekuensi lemak yang tinggi  dan tidak di imbangi dengan olahraga 

yang cukup dapa meningkatkan produksi  estrogen meningkat.  Akibatnya 

estrogen dapat membentuk jaringan adipose sehingga merangsang terjadinya 

konsentrasi hormon dalam darah sehingga resiko berkembangnya sel pada 

jaringan menjadi meningkat. Akibat proliferasi dari estrogen pada duktus 

epithelium payudara menimbulkan terjadinya mutasi sel sehingga 

menimbulkan terjadinya kanker payudara ( Rasjidi, 2010). 

2) Konsumsi Alkohol 

Kandungan yang berada dalam alkohol dapat menimbulkan terjadinya 

hiperinsulinemia sehingga dapat merangsang pertumbuhan sel secara 

abnormal. Selama jangka menopause rangsangan dari estrogen dapat 

memunculkan pertumbuhan lesi pra kanker yang akan regresi disaat jumlah 

esterogen menurun. Sehingga hal ini wanita yang memilki kebiasaan sering 

komsumsi alkohol dapat memicu tumbuhnya penyakit kanker payudara 

(Rasjidi, 2010). 
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3) Obesitas  

Bersumber pada American Cancer Society (2018) menerangkan jika 

wanita yang mengalami berat badan yang berlebihan dapat menimbulkan 

munculnya penumpukan sel pada sintesis etrogen sehingga hal ini dapat 

bepengaruh pada jaringan yang ada dipayudara. Sehingga diperlukan 

mengatur pola makan dan gaya hidup yang sehat untuk wanita sehingga 

tidak mencegah terjadinnya kanker payudara (Rasjidi, 2010). 

4) Aktivitas fisik Berlebihan 

Wanita yang mempunyai rutinitas dan olahraga yang cukup dapat 

merendahkan terjadinya kanker payudara. Mengenai ini dapat 

mempengaruhi terhadap penyusutan perputaran hormonal sehingga proses 

proliferasi dapat merendahkan dan menjauhkan terjadinya kanker payudara. 

Dengan rutinitas yang cukup dapat menyeimbangkan antara kalori masuk 

dan kalori  yang keluar. Rendahnya lemak pada tubuh dapat meningkatkan 

hormon imunitas tubuh sehingga pertumbuhan sel kanker payudara menjadi 

rendah. Aktivitas maupun olahraga yang cukup juga dapat mempengaruhi 

terhadap penyusutan terbentuknya hormonal yang berlebihan dan proliferasi 

yang terletak di jaringan payudara sehingga pencegahan terhadap penyakit 

kanker payudara jadi rendah (Tjindarbumi, 2002). 
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4. Patofisiologi  

Patofisiologi kanker payudara dibagi menjadi 3 tahap yakni kanker payudara 

primer, metastasis ke kelenjar getah bening aksila dan metasis jauh. Yang pertama 

kanker payudara primer. Ini ditandai dengan fibrosis jaringan stroma dan epitel hal 

ini mengakibatkan terjadinya pertumbuhan kanker invasif ke jaringan dekat, respon 

desmoplastik yang memunculkan pemendekan ligamentum suspensorium cooper 

sehingga terjadilah gambaran retraksi kulit pada payudara. Saluran yang berada di 

limfatik dari kulit ke kelenjar getah bening terhambat sehingga terjadilah edema 

lokal yang ditandai oleh tampilan seperti kulit jeruk 

Yang kedua, metasis kelenjar getah bening aksila, disaat kanker payudara 

primer membesar, kanker menyusup kecelah diantara sel dan berpindah ke sistem 

limfatik menuju kelenjar getah bening regional, dan yang paling utama dikelenjar 

getah bening aksila. Kelenjar getah bening yang terbentuk awal mulanya teraba 

lunak menjadi keras dan mengalami konglomerasi pertumbuhan sel. Pertumbuhan 

sel kanker ini hingga dikapsul kelenjar getah bening dan memfiksasi struktur lain di 

ketiak dan dinding dada. Akibat dari banyaknya kelenjar getah bening aksila hingga 

sampai pada kesintasan yang terus menerus hingga menjadi kecil (survivorship). 

Yang ketiga, metastasis jauh terjalin secara hematogenik neovaskularisasi. 

Aliran darah yang turut dalam metastasis jauh antara lain vena intercostal dan aksila 

menuju paru- paru dan pelexus batson di kolumna vertebra. Hampir 60% pengidap 

kanker payudara mengalami metastasis jauh dalam 5 tahun dini pengobatan. 

Pengidap tanpa ekspresi reseptor (ER-) memilki dampak lebih besar terhadap 
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rekurensi dalam 3-5 tahun dini dibandingkan dengan pengidap reseptor estrogen 

(ER+) ( Sunita, 2018). 

5. Manifestasi Klinis 

Menurut kemenkes (2019) gejala dari kanker payudara adalah: 

a. Terdapatnya benjolan diaerah payudara dan  tidak dirasakan sakit. 

b. Adanya perubahan tekstur kulit payudara, permukaan kulit payudara mengeras 

dengan seperti kulit jeruk. 

c. Ditemukannya lesi pada pada yang penyembuhannya lama 

d. Keluarnya cairan pada putting disaat tidak menyusui 

e. Terdapat cekungan ataupun tarikan pada kulit payudara 

6. Stadium Kanker  Payudara 

Menurut (Ns. Boby Febri Krisdianto, 2019)penentuan stadium kanker 

payudara perlu dilakukan untuk dijadikan sebagaipengobatan, follow up serta 

memastikan prognosis. Penentuan stadium ini sangat penting dalam melaksanakan 

dan memberikan intervensi. Dengan penentuan stadium ini pula bisa mengenali 

besarnya tumor sehingga bisa bermanfaat dalam memastikan pilihan pengobatan 

antara lain sebagai berikut: 

a. Stadium 0 : Pada stadium ini, belum menyebar keluar dari pembuluh darah maupun 

saluran serta kelenjar (lobula) susu pada kanker payudara. Stadium inilah yang 

disebut dengan karsinoma duktal insitu. Kanker ini terletak dijaringan yang masih 

wajar. 
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b. Stadium I : Pada stadium ini, tumor belum menyebar keluar payudara dan memiliki 

garis tengah kurang 2 cm. Tumor ini masih sangat kecil dan belum menyebar  

(metastasis) pada kelenjar getah bening ketiak serta tidak ada titik pada pembuluh 

getah bening. Besarnya tumor bisa mencapai 2- 2,25 cm, dan belum menyebar. Pada 

stadium ini, kemungkinan penyembuhan secara sempurna adalah 70%. Untuk 

melakukan pemeriksaan  ada atau tidak metasis ke bagian tubuh lain, sehingga harus 

diperiksa di laboratorium. 

c. Stadium II A : Pada stadium ini, tumor dengan yang berdimensi 2- 5 centimeter 

serta belum menyebar ke kelenjar getah bening disekitarnya ataupun ada tonjolan 

yang ukurannya 2 centimeter namun telah ada sel kanker di kelenjar getah bening di 

ketiak. 

d. Stadium II B : Pada stadium ini, tumor berdimensi 5 centimeter serta belum 

menyebar ke kelenjar getah bening ketiak ataupun tumor dengan dimensi 2- 5 

centimeter namun telah ada sel kanker menyebar ke kelenjar getah bening dekat 

tulang dada. 

e. Stadium III A:  Pada stadium ini, tumor mempunyai dimensi 5 centimeter serta telah 

menyebar ke kelenjar getah bening dibawah lengan dekat tulang dada diiringi 

perlengketan satu sama lain ataupun perlengketan ke struktur serta tumor dengan 

dimensi dari 5 centimeter terdapat sel kanker yang ditemui kelenjar getah bening. 

f. Stadium III B : Tumor sudah menyusup keluar payudara ialah masuk kedalam kulit 

ataupun ke bilik payudara dan  sudah menyebar ke kelenjar getah bening serta 

tulang dada hingga menimbulkan peradangan pada payudara. 

g. Stadium IV : Tumor sudah menyebar keluar wilayah dan dinding payudara  

misalnya ke hati, tulang ataupun paru- paru. 
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7. Pencegahan Kanker Payudara 

a. Pencegahan Primer 

Pencegehan ini yakni salah satu bentuk pencegahan yang paling pertama 

dilakukan. Caranya ialah dengan menghindarkan diri dengan berbagai aspek 

resiko terjadinya kanker payudara. Pencegahan ini dapat kurangi dengan 

membantu dan meniadakan aspek resiko yang diprediksi sangat erat kaitannya 

dengan peningkatan insiden kanker payudara. Pencegahan ini dilakukan agar 

mengantisipasi terjadinya kanker payudara.Tekniknya sangat sederhana hanya 

dengan mengidentifikasi berbagai aspek resiko kanker payudara dan berupaya 

menghindarinya. Menurut Kemenkes (2019) pencegahan kanker payudara ini 

dengan berperilaku (CERDIK) cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap 

rokok, rajin berolahraga, diet sehat, istirahat yang cukup dan kelola stress 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). 

b. Pencegahan Sekunder 

Pencegahan ini dilakukan terhadap semua wanita yang memiliki risiko 

agar terhindar dari kanker payudara stadium lanjut sehingga diharuskan untuk 

selalu aktif dalam melakukan pengecekkan kanker dengan SADARI dan tertib 

melakukan SADANIS. Pencegahan sekunder ialah melakukan skrining kanker 

payudara. Skrining kanker ini ialah suatu usaha untuk melakukan pemeriksaan 

dengan menemukan benjolan yang abnormalitas yang mengarah pada kanker 

payudara pada seseorang maupun sekelompok orang yang mempunyai keluhan 

maupun tidak sakit pada payudarannya (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2019) 
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c. Pencegahan Tersier 

Jenis pencegahan ini dengan memusatkan individu yang telah terkena 

kanker payudara untuk melakukan pengobatan secara tertib. Pencegahan kanker 

payudara ini disesuaikan dengan stadiumnya agar dapat mengurangi kecacatan 

dan memperpanjang harapan hidup penderita. Pencegahan tersier bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup penderita serta menjauhi komplikasi 

penyakit dan meneruskan pengobatan 

B. Konsep Umum Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

1. Pengertian SADARI 

Kemenkes (2019) pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) merupakan suatu 

upaya untuk mendeteksi kanker payudara dengan melakukan pengecekan secara tertib, 

sederhana, mudah, cepat, dan hasilnya bisa diketahui langsung tanpa harus 

memerlukan pemeriksaan sarana laboratorium. Pemeriksaan secara benar dan tertib 

dapat mengatasi terjadinya kanker payudara 68% pada stadium lanjut (stadium I dan 

stadium II) sehingga ringan dalam penanganannya (Regional Workshop NCCP, 2018). 

Perempuan seharusnya menyadari arti pentingnya pencegahan penyakit kanker 

payudara dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) (Ardayani et 

al., 2020). 

2. Waktu Memeriksa Payudara  

Pengecekan dengan SADARI hendaknya dilakukan selama 7- 10 hari setelah 

berakhir awal menstruasi (dikala payudara mungkin tidak mengeras dan nyeri) 

perempuan wajib senantiasa teratur melakukan pemeriksaan payudara sendiri tiap 

bulannya. Perempuan yang sudah tidak mengalami lagi haid (menopause) harus selalu 
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melakukan pemeriksaan pada payudara. Perempuan yang tidak haid lagi disarankan 

untuk membuat atau menandai tiap hari/tanggal pada bulan yang sama supaya 

senantiasa melaksanakan pengecekan. Penerapan pemeriksaan payudara sendiri 

senantiasa dilaksanakan secara teratur baik dalam kondisi berada dalam kamar mandi 

ataupun saat sebelum tidur dengan memakai tangan. Jari- jari tangan yang basah bisa 

mempermudah buat bergerak dalam melaksanakan perabaan di kulit yang basah 

sehingga lebih gampang untuk mengetahui terdapatnya tonjolan pada payudara 

(Fauziah, A. N., Siti M., Etik., 2017). 

3. Langkah-Langkah Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

Setelah melakukan inspeksi pada sekitar payudara dari aksila serta 

supraclavicula, maka selanjutnya dengan melakanakan palpasi. Perlu diingat bahwa 

hasil palpasi dari payudara sangat berbagai macam dan membutuhkan waktu serta 

pengalaman dari pemeriksa. Kelenjar susu yang berlobulasi bisa disalah persepsikan 

selaku massa begitupun dengan lemak subkutan dapat menimbulkan perbandingan 

hasil dari palpasi payudara. 

Saat menjelang haid perlu diingat bahwa payudara bisa mengalami 

pembesaran, berlobus serta lebih sensitif. Setelah selesai haid payudara akan 

mengalami  pengecilan serta lebih lembek. Dan dikala masa kehamilan payudara akan 

menjadi besar serta keras dengan lobulasi yang jelas sehingga menyulitkan palpasi 

tumor. Segala prosedur yang ada dengan pengecekan pada kedua payudara dengan 

mengawali palpasi pada sisi yang sehat terlebih dulu supaya tidak terlampui apabila 

terdapat kelainan yang lain (Kristanto Dkk, 2019). 
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Menurut Kemenkes (2019) langkah-langkah dalam pemeriksaan payudara sendiri 

sebagaiberikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdiri menghadap cermin dan kemudian perhatikan 

apakah ada perubahan pada kulit payudara dengan 

memperhatikan adanya apembengkakan, lesi dan 

kemerahan disekitaran payudara dan melihat pada 

daerah putting. 

Angkat kedua tangan lengan atas, tekuk siku dan 

posisikan tangan dibelakang kepala dorong siku ke 

depan dan cermati payudara dan dorong siku 

kebelakang dan cermati bentuk maupun ukuran 

payudara 

Posisikan kedua tangan pada pinggang condongkan bahu 

ke depan sehingga payudara menggantung dan dorong 

kedua siku kedepan, lalu kencangkan (kontraksikan) otot 

dada 
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Angkat lengan kiri ke atas, dan tekuk siku sehingga tangan kiri 

memegang bagian atas punggung dengan menggunakan ujung 

jari tangan kanan, raba dan tekan area payudara, serta cermati 

seluruh bagian payudara kiri hingga ke area ketiak. Lakukan 

gerakan atas bawah, gerakan lingkaran dan gerakan lurus dari 

arah tepi payudara ke atas putting dan sebaliknya. Ulangi 

gerakan sama pada payudara kanan 

Cubit kedua putting kemudian cermati bila ada cairan yang 

keluar pada putting. Konsultasi ke dokter jika hal itu terjadi 

Pada posisi tiduran, letakkan bantal di pundak kanan angkat 

lengan atas. Cermati payudara kanan dan lakukan tiga pola 

gerakan seperti sebelumnya dengan menggunkan ujung jari-jari, 

tekan seluruh bagian payudara hingga ke sekitar ketiak 
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C. Konsep Umum Tentang Transcultural Nursing 

1.  Pengertian Transculturul Nursing 

  Keperawatan transcultural nursing yakni bentuk zona keperawatan yang 

berfokus pada studi komparatif dan analisis tentang budaya dan sub budaya yang 

berbeda di dunia yang menghargai perilaku caring, layanan keperawatan, nilai- 

nilai, keyakinan tentang sehat sakit, serta pola tingkah laku yang bertujuan  untuk 

meningkatkan body of knowledge yang ilmiah dan humanistik. Hal ini dapat 

bermanfaat untuk memberikan tempat pelayanan terbaik yang cocok dengan 

budaya, keyakinan dan kerutinan/ tindakan yang dimiliki invidu dan keluarga 

maupun kelompok dari budaya lain. Karena mereka meyakini jika budayanya yang 

dianut lebih baik daripada kelompok lain (‘Risnah ’, 2015). 

2. Konsep  Teori  

  Model asuhan keperawatan sunrise model dari leininger (2002) 

menggambarkan keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari serta 

menerangkan tentang kenapa pengkajian budaya wajib dilakukan secara 

komprehensif. Model tersebut berpikiran konteks area, bahasa, serta riwayat etnik 

nila tercantum didalam pelayanan budaya serta ukuran struktural sosial 

(perry&amp; potter, 2009). 

  Pemahaman perawat harus sesuai terkait dengan budaya klien, baik 

individu, keluarga, kelompok, ataupun warga, bisa menghindari terbentuknya 

culture shock ataupun culture imposition. Culture shock terjadi apabila pihak luar 

(perawat) berupaya menekuni ataupun menyesuaikan diri secara efisien dengan 

kelompok budaya tertentu (klien).  Klien yang merasakan perasaan tidak aman, 



32 
 

 
 

gelisah serta disorientasi sebab perbandingan nilai budaya, serta kayakinan berbeda. 

Sebaliknya culture imposition merupakan kecenderungan tenaga kesehatan 

(perawat), baik secara pasif ataupun terbuka memaksakan nilai budaya, kayakinan, 

serta keyakinan/ sikap yang dimilikinya kepada orang, keluarga ataupun kelompok 

dari budaya lain sebab mereka meyakini kalau budayanya lebih baik daripada 

budaya lain. 

  Peran perawat harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik yang 

sesuai dengan budaya invidu. Menghargai setiap persamaan dan perbedaan budaya 

dalam asuhan sehat sakit yang sesuai dengan praktik keperawatan. Sehingga hal ini 

dapat mengubah tindakan individu kearah yang lebih baik. Hal ini sudah 

diperintahkan dalam QS Qasas/28:77. 

 

لَْْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لََ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِليَْكَ وَلََ تَ بْغِ الْفَسَادَ فِي ا  

Terjemahnya:  

“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sungguh, Allah 

tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” (QS Qasas/28:77) 

  Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan nasehat yang diberikan oleh 

beberapa pemuka kaum nabi musa as kepada Qarun, bahwa ia boleh berusaha sekuat 

tenaga dan pikiran untuk meraih kesusesan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah 

swt. Namun hal tersebut jangan sampai membuat dirinya tidak melupakan tujuan 

manusia sesungguhnya didunia, yakni beribadah kepada-Nya oleh karena itu, segala 

hal yang didapatkan didunia seharusnya dioerientasikan untuk kehidupan di akhirat 
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  Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa perawat diberikan amanah untuk 

melakukan pelayanan terbaik kepada indvidu, kelompok, keluarga dan masyarakat 

dengan membantu menjembatani setiap bentuk perawatan yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar dengan memperhatikan sistem perawatan professional. Keberadaan 

suatu perawat ditengah masyarakat sudah digambarkan oleh Leininger tindakan yang 

dilakukan kepada masyarakat awam adalah dengan menghargai budaya. Sehingga 

harus membuat keputusan yang sesuai dengan asuhan keperawatan secara holistik. 

  Strategi yang harus dilaksanakan oleh seorang perawat ketika berada 

dimasyarakat (1991) dalam penelitian(Putri, 2016) antara lain dengan cara : 

a) Mempertahankan Budaya 

  Membantu invidu untuk mempertahankan budaya yang dianut.Kebiasaan 

yang dilakukan individu tersebut tidak berlawanan dengan kesehatan.Perencanaan 

serta tindakan keperawatan diberikan harus sesuai dengan nilai-nilai yang relevan 

sehingga seseorang bisa meningkatkan ataupun mempertahankan status 

kesehatannya.Misalnya budaya minum air putih tiap bangun tidur. 

b) Negosiasi atau Mengakomodasi Budaya 

  Mengakomodasi budaya dilakukan untuk bisamembantu dan menolong 

invidu agar bisa menyesuaikan diri terhadap budaya tertentu yang lebih 

menguntungkan kesehatannya. Perawat membantu individu agar bisa memilah 

serta memastikan budaya lain yang lebih menunjang peningkatan kesehatan, 

misalnya pada pasien setelah pembedahan yang pantang makan santapan yang 

berbau amis, hingga bisa digantikan dengan memakan sumber protein hewani lain 

seperti putih telur. 



34 
 

 
 

c) Mengganti atau Mengubah Budaya Individu 

  Mengganti atau rekonstruksi budaya dilakukan bila budaya yang dianut 

merugikanbagi kesehatan. Perawat berupaya merekonstrukturisasi gaya hidup 

pasien yang tidak baik menjadi baik seperti budaya merokok. Mengubah ataupun 

rekonstruksi budaya dilakukan apabila budaya yang dianut merugikan untuk 

kesehatannya. Perawat berupaya merekonstrukturisasi style hidup penderita yang 

tidak sesuai dengan kesehatan misalnya kebiasaan merokok 

3. Prinsip Teori  

Untuk menguasai teori ini, perlu beberapa ringkasan dasar dari prinsip yang bisa buat 

dan dimengerti dengan teori Leininger diantaranya sebagai berikut : 

a. Perawatan merupakan suatu bentuk tindakan untuk membantu orang lain dengan 

kebutuhan nyata ataupun antisipasi keadaan yang membutuhkan perhatian khusus 

ataupun mengalami kematian dalam upaya memperbaiki kondisi manusia 

b. Merawat merupakan suatu kegiatan ataupun tindakan yang ditunjukan untuk 

memberikan perawatan. 

c. Budaya mengacu pada nilai, keyakinan, norma, serta lifeways orang ataupun 

kelompok tertentu yang mengajari bagaimana mengambil keputusan, pemikiran, 

serta gaya hidup 

d. Perawatan budaya mengarahkan pada berbagai macam sudut pandang kebiasaan 

yang mempengaruhi serta membolehkan seseorang atau kelompok untuk 

memperbaiki keadaan mereka agar bisa menagantisipasi penyakit ataupun 

terjadinya kematian. Keragaman perawatan invidu mengarah pada perbandingan 

arti serta mutu perawatan di dalam ataupun di antara berbagai macam orang. 
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e. Keistimewaan mengarah pada perawatan universal ataupun yang artinya seragam 

yang nampak transparan dari berbagai macam budaya 

f. Keperawatan merupakan profesi terpelajar berpusat pada penyakit. Metode 

Paradigma yang mengacu pada metode individu dalam memandang dunia ataupun 

universein sehingga menghasilkan pemikiran individu tentang kehidupan yang 

nyata 

g. Faktor dari ukuran bentuk budaya serta sosial dan saling berkaitan dengan agama, 

struktur sosial, permasalahan politik/ hukum, ekonomi, pola pembelajaran, 

pemakaian teknologi, nilai budaya, serta sejarah etnis yang mempengaruhi reaksi 

kebiasaan manusia  

h. Kesehatan mengarah pada kondisi kesejahteraan diartikan yang dinilai secara 

kultural yang ditunjuk oleh buadaya 

i. Memelihara buadaya yang mengarah  pada aktivitas asuhan keperawatan yang 

membantu orang dari budaya tertentu agar mempertahankan serta menggunakan 

budaya sebagai perawatan utama 

j. Akomodasi budaya ataupun negosiasi budaya mengarah pada tindakan 

keperawatan yang kreatif yang menolong seseorang yang memilki budaya serta 

upaya menyesuaikan diri dan bernegoisasi terhadap komunitas layanan tenaga 

kesehatan dalam upaya mencapai tujuan dan hasil kesehatan secara optimal yang 

ditunjuk semaksimal mungkin terhadap budaya tertentu 

k. Reparasi mengacu pada tindakan perawat secara terampil terhadap masyarakat. 

Tindakan ini membolehkan ataupun menolong penderita buat mengganti sikap 
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kesehatan individu jadi lebih berguna serta menghargai nilai- nilai budaya 

penderita. 

Menurut Nursalam (2017) teori  culture sunrise model  mempunyai pandangan 

level sebagai berikut : 

- Tingkat awal lebih abstrak ialah suatu pemikiran serta tingkat sistem sosial, 

yang berada eksternal budaya,  secara universal 

- Tingkat dua ialah pengetahuan mengenai individu dan kelompok serta 

institusi pada teknik pelayanan kesehatan. Melalui  tingkat ini faktor 

kebiasaan mulai terlihat jelas, khususnya kebiasaan, ekspresi serta sistem 

pelayanan yang sudah tersedia 

- Tingkat tiga, berpusat pada sistem adat istiadat yang terdapat dimasyarakat, 

memberikan teknik pelayanan yang handal, kedokteran serta keperawatan. 

Pada tingkat ini membuktikan ciri masing- masing sistem tercantum tiap 

kekhususannya, kesamaan serta perbandingan pelayanan bersumber pada 

budaya profesi yang bermacam- macam serta pelayanan umum. 

- Tingkat empat, mengambil suatu keputusan mengenai tindakan keperawatan 

yang dikaitkan dengan kultur penyediaan ataupun mempertahankan pelayanan 

kesehatan 

  Terdapat tiga jenis tindakan keperawatan ialah mempertahankan, 

membantu beradaptasi ataupun mengganti budaya lokal. Dalam pelaksanaanya 

dilakukan  secara terstruktur ataupun membuat pola baru yang sesuai dengan 

budaya. Lewat tindakan ini bisa meringankan stress kultur serta terjadinya konflik 

antara pasien dan tenaga kesehatan (Nursalam, 2017) 
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4. Aplikasi Transcultural Nursing dalam Asuhan Keperawatan 

 Teori yang dikembangkan oleh Leininger dalam menjelaskan asuhan keperawatan 

dalam konteks budaya menyatakan bahwa proses keperawatan ini digunakan oleh 

perawat sebagai landasan berfikir dan memberikan solusi terhadap masalah klien (Dr. 

Asriwati, 2019). Pengelolaan asuhan keperawatan dilaksanakan mulai dari tahap 

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

a. Pengkajian  

Pengkajian adalah proses mengumpulkan data untuk mengidentifikasi 

masalah kesehatan klien sesuai dengan latar belakang budaya klien. Pengkajian 

dirancang berdasarkan 7 komponen yang ada yaitu : 

1) Faktor agama dan falsafah hidup (religious and philosophical factors). 

Agama adalah suatu simbol yang mengakibatkan pandangan yang 

amat realistis bagi para pemeluknya. Agama memberikan motivasi yang 

sangat kuat untuk menempatkan kebenaran di atas segalanya, bahkan diatas 

kehidupannya sendiri. Faktor agama yang harus dikaji oleh perawat adalah : 

agama yang dianut, status pernikahan, cara pandang klien terhadap 

penyebab penyakit, cara pengobatan dan kebiasaan agama yang berdampak 

positif terhadap kesehatan (Dr. Asriwati, 2019). 

2) Faktor sosial dan keterikatan keluarga (kinship and social factors). 

   Perawat pada tahap ini harus mengkaji faktor-faktor : nama 

lengkap, nama panggilan, umur dan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, 

status, tipe keluarga, pengambilan keputusan dalam keluarga, dan hubungan 

klien dengan kepala keluarga (Dr. Asriwati, 2019). 
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3) Nilai-nilai budaya dan gaya hidup (cultural value and life ways)   

Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang dirumuskan dan ditetapkan 

oleh penganut budaya yang dianggap baik atau buruk.Norma-norma budaya 

adalah suatu kaidah yang mempunyai sifat penerapan terbatas pada 

penganut budaya terkait. Yang perlu dikaji pada faktor ini adalah :posisi dan 

jabatan yang dipegang oleh kepala keluarga, bahasa yang digunakan, 

kebiasaan makan, makanan yang dipantang dalam kondisi sakit, persepsi 

sakit berkaitan dengan aktivitas sehari-hari dan kebiasaan membersihkan 

diri (Dr. Asriwati, 2019). 

4) Faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku (political and legal factors).            

Kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku adalah segala sesuatu 

yang mempengaruhi kegiatan individu dalam asuhan keperawatan lintas 

budaya. Yang perlu dikaji pada tahap ini adalah : Peraturan dan kebijakan 

yang berkaitan dengan jam berkunjung, jumlah anggota keluarga yang boleh 

menunggu, cara pembayaran untuk klien yang dirawat Dr. Asriwati (2019) 

5)   Faktor ekonomi (economical factors).  

Klien yang dirawat di rumah sakit memanfaatkan sumber-sumber 

material yang dimiliki untuk membiayai sakitnya agar segera sembuh. 

Faktor ekonomi yang harus dikaji oleh perawat diantaranya : pekerjaan 

klien, sumber biaya pengobatan, tabungan yang dimiliki oleh keluarga, 

biaya dari sumber lain misalnya asuransi, penggantian biaya dari kantor atau 

patungan antar anggota keluarga (Dr. Asriwati, 2019). 
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6)   Faktor pendidikan (educational faktors)  

Latar belakang pendidikan klien adalah pengalaman klien dalam 

menempuh jalur pendidikan formal tertinggi saat ini.Semakin tinggi 

pendidikan klien maka keyakinan klien biasanya didukung oleh bukti-bukti 

ilmiah yang rasional dan individu tersebut dapat belajar beradaptasi terhadap 

budaya yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Hal yang perlu dikaji 

pada tahap ini adalah : tingkat pendidikan klien, jenis pendidikan serta 

kemampuannya untuk belajar secara aktif mandiri (Dr. Asriwati, 2019). 

b. Diagnosa keperawatan  

   Dr. Asriwati (2019) menyatakan diagnosa keperawatan adalah 

respon klien sesuai latar belakang budayanya yang dapat dicegah, diubah 

atau dikurangi melalui intervensi keperawatan. Terdapat tiga diagnosa 

keperawatan yang sering ditegakkan dalam asuhan keperawatan 

transkultural yaitu : 

1) Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan kultur. 

2) Gangguan interaksi sosial berhubungan disorientasi sosiokultural. 

3) Ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai 

yang diyakini. 

c. Perencanaan dan Pelaksanaan  

Perencanaan dan pelaksanaan dalam keperawatan trnaskultural 

adalah suatu proses keperawatan yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan 

adalah suatu proses memilih strategi yang tepat dan pelaksanaan adalah 

melaksanakan tindakan yang sesuai dengan latar belakang budaya klien. 
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(Dr. Asriwati, 2019) menyebutkan ada tiga pedoman yang ditawarkan dalam 

keperawatan transkultural yaitu : 

1) Culturalcarepreservation/maintenance 

a) Identifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat tentang 

proses melahirkan dan perawatan bayi 

b) Bersikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinterkasi dengan 

klien 

c) Mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki klien dan 

perawat 

2) Culturalcare accomodation/negotiation 

a) Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien 

b) Libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan 

c) Apabila konflik tidak terselesaikan, lakukan negosiasi dimana 

kesepakatan berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien 

dan standar etik. 

3) Culturalcare repartening/reconstruction 

a) Beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang 

diberikan dan melaksanakannya. 

b) Tentukan tingkat perbedaan pasien melihat dirinya dari budaya 

kelompok 

c) Gunakan pihak ketiga bila perlu. 

d) Terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan 

yang dapat dipahami oleh klien dan keluarga. 
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e) Berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan.  

Perawat dan klien harus mencoba untuk memahami budaya masing-

masing melalui proses akulturasi, yaitu proses mengidentifikasi persamaan dan 

perbedaan budaya yang akhirnya akan memperkaya budaya budaya mereka. 

Bila perawat tidak memahami budaya klien maka akan timbul rasa tidak 

percaya sehingga hubungan terapeutik antara perawat dengan klien akan 

terganggu. Pemahaman budaya klien amat mendasari efektifitas keberhasilan 

menciptakan hubungan perawat dan klien yang bersifat terapeutik (Dr. 

Asriwati, 2019). 

d. Evaluasi asuhan keperawatan transkultural  

Evaluasi dilakukan terhadap keberhasilan klien tentang 

mempertahankan budaya yang sesuai dengan kesehatan, mengurangi budaya 

klien yang tidak sesuai dengan kesehatan atau beradaptasi dengan budaya baru 

yang mungkin sangat bertentangan dengan budaya yang dimiliki klien. Melalui 

evaluasi dapat diketahui asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar 

belakang budaya klien  (Dr. Asriwati, 2019). 

D. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan 

1. Definisi Pengetahuan 

                Pengetahuan ialah proses hasil dari penginderaan terhadap obyek tertentu 

sehingga dari ketahui yang jadi telaah seseorang.  Penginderaan tersebut lewat 

panca indera manusia ialah indera penglihatan, pendengaran, penciuman rasa serta 

raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh lewat penglihatan serta 

pendengaran. Wawasan yang didapatkan dari proses belajar untuk mencari 
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informasi yang sebelumnya tidak ketahui jadi ketahui. Konsep mencari ketahui 

mencakup bermacam tata cara dari konsep, lewat proses pembelajaran ataupun 

pengalaman. Pengetahuan merupakan ingatan dari berbagai bahan yang sudah 

dipelajari dan mengingat kembali sekumpulan materi yang luas disusun secara 

teratur agar membuat teori dan bisa menggunakannya melalui ingatan dan diberikan 

ke orang lain secara jelas (Notoatmodjo, 2012). 

Pengetahuan dapat merubah perilaku seseorang untuk selalu menjaga 

kesehatanya setiap saat Allah swt. telah memberikan penjelasan mengenai 

kesitimewaan orang-orang berilmu, hal ini tekandung dalam QS Al-

Mujadilah/58:11 

حُوا فِي الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا يَ فْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِ  يلَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَ فَسَّ

لُونَ خَبِيراللَّهُ بِمَا تَ عْمَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا يَ رْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَ   

Terjemahnya: 

”Wahai orang-orang yang beriman! apabila dikatakan kepadamu, 

”berilah kelapangan di dalam  majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan “berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang di beri ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui 

terhadap apa yang kamu kerjakan” QS Al-Mujadilah/58:11. 

 

Makna surah diatas mengartikan bahwasanya Allah swt. dapat 

meninggikan tingkatan orang-orang  yang beriman dan memiliki ilmu.  Seseorang 

tersebut akan diberikan derajat atau kemuliaan dalam kehidupannya. Mereka 

memiliki pengetahuan yang baik dapat mampu mengetahui dan menuntunya ke 

mudahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam islam peranan ilmu sangat penting, 
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karena hal ini dapat membuat  seseorang menjadi  sempurna dan bahkan dianggap 

baik dalam bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan derajat keimanannya. 

(Quraish Shihab, 2007)    

Ayat ini menjelaskan tentang perbedaan orang-orang yang berpengetahuan 

dan beriman dengan orang yang tidak berpengetahuan dan tidak beriman. Dimana 

orang tersebut akan selalu diberikan kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari. 

Invidu akan  berperilaku baik sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimilikinya 

misalnya dalam menjaga kesehatan. Orang yang berpengetahuan baik akan 

senantiasa berperilaku baik dalam hal melindungi tubuhnya agar terhindar dari 

berbagai faktor risiko terjadinnya penyakit. Sehingga individu tersebut selalu 

melakukan berbagai aktivitas yang dalam menjaga kesehatannya.  

2. Tingkat Pengetahuan 

a. Tahu (know) 

       Merupakan suatu tingkatan recall apabila seseorang individu dapat 

mengingat kembali secara benar suatu materi secara sistematis semua bahan dan 

materi sudah dipelajari sebelumnya ataupun respon yang diterimanya. Ini 

disebut sebagaia tingkatan tingkatan yang paling rendah (Rahmawati, 2019). 

b. Memahami (comprehension) 

        Ialah dimana seseorang sudah bisa menyebutkan dan mengartikan kembali 

secara benar tentang objek yang sudah didapatkan dan menginterpretasikan 

materi tersebut secara baik. 
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c. Aplikasi (application) 

       Merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh individu agar bisa menerapkan 

atau memanfaatkan materi tersebut yang sudah dipelajari dengan suasana atau 

kondisi yang sewajarnya.Ini dapat di artikan sebagai suatu aplikasi, hukum, 

rumus, metode, prinsip dan sebagainya. 

d. Analisis (analysis) 

      Metode ini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang individu untuk 

menguraikan dan memilih suatu komponen materi tertentu. Hal ini masih dalam 

suatu kumpulan yang saling berkaitan antara satu dan lainya. Kemampuan 

analisis ini dapat  diperhatikan dari kata kerja yang digunakan. 

e. Sintesis (synthesis) 

      Sintesis ialah suatu kemampuan seseorang untuk menjelaskan atau 

mengatur, merencanakan, meringkas, merangkum dan menghubungkan suatu 

materi yang sudah ada. Bisa diartikan juga sebagai kemampuan untuk 

menyusun kembali menjadi formasi yang baru 

f. Evaluasi (Evalution) 

       Diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat melakukan menilai 

sendiri terhadap objek sudah sudah ditentukan.Evaluasi tersebut dapat 

diungkapkan suatu kriteria yang sudah ditentukan oleh individu itu sendiri atau 

menggunakan kriteria yang ada. 

        Dari keenam tingkatan tersebut pengetahuan dengan domain kognitif dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tingkatan pertama adalah tahu karena adanya 

rangsangan atau stimulus terhadap suatu materi tingkat kedua, adalah 
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menginterpretasikan pengetahuan yanag telah didapat.Tingkat ketiga yaitu 

menggunakan atau mengaplikasikan pengetahuan. Tingkat ke empat yaitu 

seseorang mampu menganalisis dan  menjabarkan suatu materi, tingkatan 

kelima yaitu seseorang yang mampu meringkas suatu materi dan yang ke enam, 

seseorang yang dapat menilai suatu  materi. 

3. Proses Perilaku Tahu 

Berdasarkan Notoatmojo, (2012) beberapa proses seseorang sebelum berperilaku 

diantaranya : 

a. Kesadaran (awareness) 

Pada tahap ini seseorang sudah mulai menyadari adanya stimulus atau 

rangsangan yang ada padanya. 

b. Tertarik (interest) 

Pada tahap ini individu mulai merasakan ataupun menyadari adanya 

ketertarikan terhadap suatu stimulus tersebut. 

c. Mengevaluasi atau Menilai (evalution) 

Dimana seseorang individu setelah tertarik dan mempertimbangkan atau menilai 

secara baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Inilah yang 

menyebabakan dimana sikap individu menjadi lebih baik 

d. Mencoba (trial ) 

Apabila stimulus tersebut baik maka seseorang tersebut memulai untuk 

mencoba untuk berperilaku baik. 
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e. Menyesuaikan (adaption) 

Setelah memiliki perilaku baru dan cocok sesuai dengan pengetahuan, sikap dan 

kesadarannya terhadap stimulus, kemudian akan mengangkat atau 

menyesuaikan diri dengan stimulus tersebut 

5. Cara Mengukur Tingkat Pengetahuan  

           Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan berbagai macam 

diantarannya dengan wawancara atau angket.Memberikan pertanyaan terkait 

dengan isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden 

(Notoatmodjo, 2010).Cara mengukur tingkat pengetahuan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan, kemudian dilakukan penilaian nilai 1 untuk jawaban benar 

dan nilai 0 untuk jawaban salah.Berdasarkan skala data rasio maka rentang skor 

pengetahuan yaitu 0 sampai 100 (Arikunto, 2013). 

6. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

a. Umur 

        Umur menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan seseorang 

dalam berpikir. Meningkatnya umur akan memberikan efek pada daya tangkap 

dan pola pikir seseorang, sehingga pengetahuan yang didapat akan semakin 

bertambah  (Budiman dan Riyanto, 2013). 

b. Pengalaman 

        Pengalaman diartikan sebagai suatu sumber yang didapatkan melalui 

kebenaran pengetahuan dan pemahaman. Hal ini dilakukan dengan teknik 

mengulang kembali sesuatu yang diperolah dan menemukan segala 
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permasalahan atau persoalan untuk dihadapai dimasa sekarang(Budiman dan 

Riyanto, 2013 ). 

c. Pendidikan 

       Pendidikan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampauan yang ada dalam diri sendiri. Hal ini dilakukan 

dengan berbagai tingkatan pendidikan yaitu formal maupun non formal. 

Sehingga  pendidikan yang tinggi akan memperoleh suatu wawasan yang luas 

dan mengatasi suatu persoalan akan baik. Perlu diperhatikan bahwa bukan 

berarti seseorang yang berpendidikan rendah pengetahuanya juga kurang. 

Pendidikan non formal juga  bisa berkontribusi terhadap pengetahuan individu, 

yang tidak didapatkan dari pendidikan formal (Wawan dan Dewi, 2011). 

d. Pekerjaan 

       Suatu kegiatanya sehari-hari yang bisa memenuhi kebutuhannya baik untuk 

dirinya maupun untuk menunjang kehidupan keluarganya. Bekerja merupakan 

suatu aktivitas yang dapat menyita waktu yang dilakukan secara terus menerus 

sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman seseorang  (Wawan 

dan Dewi, 2011). 

e. Informasi 

     Banyak sumber informasi yang dapat diperoleh untuk bisa mendapatkan 

pengalaman ataupun pengetahuan seperti majalah, Koran, tv dan internet. Jika 

seseorang memilki tingkat pengetahuan rendah maka dapat mendapatkan 

informasi yang baik untuk bisa meningkatkan pengetahuan (Budiman dan 

Riyanto, 2013). 
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f. Minat  

      Suatu kecenderungan seseorang terhadap sesuatu hal yang disukai. 

Kemauan yang tinggi dapat menjadikan seseorang untuk bisa menekuni dan 

mendalami segala sesuatu agar bisa mendapatkan pengetahuan lebih baik. 

Sehingga seseorang yang memilki minat akan cenderung memperhatikan secara 

baik terhadap sesuatu yang disukai (Djaali, 2008). 

g. Kebudayaan 

     Kebiasaan-kebiasaan yang ada disekitar tempat tinggal mempunyai pengaruh 

yang lebih besar sehingga bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan 

untuk pembentukan sikap (Notoatmojo, 2012). 

E. Tinjauan Umum Tentang Sikap 

1. Pengertian sikap 

Sikap merupakan suatu bentuk perilaku yang mendukung perasan berupa 

berpihak (favourable) ataupun tidak mendukung (Unfavourable) dengan sesuatu 

objek. Perilaku merupakan sesuatu perilaku ideal, tendensi ataupun kesiapan 

antisipatif, predisposisi buat membiasakan diri terhadap suasana sosial, ataupun 

secara simpel yang bereaksi terhadap stimulasi yang sudah terkoordinasi. Perilaku 

ini bisa pula dimaksud selaku aspek evaluasi positif ataupun negatif terhadap 

sesuatu objek (Rinaldi, 2016). 

Perilaku merupakan sesuatu wujud komentar ataupun pendapat dan evaluasi 

atas permasalahan individu mengenai kesehatan atau  risiko terjadinya penyakit. 

Perilaku ialah sesuatu sindrom ataupun kumpulan indikasi dalam merespon dengan 

segala sesuatu yang dikaitkan dengan objek berupa perasaan. Objek tersebut akan 
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mengaitkan berbagai stimulus berupa pikiran, perhatian, serta psikologis 

(Notoatmodjo, 2012). 

Untuk melakukan perubahan maka dianjurkan untuk selalu istiqomah  atau 

selalu bersikap baik terhadap sesama. Bersikap baik merupakan cerminan islam 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga tercipta suatu perilaku yang baik 

dalam menjaga kesehatan. Hal ini dapat dipahami  dalam QS Fussilat /41:30. 

ةِ الَّتِي كُنْتُمْ زَنوُا وَأَبْشِرُوا باِلْجَنَّ إِنَّ الَّذِينَ قاَلوُا ربَ ُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلََئِكَةُ أَلََّ تَخَافُوا وَلََ تَحْ 

 تُوعَدُونَ 

Terjemahnya : 

”Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan” Tuhan kami adalah Allah” 

kemudian mereka  meneguhkan pendirian mereka maka malaikat-malaikat akan 

turun kepada mereka(dengan berkata)” janganlah kamu merasa takut dan 

janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) 

surge yang telah dijanjikan kepadamu” (QS Fussilat/41:30) 

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang persoalan kepercayaan diri seorang 

mukmin yang harus bersikap dalam perilaku-perilaku baik terhadap 

lingkungannya. Memilki akidah yang tinggi dalam menjaga kesehatannya serta 

tidak takut dan sedih ketika sedang gelisah dan selalu istiqomah. Ayat ini 

menjelaskan juga tentang keutamaan manusia dimuka bumi yang 

kedudukankanya yang tinggi dan hal ini digunakan dalam meningkatkan 

kepercayaan diri untuk selalu menjaga kesehatan (Al-Qur’an dan Terjemahan). 
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2. Tingkatan Sikap 

Berdasarkan  Notoatmojo, (2012) sikap mempunyai beberapa tingkatan yaitu : 

a. Menerima (receiving) 

     Ialah seseorang memperhatikansecara baik yang dipaparkan oleh (objek) 

serta orang (subjek) wajib memahami stimulus ataupun modul yang diberikan 

dan manerimannya. Pada tingkatan ini orang ingin mencermati respon invidu 

berbentuk objek ataupun informasi tertentu 

b. Merespon (responding). 

     Tingkatan ini dimana seseorang berupaya untuk menanggapi seluruh 

persoalan yang diajukan oleh objek tertentu serta menyelesaikan tugas yang 

diberikan. Usaha ini menandakan untuk menjawab dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan ialah indikator  bahwa seseorang tersebut sudah menerima ide 

dan berupaya untuk melakukan segala sesuatu yang baik. 

c. Menghargai (valuing) 

Yaitu tingkatan dimana invidu telah sanggup dalam mengajak orang lain untuk 

mengerjakan ataupun mendiskusikan sesuatu permasalahan. Hal ini berarti 

orang tersebut telah memiliki perilaku yang baik  terhadap objek tertentu. 

d. Bertanggung jawab (responsible) 

Dalam tingkatan terakhir diartikan seseorang sudah sanggup berkewajiban serta 

menyetujui segala risiko terhadap suatu pilihannya. Hal tersebut ialah perilaku 

paling tinggi dalam tingkatan sesorang untuk menerima suatu tujuan ataupun 

sesuatu  yang baru. 
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3. Pengelompokan Sikap 

Berdasarkan Azwar (2013) sikap dapat dikategorikan kedalam tiga orientasi 

pemikiran, yaitu : 

a. Berorientasi Pada Respon 

         Dalam berbagai pakar seperti Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles 

Osgood mengatakan bahwa perilaku merupakan sesuatu wujud ataupun respon 

perasaan. Sehingga prosedur operasional perilaku diartikan sebagai sarana 

penunjang perasaan berupa individu yang berpihak (favorable) ataupun tidak 

berpihak (unfavorable)  

b. Berorientasi Pada Kesiapan Respon  

         Dalam pernyataan berbagai pakar seperti Chave, Bogardus, LaPierre, 

Mead, dan Allport yang mengatakan tanggapan merupakan orientasi perilaku. 

Pernyataan yang akan disampaikan oleh individu nyatanya akan mengarah pada 

kepada lingkungan. Bagi pemikiran orientasi ini, perilaku ialah kesiapan buat 

menanggapai segala sesuatu mengenai objek dengan metode tertentu 

c. Beroreintasi Pada Skema Triadik 

        Adaptasi dari terbentuknya perilaku ialah tatanan dari kumpulan berbagai 

komponen berupakognitif, afektif, dan konatif. Sehingga hal ini berhubungan 

dengan menguasai, merasakan, serta berperilaku dengan sesuatu. Perilaku 

diartikan sebagai keteraturan sekelompok komponen berupa afeksi, kognisi 

serta predisposisi aksi konasi seorang segala  sesuatu aspek area lingkungannya. 
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4. Pengukuran Sikap 

Dua metode pengukuran sikap adalah metode self report dan pengukuran 

involuntary behavior (2013): 

a. Observasi Perilaku 

            Ialah kegiatan melihat serta mengamati tindakan invidu dengan iktikad 

untuk mengenali perilaku seseorang terhadap sesuatu. Ini bisa dilakukan dengan 

mencermati, merasakan serta mengamati perilakunya, karena sikap ialah salah 

satu penanda terjadinya perilaku orang. 

b. Penanyaan Langsung 

            Memberikan persoalan secara langsung guna mengatakan perilaku 

terkait dengan dirinya sendiri agar bisa mendapatkan data secara langsung. 

Karena invidu ialah orang yang sangat mengetahui dan memahami dirinya 

sendiri, dan lebih mengetahuisegala sesuatu yang sedang dirasakan saat ini. 

c. Pengungkapan Langsung 

           Merupakan suatu ungkapan yang tercatat untuk dilakukan dengan 

menggunakan aspek utama  seperti memberikan kata sepakat ataupun tidak 

sepakat. Ini juga  menggunakan aspek rangkap ganda yang dirancang untuk 

mengungkapkan perasaan yang berkaitan dengan suatu objek sikap. 

d. Skala Sikap 

         Skala perilaku berbentuk sekumpulan ungkapan terhadap sesuatu objek 

sikap. Statment bisa berbentuk secara langsung atapun tidak langsung yang 

sudah jelas tujuan pengukurannya. Reaksi subjek pada tiap statment setelah itu 

bisa disimpulkan mengenai arah serta keseriusan perilaku seorang 
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e. Pengukuran Terselubung 

          Tata cara penilaian ini melalui objek pemantauan sikap  yang nampak 

diketahui ataupun yang disegaja untuk dilakukan seseorang melalui tindakan 

fisiologis yang terjadi diluar kendali invidu yang bersangkutan (Azwar, 2013) 

F. Kerangka Konsep 

         Kurangnya pengetahuan ibu PKK tentang teknik (SADARI). Oleh sebab itu 

perlu sikap adanya pengkajian terkait seberapa besar tingkat pengetahuan ibu PKK 

tentang SADARI dalam pencegahan kanker payudara. Faktor risiko yang bisa 

membuat invidu kurangnya pemahaman berupa tingkat pendidikan, sarana, informasi 

dan kebiasaan individu. 
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G. Kerangka Kerja 

Kerangka kerja ini akan dilaksanakandengan urutan sebagai berikut : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitan ialah desain riset deskritif kualitatif dengan maksud untuk 

menggambarkan ataupun mendeskripsikan tentang sesuatu kondisi objektif secara 

sistematik. Teknik deskriptif mengacu pada riset yang akan dilakukan yaitu  berkaitan 

dengan suatu kejadian yang sementara berlangsung. Hal ini juga berkaitan dengan 

keadaan saat ini (Nazir, 2011). Tata cara menggambarkan ini yaitu suatu kegiatan 

secara sistemtis dalam mempelajari identitas suatu invidu atau kelompok,suatu 

keadaan, serta tata cara dalam mengolah pemikiran serta peristiwa saat ini (Bagdan & 

Taylor, 2010). 

B. Desain Penelitian  

Desain riset ini ialah deskriptif analitis maka dalam mendapatkan suatu informasi 

yang sebanyaknya perlu dilaksanakannya dengan bermacam metode yang tersusun 

secara sistematis untuk memperoleh informasi hasil riset secara rasional. Peneliti 

melaksanakan riset melalui deskriptif hal ini yang disesuaikan dengan watak 

permasalahan serta maksud yang akan diperoleh (Sugiyono, 2015). Teknik deskriptif 

analitis bertujuan menggambarkan ataupun pengamatan terhadap suatu permasalahan. 

Riset akan dilakukan melalui beberapa sampel atau data yang sudah dikumpulkan 

setelah itu menarik kesimpulan yang sifatnya universal 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Buton Selatan Desa Bahari II 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 29 juli–4 agustus 2021 

D. Kriteria Inklusi dan Eklusi 

1. Kriteria inklusi  

- Berumur 20-45 tahun. 

- Tercatat sebagai bagian dari PKK. 

- Bersedia diwawancarai. 

- Ibu-ibu PKK yang mengetahui tentang pemeriksaan payudara sendiri  

(SADARI). 

2. Kriteria Ekslusi 

-  Ibu-ibu PKK yang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. 

- Ibu-ibu yang tidak tinggal di wilayah penelitian. 

E. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Moleong (2010) mengatakan bahwa subjek penelitian merupakan 

partisipan, yang maksudnya orang pada latar riset yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang suasana tempat pelaksanaan penelitian. Caranya 

yaitu peneliti memilah orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan 

data yang diperlukan. Ada pula subjek penelitian ini merupakan populasi dan 

ilustrasi, menurut (Arikunto, 2010) hlm. 115,) “Populasi adalah keseluruhan 
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subjek riset ”Sehingga populasi dalam penelitian ini merupakan ibu PKK Desa 

Bahari II. Sebaliknya ilustrasi bagi (Arikunto, 2010) hlm. 117 adalah merupakan “ 

Sebagian ataupun wakil dari populasi yang diteliti”. Kemudian penentuan 

pengambilan sampel bagi Arikunto (2010) merupakan sebagai berikut: “Apabila 

kurang dari 100 partisipan makan] sampel yang diambil hanya sebanyak besar 

antara 10- 15 % atau 20- 55%”. 

2. Objek Penelitian 

Objek riset  menurut  menurut Moleong ( 2010, hlm. 132) menyatakan “ 

Objek penelitian merupakan hal penting dalam  titik atensi dari sesuatu riset”, 

hingga objek di dalam riset kualitatif ini adalah ibu PKK yang berada di Desa 

Bahari II, berusia 20-45 tahun, lahir dan menetap di lingkungan yang bersuku 

Buton, bersedia menjadi responden dan menggunakan pendekatan budaya dalam 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian merupakan instrument kunci dalam penelitian kulitatif.Instrument 

utamanya yaitu peneliti sendiri harus terjun kelapangan untuk menghimpun data agar 

bisa mengetahui segala bentuk macam informasi. Perihal itu dilakukan dengan 

menggunakan perlengkapan berupa bantuan manusia dan mempersiapkan dirinya 

terlebih dahulu selaku kegiatan umum yang digunakan dalam riset klasik, hingga 

sangat tidak jungkin dalam mengaram suatu kejadian atau kenyataan yang di tempat 

riset. Dengan demikian penulis lebih bebas dalam mencari informasi serta data yang 

terperinci dari subjek penelitian tentang berbagai hal yang dibutuhkan dalam riset 

yang sedang dilaksanakan, periset mengadakan observasi dan wawancara mendalam 
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atau menyebar kusioner berbentuk persoalan, dengan asumsi bahwa hanya manusia 

yang dapatmenguasai makna interaksi sosial, menyelami perasaan dan nilai-nilai yang 

bisa terekam dalam perkataan serta sikap responden. Periset sendiri merupakan selaku 

pengkontruksi realitas atas dasar pengamatan dan pengalamannya di lapangan. 

G. Pengumpulan Data  

Pengumpulan informasi merupakan suatu perlengkapan bantuan yang 

diperoleh disaat sedang pengumpulan informasi di lapangan. Tata cara yang digunaka 

untuk mengumpulkan data secara tersusun agar bisa mengumpulan informasi, serta 

instrumen merupakan sesuatu perlengkapan bantu yang digunakan dalam aktivitas 

pengumpulan informasi Sulaiman dkk, (2019). Ada beberapa instrumen riset sebagai 

berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi ini diartikan juga sebagai pengamatan, ialah aktivitas pemuatan 

atensi terhadap sesuatu objek dengan memakai perlengkapan indra. Observasi 

selaku perlengkapan pengumpulan informasi yang digunakan untuk 

memperkirakan perilaku. Prosedur terbentuknya sesuatu aktivitas agar bisa 

melakukan pengamatan yang baik dalam suasana sesungguhnya ataupun dengan 

suasana tiruan. Tata cara pengamatan dalam riset ini digunakan untuk 

mendapatkan data ataupun temuan riset yang berlangsung. 

2. Wawancara 

  Wawancara ialah suatu bentuk obrolan yang mempunyai tujuan. Obrolan 

ini dilakukan dari kedua penanya (interviewer) dalam megajukan persoalan serta 

ditanya (interviewee) yang membagikan balasan dari persoalan itu. Tata cara ini 
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digunakan untuk mendapatkan informasi utama dari subjek riset. Subjek yang 

diwawancarai (narasumber terwawancara) merupakan ibu  PKK. 

3. Metode Tes 

Uji tes ini ialah sesuatu metode yang digunakan dalam rangka melakukan 

aktivitas pengukuran. Didalamnya ada berbagi macam persoalan ataupun 

serangkain tugas yang wajib dikerjakan dan dijawab oleh ibu PKK untuk 

mengukur aspek pengetahuan, perilaku serta transcultural nursing pada 

pemeriksaankanker payudara (SADARI) 

4. Metode Dokumentasi 

Sesuatu usaha penelaah terhadap sebagian dokumen (beberapa barang 

tertulis) ataupun arsip.  Sugiyono, (2011: 329) Mengemukakan kalau dokumen 

ialah suatu bentukulasan keadaan yang sudah berlalu, baik arsip dapat berupa 

tulisan, foto, ataupun karya  monumental dari seseorang. Tujuan pemakaian riset 

dokumentasi ini merupakan buat mendapatkan informasi tertulis serta foto yang 

dibutuhkan untuk memenuhi informasi riset sekitarnya berhubungan dengan kasus 

yang lagi diteliti. 

H. Teknik Analisa Data 

Mekanisme melakukan kegiatan memeriksa serta mengatur secara sistematis 

informasi yang ditemukan dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dokumentasi 

dengan metode mengorganisir informasi kedalam jenis, menjabarkan unit- unit, 

melaksanakan sintesa, serta menyusun kedalam pola, memilah mana yang berarti, 

serta hendak dipelajari untuk invidu ataupun kelompok ( Sugiyono, 2015: 333). 
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Tipe aktivitas utama analisis informasi ialah proses siklus serta interaktif. 

Periset wajib siap bergerak diantara “ Empat Sumbu” kumparan itu sepanjang 

pengumpulan informasi, berikutnya bergerak tidak terarah diantara aktivitas reduksi, 

penyajian, serta penarikan kesimpulan buat lebih memperjelas alur aktivitas analisis 

informasi riset tersebut, hendak dipaparkan pada bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3: Komponen-komponen Analisis Data 

Miles dan Huberman (1984) dalam penelitian Sugiyono (2015, hlm. 247) 

1. Reduksi data 

Reduksi informasi merupakan proses analisis informasi yang dilakukan 

untuk mereduksi dan merangkum hasil- hasil riset dengan menitikberatkan pada 

sesuatu perihal yang dianggap berarti oleh pengamat. Reduksi informasi bertujuan 

buat memudahkan uraian terhadap informasi yang sudah terkumpul sehingga data 

yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci 

2. Display Data 

Display informasi merupakan hasil dari riset yang telah tersusun secara 

terperinci buat memberikan gambaran studi secara utuh. Informasi yang 

Reduksi Data 

Kesimpulan : 

Penarikan/verifik

asi 

Penyajian Data 
Pengumpulan 

Data 
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terkumpul secara terperinci serta merata berikutnya dicari pola hubungannya buat 

mengambil kesimpulan yang cocok.Penyajian data selanjutnya disusun dalam 

bentuk uraian maupun laporan yang sesuai dengan hasil studi diperoleh. 

3. Kesimpulan/verifikasi 

Kesimpulan ialah sesi akhir dalam proses riset dalam memberikan makna 

terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan informasi diawali dengan 

penyusunan informasi lapangan (informasi mentah), setelah itu direduksi dalam 

bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Dalam prosedur pengolahan data dan yang 

dilakukan penulis dalam melakukan studi ini, dengan sesi ini diharapkan 

pengamat yang dicoba penulis dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria 

keabsahan suatu riset 

I. Etika Penelitian 

   Aspek etik ialah bagian berarti dalam proses riset. Etika dalam riset ini terjadi, 

apabila memilki keperluan yang tidak samadikalabersamaan. Seperti keperluan 

periset buat mendapatkan riset secara rasional serta penghargaan kepada wewenang 

partisipan pada yang terkait.Pelaksanaan mendasar sangat dibutuhkan buat menjamin 

proteksi terhadap hak responden ataupun proteksi dari periset.Periset sendiri 

membutuhkan etika riset buat menjauhi pelanggaran HAM, publikasi ilmiah pada 

harian terakreditasi baik nasional ataupun internasional serta selaku persyaratan buat 

pencairan dana riset dari pihak sponsor ataupun pendukung dana (Surahman, 2016). 
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1. Lembar Persetujuan Responden (informed consent) 

Lembar persetujuan ialah wujud kesepakatan antara periset dan partisipan 

berbentuk secara tertulis. Periset memberikan penerangan ke responden tentang 

iktikad serta tujuan dan akibat yang bisa jadi terjadi sepanjang pengumpulan 

informasi untuk menjauhi kejadian tidak diinginkan. Dan jika partisipan 

menyetujui untuk diwawancarai, maka diharuskan untuk membuata kesepakatan 

secara tertulis untuk menjadi partisipan. Partisipan yang tidak menyetujui untuk 

ikut dalam riset tidak dituntut serta senantiasa menghormati haknya. 

2. Tanpa Nama (anonymity) 

Informasi partisipan yang ikut dalam riset akan dijaga dan dijamin tidak 

diberitahukan keorang lain. Metode ini lebih mengutamakan inisial partisipan 

dan hendaknya memberikan label dalam data riset. Penamaan hanya memakai 

nama samaran serta pada laporan riset nama responden terbuat dalam bentuk 

kode. 

3. Kerahasiaan (confidentiality) 

Kerahasiaan data yang diberikan responden yang dijadikan ilustrasi dalam 

riset dijaminkan oleh periset dengan tidak memperlihatkan reaksi pengamatan 

warga. Hasil studi hendaknya mengutarakan dengan tidak memberitahukan 

reaksi dari individu. 

4. Keadilan (justice) 

Riset hendaknya  memberikan hak kepada  partisipan  untuk hadir atau 

tidak melakukan wawancara. Periset hendaknya memforsir ilustrasi untuk turut 
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dalam riset. Seluruh partisipan yang ikut dalam penelitian harus memperoleh 

perlakuan yang sama serta diberikan data yang sama dan perilaku yang sama 

5. Bemanfaat (beneficiency) 

Riset ini bersumber pada hasil riset mengenai suatu tindakan dalam 

melakukan pemeriksaan pada payudara pada ibu PKK serta teori trancultural 

nursing. Mengenai penelitian ini topik diposisikan dalam keadaan yang bermutu 

serta saling menguntungkan. Riset ini tidak memberikan risiko terkait dengan 

topik riset, dalam hal ini tidak terdapat proses mengantisipasi kejadian 

dilapangan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN  

 

A. HASIL 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

a. Geografi  

Desa Bahari II berada di Provinsi Sulawesi Tengggara tepatnya 

Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton. Desa ini baru saja dimekarkan dari 

Desa Bahari (masih menjadi bagian daridi Desa di wilayah Kabupaten Buton) 

atas keinginan dari masyarakat, dan kemudian ditetapkan pada tanggal 01 Juli 

2011 oleh Bupati Buton Ir. LM. Sjafei Kahar, M.Si. Desa Bahari II yang 

biasanya sering disebut oleh masyarakatnya sebagai desa pesisir terletak di 

bagian selatan Kecamatan Sampolawa. Desa ini meliputi dua dusun yakni ; 

Dusun Buku dan Dusun Wamalingua. 

Letak Desa Bahari Dua berada di Ibukota Kecamatan Sampolawa yang 

berbatasan langsung  dengan wilayah tersebut sebagai berikut : 

- Desa Lapandewa Makmur terletak dibagian perbatasan sebelah utara  

- Laut Flores terletak pada perbatasan bagian selatan 

- Desa Bahari terletak pada perbatasab bagian Sebelah Barat  

- Desa Bahari 3 terletak pada perbatasan sebelah timur  
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b. Demografi  

jumlah penduduk desa ini yaitu 980 orang dengan laki-laki berjumlah 499 orang 

presentasi 50,92 % dan perempuan berjumlah 481 dengan presentasi 49,08 % 

sebagian besar penduduk wilayah Desa Bahari II ini memilki pendidikan tamat 

SD/sederajat (23,30%), tidak/belum sekolah (22,79%),dan SLTA/sederajat 

(21,36%). Hal ini dapat dilihat dari tabel 3.1 

2.2 Jumlah pendudukberdasarkan jenis kelamin Desa Bahari II 

 

No 

 

Kelompok 

Jumlah Laki-laki perempuan 

Jumlah presentasi jumlah presentasi jumlah presentyasi 

1. Laki-laki 501 50,47 % 501 50,47 % 0 0,00% 

2. Perempuan 482 49,03 % 0 0,00 % 482 49,03 % 

 

Tabel 3.1 Data demografi berdasarkan pendidikan dalam KK Desa 

Bahari II 

No  Kelompok Jumlah Laki-laki perempuan 

Jumlah Presentasi Jumlah presentasi jumlah presentasi 

1. Tidak/belum 

sekolah 

224 22,79 % 114 12,11 % 105 10,68 % 

2. Belum tamat 

SD/sederajat 

143 14,55 % 75 7,63 % 68 6,92 % 

3. Tamat 

SD/sederajat 

224 23,30 % 125 12,72 % 104 10,58 % 

4. SLTP/sederajat 132 13,43 % 60 6,10 % 72 7,32 % 

5. SLTA/sederajat 210 21,36 % 100 10,17 % 110 11,14 % 

6. Diploma/II 3 0,31 % 0 0,00 % 3 0,31 % 
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7. Akademi/diploma 

III, sarjana muda 

5 0,51 % 1 0,10 % 4 0,41 % 

8. Diploma 

IV/starata I 

36 3,66 % 20 2,03 % 16 1,63 % 

9. Strata II 1 0,10 % 1 0,10 % 0 0,00 % 

10. Starata III 0 0,0% 0 0,00 % 0 0,00 % 

 

2. Gambaran Karakteristik Responden  

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap 

informan yang dijadikan narasumber penelitian. Jumlah informan penelitian ini sebanyak 

10 orang ibu PKK Desa Bahari II dengan karakteristik responden sebagai berikut: 

Partisipan 1 : 

Usia 33 tahun, agama islam, pendidikan terakhir  SD, pekerjaan sebagai ibu 

rumah tangga, penghasilan perbulan <2.000.000, tidak memiliki riwayat kanker 

payudara, sedang menggunaakan KB suntik, dan sedang tidak menyusui. 

Partisipan 2 

Usia 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan sebagia ibu rumah 

tangga, penghasilan perbulan <2.000.000, tidak memilki riwayat kanker payudara, sedang 

menggunakan KB suntik, dan sedang menyusui anak ke 4. 

Partisipan 3 

Usia 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan sebagaia guru 

honorer, penghasilan perbulan <2.000.000, tidak memilki riwayat kanker payudara, tidak 

menggunakan KB, dan sedang tidak menyusui. 
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Partisipan 4 

Usia  42 tahun, agama islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan sebagai ibu 

rumah tanggga, penghasilan perbulan >2.000.000, tidak memiliki riwayat kanker, tidak 

menggunakan KB alasanya tidak mengalami lagi menstruasi, dan sedang tidak menyusui. 

Partisipan 5  

Usia 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sebagai ibu rumah 

tangga, penghasilan perbulan >2.000.000, tidak memiliki riwayat kanker, menggunakan 

KB suntik, dan sedang tidak menyusui. 

Partisipan 6 

Usia 27 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan sebagai guru 

honorer, penghasilan perbulan <2.000.000, tidak memilki riwayat kanker payudara, 

sedang menggunakan KB suntik, dan sedang menyusui anak pertama. 

Partisipan 7 

Usia 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan sebagai ibu 

rumah tangga. Penghasilan perbulan <2.000.000,  memiliki riwayat kanker sewaktu 

melahirkan anak kedua tahun 2008 ditemukan benjolan pada daerah sekitar putting susu, 

sedang tidak menggunakan KB dan baru saja melahirkan anak ke 4 tidak menyusui 

alasanya karena bayinya tidak mau minum asi.  

Partisipan 8 

Usia 38 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sebagaia guru 

petani, penghasilan perbulan <2.000.000, tidak memilki riwayat kanker payudara, tidak 

menggunakan KB, dan sedang tidak menyusui. 
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Partisipan 9 

Usia 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sebagaia ibu 

rumah tanggga, penghasilan perbulan <2.000.000, tidak memilki riwayat kanker 

payudara, menggunakan KB suntik, dan sedang meyusui anak kedua. 

Partisipan 10 

Usia 24 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sebagaia ibu 

rumah tangga, penghasilan perbulan <2.000.000, tidak memilki riwayat kanker payudara,  

menggunakan KB suntik, dan baru saja melahirkan anak pertama dan tidak sedang 

menyusui anaknya karena air asinya tidak keluar. 

3. Gambaran Pengetahuan Ibu PKK Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri 

(SADARI ) 

a. Informasi Mengenai Penyakit Kanker Payudara dan SADARI 

Empat dari sepuluh partisipan menyatakan bahwa belum ada sosialisai dari tenaga 

kesehatan mengenai kanker payudara dan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). 

Satu dari sepuluh partisipan mengatakan mengetahui SADARI dan kanker payudara 

dari penjual obat herbal. Satu orang partisipan mengetahuinya melalui tenaga 

kesehatan dari daerah lain.  

“Ciapo manee, tangkanom posyanduno lansia mai posyandu ungkaka” “Belum 

ada, cuman posyandu lansia dan posyandu bayi saja yang ada, cuman itu” (PS1).  

“Ciapo manee, kalau daneem mea pasti takumoniem wite” “Belum ada, kalau 

misalkan sudah ada, pasti kita sudah tahu“ (PS 4). “Ciapo pernah puskesmas iy 

wawoa rry lakukan sosialisasi sie mengenai cukee ancu” Belum ada dari pihak 
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puskesmas untuk melakukan sosilisasi mengenai itu” (PS 8) “Cia akumonie, hp’u 

untae tarusu anau aryy, mai ndau cia uka akumonie abuka-buka hp” Tidak tahu, hp 

saya dipegang terus sama anak saya, dan saya juga tidak tau cara menggunakannya 

(PS 9). 

“Ndau konie cukee ancu waktu iy jailolo arry, inte lagi iy puskesmas nopoomba 

sau wite lakukan pemeriksaan yaancu” “Saya tahu pemeriksaan itu waktu di jailolo. 

Jadi bidannya itu sering kasitau saya untuk melakukan pemeriksaan itu” (PS 2 ). 

”Danee molengono arry mia sosialisasi aso obat herbal ana hajadi ndau pindongoe 

minasie kairi, sebelum namaraaso obatno no sosilisasisopo hake gejalano kanker 

payudarano ana” ”Dulu itu pernah ada orang yang sosialisasikan obat herbal kanker 

payudara jadi, sebelum dia  menjual obatnya dia sosialisasikan dulu gejalanya kanker 

payudara dan pemeriksaan payudara sendiri.Tapi itu sudah lama” (PS 7). 

b.  Pengetahuan Tentang Penyakit Kanker Payudara 

Pertanyaan tentang definisi dari kanker payudara, gejala kanker, faktor risiko 

terjadinya kanker payudara terungkap bahwa tiga dari sepuluh partisipan bisa 

menjelaskan mengenai kanker payudara, satu partisipan hanya sebatas mengetahui 

definisi kanker payudara saja. Enam dari dari sepuluh partisipan mengatakan tidak 

mengetahui sama sekali tentang kanker payudara. 

“Ndau cia akumonie, ndau katam uka pindongo. Buaso paraa cukee ?” “Saya 

tidak tahu, saya juga baru dengar sekarang. Memangnya itu apa?”(PS 9) 

“Kalau nikoniu ee umm factor turunan uka,pooli cia tacumicie ungkakaka 

arry tho mai terlambat monopouse“ “Kalau yang saya tau itu faktor keturunan, tidak 

menyusui setelah melahirkan, dengan terlambat monopouse”( (PS 2). ”Umm. Sudah 
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stadium akhir cukee kalau ratoemo iy paru-paru ancu” “Umm.Sudah stadium akhir 

itu  karena sudah sampai di paru-paru (PS 3). ”Semacam kanker tapi tumorlah yang 

ciam naterkontrol, pikarajaa moboa arry, ndau kalau pikarjaaaso moboa, langsung 

hake epe’e”  ”Semacam kanker tapi tumorlah yang sudah tidak terkontrol.Aktivitas 

yang berlebihan.Saya kalau kerja terlalu berat pasti saya rasakan lagi gejalanya (PS 

7). 

 “Kalau panaki kanker payudara ndau koine, hawitem cuman sebatas 

bapindongo, baram danee sabangka’u keluargano yang norapo’e panaki yaarii, 

mintini mpalingam operasiye ciam tarusu na’omela. Ndau tangkanom wite koni kairi 

kalau penyebabno mai aga’ano ndau cia akumonie. Tapi menurutku ngeano kanker 

ana berbahaya thoo”  “Tapi kalau penyakit kanker payudara saya tau, itupun cuman 

sebatas dengar saja dari teman saya karena ada keluarganya yang terkena kanker 

payudara dan sudah melakukan operasi beberapa kali tapi tidak sembuh. Saya cuman 

tau disitu saja kalau untuk penyebabnya dan lainya saya tidak  tahu, tapi menurutku 

yang namanya kanker pasti berbahaya”  (PS 6) 

c. Pengetahuan Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Sebagai Deteksi 

Kanker Payudara 

Setelah dilakukan wawancara didapatkan bahwa tiga dari sepuluh partisipan 

mengatakan mengetahui tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sebagai 

deteksi kanker payudara, tujuh dari sepuluh partisipan mengatakan tidak mengetahui 

sama sekali mengenai pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) 
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  “Ndau cia akumonie kaasi” “Saya tidak tahu (PS 1) “Kalau pemeriksaan yaancu 

ndau cia akumonie, ndau katam uka pindongoe” “Kalau pemeriksaan pemeriksaan 

yang itu saya tidak tau?Saya juga baru dengar” (PS 8). 

 “Jadi mabaina kalau ndau menurutku ee, nasumalah kacia dampo poomba sau. 

Tujuano danee pemeriksaan yaari kan angkaso tamitae danee kacia panaki iy wai 

payudara, dane kacia. Jadi satu bulan sekali setelah tujuh atau sepuluh hari selesai 

haid harus lakukan pemeriksaan itu, baik iy lalono kamar mandi atau pada saat 

topidancae pocibaaso tondole”  “Jadi begini kalau menurut saya yha, salah dengan 

tidaknya kasitau saya. Tujuan adanya pemeriksaan payudara sendiri untuk melihat 

ada atau tidaknya penyakit kanker payudra itu.Ada atau tidak.Jadi itu dilakukan 

selamasatu bulan sekali setelah tujuh atau sepuluh hari setelah selesai haid harus 

lakukan pemeriksaan itu.Baik itu dilakukan pada saat berada dalam kamar mandi 

maupun pada saat berbaring” (PS 3). 

“Ngea kai perubahan awalno tho, tokonie kai payudaranto arry topariksa 

wutonto iy wai payasa arry impaano toowa, bangkala sama toowa berarti cia narapo 

kita panaki yaari, maii sering uka berdenyut-denyut rikee pooli di area putting itu 

ada garis-garis, koajo nomengkerut arry bagian iya haleo” “Katanya perubahan itu 

kita lihat dengan melakukan pemeriksaan  payudara sendiri dengan menggunakan 

cermin untuk melihat mana yang lebih besar, kalau misalkan payudara itu besarnya  

sama, berarti kita tidak terkena penyakit itu, dan seringkali kita rasakan berdenyut-

denyut, setelah itu di area putting itu ada garis-garis, semacam dia mengkerutlah 

dibagian itu” (PS 7). 
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4. Gambaran Sikap  Ibu PKK Pada Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

a. Sikap Dalam Melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) 

Pertanyaan tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara 

sendiri, apakah pernah diajarkan atau tidak terungkap bahwa dari pernyataan dua 

dari sepuluh responden mengatakan sudah sering melakukan SADARI, satu 

partisipan tidak sering melakukan pemeriksaan payudara sendiri dan tujuh dari 

sepuluh partisipan mengatakan belum pernah melakukan pemeriksaan payudara 

sendiri. 

“Ndau cia pernah alakukan’e pemeriksaan yaancu, ngeano hake katam 

pindongoe mbaincu”  “Saya belum pernah melakukan pemeriksaan itu, namanya 

saja saya baru dengar hari ini”(PS 9). 

“Hoo.Cukee ancu minamo, hawite ampalinga.Waktu ko’ana aso ana’u 

pertama arry saya sering lakukan, tapi semenjak saya melahirkan anak kedua, 

saya tidak lagi melakukanya, sibuk dengan urusan rumah dan anak. Dulu danee 

tarusu kesempatan’u untuk lakukan pemeriksaan itu tapi sekarang cia. Andiay, 

kayak nomalasi hake lalou mimpaa bara”  “Hoo.Yang itu pernah saya lakukan, 

tapi cuman satu kali.Waktu saya melahirkan anak yang pertama itu sering saya 

lakukan,tapi semenjak saya melahirkan anak kedua, saya tidak lagi melakukanya, 

sibuk dengan urusan rumah dan anak.Dulu saya selalu ada kesempatanku untuk 

melakukan pemeriksaan payudara itu tapi sekarang tidak lagi. Entahlah saya 
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malas untuk melakukanya lagi” (PS 2). “ Sering, pimomosasu barawite norapo 

sau wite panaki yaari, molala lagi payudarau ngeaisiem wite panaki yaari, hajadi 

pariksae anteru” “ Sering, takut nanti terkena penyakit itu, jadi kalau misalkan 

payudaraku sakit kirain saya terkena penyakit itu, jadi saya periksa terus” (PS 7). 

b. Perilaku Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Untuk Mendeteksi 

Kanker Payudara 

Hasil penelitian menunjukan bahwa satu dari sepuluh partisipan 

mengatakan bahwa berpengalaman atau sering dalam melakukan skrining 

payudara ketika terkena kanker payudara, satu dari sepuluh partisipan mengatakan 

berpengalaman mendeteksi kanker payudara, delapan dari sepuluh partisipan 

mengatakan bahwa tidak berpengalaman dalam melakukan deteksi kanker 

payudara.   

“Minamo, malahan kopengalaman siemo, waktu menyusui anak’u yang pertama 

arry sering laakukan pemeriksaan yaancu, jadi okonie uka rikee” “Pernah 

malahan sudah berpengalaman, waktu saya menyusui anak pertama, sering saya 

lakukan pemeriksaan itu. Jadi saya tahu “ (PS 2) “Nha, setelah saya 

sembuh.Dokter nopoomba sau pariksae lagi payudara miu.Haah, minasie rikee 

ndau kalau opibaho lagi arry sering pidancae payudarau, kalau langka-langkah 

awalnya ndau koniemo.” “Nha, setelah saya sembuh, dokter menyarankan saya 

untuk selalu melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Haah, darisitu kalau 

misalkan saya mau mandi, saya selalu melakukan perabaan pada payudara saya. 

Kalau untuk langkah-langka awalnya saya sudah tahu”(PS 7) 
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5. Transcultural  Nursing Desa Bahari II Terkait Dengan Pengobatan kanker 

payudara dan Pemeriksaan Payudara 

Delapan dari sempuluh partisipan dalam penelitian ini mengatakan bahwah kanker 

payudara merupakan wujud dari dosa (rewu) yang kita lakukan dimasa lalu, perbuatan ini 

juga dilakukan oleh orang tua (ayah ibu) di masa lalu.Sehingga hal ini perlu untuk 

mengakui dosa (rewu) yang kita lakukan dengan dibawa ke dukun untuk dikasih doa-doa. 

“Kan ingkita iy kaampo kan, istilah kaalau mbarike aary agaa nopobawa mai 

rewuno. Jadi pingeapo hake rewu-rewunto” “Kalau yang seperti itu biasanya 

dikampung bersangkut pautan dengan dosa (rewu) yang kita lakukan dimasa lalu, jadi 

kedukun itu untuk mengakui dosa (rewu)yang kita lakukan” (PS 4).”Jelasimo, kalau 

cia uka tamerasa berarti rewu minasie iy mancuananto atau rewu minasie kasongoa 

anto. Agaa kai rewu haleo nosandara kitamo mia, pooli totokindamo.Pooli toarum 

popindingo aso, agaa katokinda nobunculie mia. Hawite kalau ingkita tokopanaki cia 

tamobawa mai rewunto ciabe tamate sie, pidoa sie, pitotiye diani ciabemo, rapoe 

diani rewuno. Mbarike ka’anonu rewu ana kalau norapoe langsung toomela sie”  

“Jelas, kalau misalkan kita tidak merasa ada dosa (rewu) dimasa lalu berarti salah satu 

orang tua kita (ayah dan ibu) pernah melakukan itu,  sebenarnya itu dosa (rewu) 

berawal dari perbuatan kita dimasa lalu, misalkan kita merasa kaget ketika ada laki-

laki yang tidak sengaja menyentuh payudara. Jadi itu yang menyebabkanya juga. 

Begini kalau kita sakit dan  tidak ada dosa (rewu) dimasa lalu maka kita tidak akan 
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meninggal, dikasih doa-doa, dan mengingat kembali dosa (rewu) dimasa lalu, pasti 

langsung sembuh” (PS 5). 

“Ciapo, intepo mancuana iy kampo, nipidoepo” “Belum.Ke dukun dulu untuk 

dikasih doa-doa” (PS 1). “Waktu norapo sau gejala awalno kanker payudara arry 

ndau intepo hake wai mia kumoni nopoomba sau uka mamau arry, angkaso kai 

namidoe, cia aso hake nabangka amai abantara aso naomela,pooli karena no 

tambahmo hake hajadi ndau intem iy dokterno sampolawa periksa pooli rikee 

nodawu saumo obat.Nha, setelah saya sembuh.Dokter nopoomba sau pariksae lagi 

payudara miu.Haah, minasie rikee ndau kalau opibaho lagi arry sering pidancae 

payudarau, kalau langka-langkah awalnya ndau koniemo.” “Waktu saya terkena 

gejala awal kanker payudara itu, mamaku suruh saya untuk ke tempat dukun dulu 

untuk dikasih doa-doa supaya tidak tambah membengkak dan supaya cepat sembuh 

juga.Tapi karena bengkaknya belum kunjung sembuh jadi saya ke dokter sampolawa 

untuk melakukan pemeriksaan payudara saya, setelah itu dokter berikan saya obat” 

(PS 7) 

Hasil wawancara mengatakan bahwa  tiga dari sepuluh  partisipan mengatakan 

bahwa kanker payudara adalah urat yang sudah mengeras yang letaknya berada 

dipunggung. Jadi hal ini perlu untuk dibawa ke tempat dukun untuk melakukan pemijatan 

pada daerah tersebut agar urat yang dimaksud dapat melunak sehingga benjolan yang ada 

dipayudara bisa sembuh. 

“Bawae iy mia kumoni angkaso namipisie” “Bawa dulu ketempat dukun untuk 

melakukan pemijatan“ (PS 8) “Kalau turun temurun minasie mancuana molengono 

arry kanker payudara ana ngeasie ua, habucu memang betul oh uano toruku, uano 
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toruku arry yang ada dipunggung itu tembus dipayudara.Hajadi ndau minam pirasie 

yang ngeasie rike kanker payudara stadium awal cukee gejala-gejalanya, moboa aso 

pikarajaa haleo nobinta aso ua nomolalam, pihudu-hudum apalagi morondo. 

Hawane mia  nokoni sie kapisino ontoe, uano toroku arry nokumbumo, hajadi rea 

ciam nambali najumala. Rea haleo nomenggumpalmo,notakanci arry” “Kalau turun 

temurun sejak orang tua terdahulu menganggap bahwa kanker payudara itu adalah 

urat. Memang betul, urat badan yang ada dipunggung itu ada yang tembus sampai ke 

payudara,jadi saya pernah merasakan gejala-gejala kanker payudara pada stadium 

awal, kalau sudah bekerja berat, urat tadi mengeras jadi payudara mulai saya terasa  

sakit, berdenyut-denyut apalagi sudah malam hari. Seandainya orang tau cara 

memijatnya seperti orang tua dulu pasti langsung sembuh. Jadi begini jika urat yang 

ada dibelakang tadi mengeras  maka darah tidak bisa mengalir dan pada akhirnya 

menggumpal itulah yang menyebabkan terjadinya kanker payudara"(PS 7) 

Hasil wawancara mengatakan bahwa  dua dari sepuluh responden mengatakan obat 

tradisional yang dikonsumsi ketika ada benjolan adalah dengan minum air kunyit yang 

sudah dicampurkan dengan air hangat dan mengoleskan getah jarak di payudara yang 

terluka  

“Kalau obat herbalno panakino payudara ana kai poroku weeno  kunyit putih. 

Hawite pindongo uka wai sabangkau, kunyit putih itu parue arry pooli pocampuru sie 

mai we’e hangat-hangat. Pooli katam porokue, hawite danee uka minasie iy 

mancuana arry polono tantanga pijampue iy payudara kalau nobanagka arry” 

“Kalau obat herbal penyakitnya payudara itu yang saya dengar dari temanku itu 

kunyit putih.Kunyit di parut setelah itu dicampur dengan air hangat-hangat diaduk 
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baru diminum.Tapi kalau dari oranag tua dulu itu cuman oleskan saja getah jarak 

pada payudara yang bengkak” (PS1).”Ndau konsumsi kunyit putih itu dengan kayu 

bajaka kalau ingkita ngeasie kamponto sau kakatola “Saya konsumsi kunyit putih 

dengan kayu bajaka kalau Bahasa dikampung itu kayu kakatola” (PS 7) 

B. PEMBAHASAN  

1. GAMBARAN PENGETAHUAN IBU PKK TENTANG PEMERIKSAAN 

PAYUDARA SENDIRI (SADARI ) 

a) Informasi Mengenai Penyakit Kanker Payudara dan SADARI 

Dari penelitian menunjukan mayoritas partisipan belum pernah mendengar 

informasi terkait dengan kanker payudara dan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI).Partisipan mengatakan belum ada sosialiasi kesehatan dari pihak 

puskesmas terkait dengan penyakit kanker payudara.Hal ini juga dijelaskan oleh pihak 

puskemas yang mengatakan belum ada sosialisasi mengenai SADARI.Ketidaktahuan 

ibu PKK terkait pencegahan kanker payudara karena kurangnya terpapar 

informasi.Dyanti DKK (2016) mengatakan bahwa faktor keterlambatan penderita 

kanker payudara adalah karena kurangnya keterpaparan informasi. 

Informasi merupakan sekumpulan pesan yang diperoleh melalui data atau fakta 

dari berbagai sumber.Informasi dapat mudah diterima dan dimengerti oleh masyarakat 

adalah dengan menyampaikan secara langsung.Terjadinya peningkatan pengetahuan 

dan perubahan perilaku invidu dapat disebabkan karena kontribusi dari Penyampaian 

dan penerimaan informasi yang baik. Sehingga upaya yang dilakukan tenaga 

kesehatan adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan langsung kepada 
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masyarakat terkait dengan bahaya kanker payudara dan pemeriksaan payudara 

(SADARI) (Delvia & Azhari, 2021).  

Pendidikan kesehatan merupakan suatu teknik pemberian informasi dengan 

mengajak individu. Dorongan untuk selalu melakukan pencegahan suatu penyakit 

melalui proses belajar. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan mengingatkan 

suatu keadaan/kondisi yang nyata yang terjadi melalui proses belajar. Dari riset yang 

dilaksanakan oleh Wiwin (2019) menjelaskan jika pendidikan dapat mengubah 

perilaku secara drastis tentang pencegahan kanker payudara melalui SADARI.Ini 

menunjukkan bahwa peningkatan dan rendahnya pengetahuan dapat dipengaruhi oleh 

informasi yang didapat melalui pendidikan kesehatan terkait dengan skrining kanker 

payudara.(Rahmawati, 2019). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin (2019), pengetahuan remaja putri di 

Pondok Pesantren Miftakhurrasyidin Cekelan Temanggung, jumlah responden dengan 

tingkat pengetahuan baik berjumlah 61 responden (72,62%), dengan tingkat engetahuan 

cukup berjumlah 20 responden (23,81%) serta dengan tingkat pengetahuan kurang 

hanya 3 responden (3,57%). Terdapat perubahan yang sangat drastis antara setelah dan 

sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang kanker payudara. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi  peningkatan pengetahuan remaja putri mengenai kanker 

payudara yang tadinya cukup meningkat menjadi baik. Hal ini dikarenakan diberikan 

pendidikan kesehatan tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)  dalam  

mendeteksi kanker payudara (Rahmawati, 2019). 
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b) Pengetahuan Tentang Penyakit Kanker Payudara 

Berdasarkan  penelitian diatas, diketahui bahwa ibu PKK memilki pengetahuan 

yang kurang tentang penyakit kanker payudara. Dari evaluasi wawancara partisipan 

dinyatakan tidak mampu menjawab pertanyaan tentang definisi, gejala dan faktor risiko 

terjadinya kanker payudara. Rendahnya pengetahuan ibu disebabkan karena faktor 

antara lain tingkat pendidikan. Menurut Nursalam (2001) mengatakan  bahwa 

pengetahuan yang baik dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan seseorang. Sehingga 

tingkat pendidikan lebih tinggi dapat mempermudah invidu untuk memiliki 

kecenderungan untuk menerima sesuatu yang baru dan lebih terbuka. Dan hal ini dapat 

membantu individu dalam meningkatkan kemampuan dan derajat kesehatannya  agar 

kedepannya lebih baik lagi sehingga tingkat akan pencegahan penyait dilakukan secara 

terus menerus 

Penginderaan yang baik terhadap suatu suatu objek atau informasi dapat 

meningkatkan pengetahun dan pemahaman invidu.Memahami adalah suatu 

kemampuan dalam mengintepretasikan dengan mengulang kembali materi yang sudah 

dijelaskan secara benar mengenai suatu objek.Pemahaman individu terhadap 

pemeriksaan payudara sendiri dapat meningkatkan kemampuan untuk selalu rutin 

dalam melakukan deteksi kanker payudara. Teknik ini membantu invidu untuk selalu 

menjaga kesehatan dengan rutin dengan mengecek payudara setiap bulannya 

(Wulandari1 & Ana Yuliana2, 2021). 
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Hasil penelitian juga menunjukan bahwa tingkat pendidikan terakhir partisipan 

yaitu  SD/MTS. Tingkat pendidikan diartikan sebagai kemampuan yang menjadi faktor 

tolak ukur individu untuk mendapatkan dan menerima informasi. Utami (2017)  

mengatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi paradigma dan 

pemikiran seseorang agar menghadapai suatu keadaan yang ada disekitarnya. 

Tingginya pengetahuan dan pemahaman individu dapat dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan yang ditempuh dari seseorang sehingga tindakan dalam upaya menjaga 

kesehatan dan pencegahan suatu penyakit akan semakin meningkat. Penelitian yang 

dilakukan oleh Didarloo DKK, (2017) mengatakan peluang 5.51 kali dapat melakukan 

deteksi kanker secara teratur ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 

(Rahmawati, 2019). 

c) Pengetahuan Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Sebagai Deteksi 

Kanker Payudara 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap SADARI 

dalam skrining kanker payudara sebagian besar berpengetahuan kurang.Hal ini 

diketahui dari ketidaktahuan tujuh partisipan dalam menyampaikan semua jawaban 

dari pertanyaan interviewer terkait dengan SADARI.Indah (2015), menjelakan bahwa 

kurangnya pengetahuan dapat menimbulkan rasa malas.Kurangnya pengetahuan juga 

dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan suatu tindakan sehingga 

pada akhirnya tidak mampu untuk mempraktikannya misalnya dalam melakukan 

SADARI. 

Menurut pendapat peneliti, tidak dilakukannya SADARI sebagai deteksi kanker 

payudara karena kurangnya informasi, pengetahuan dan pengalaman responden 
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terhadap paparan kasus kanker payudara dan SADARI dalam anggota keluarga. 

Misalnya tidak pernah mendengar keluarga atau orang lain yang pernah megalami 

kejadian kasus kanker payudara. Sehingga pengalaman dapat menginduksi perilaku 

hal ini disebabkan karena takut, cemas maupun perasaan simpati sehingga pada 

akhirnya melakukan suatu pencegahan yang lebih pada diri sendiri. 

Pengetahuan merupakan faktor penting dapat mempengaruhi sikap seseorang 

termasuk perilaku SADARI guna mendeteksi terjadinya kanker payudara yang dapat 

berdampak pada kesehatan.Pendapat dari L.Green dalam Notoatmodjo (2003) 

mengartikan bahwa pengetahuan merupakan suatu predisposisi yang menjadi faktor 

terjadinya tindakan. Pengetahuan yang baik akan melandasi sikap seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan tindakan. 

Notoatmodjo (2003) mengatakan bahwa usia termasuk faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan individu. Usia dewasa merupakan usia produktif sehingga kemahiran, 

keterampilan dan professional dapat mengembangkan kesenian, serta ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Halock, 2002). Partisipan penelitian ini adalah Ibu PKK  

yang berusia 20-45 tahun  yang terasuk dalam kategori usia dewasa sehingga 

pemahaman dan cara berpikir dapat cepat berkembang. Semakin meningkatnya umur 

pengalaman dalam mengartikan sesuatu akan semakin meningkat sehingga manfaat 

SADARI dapat berujung pada kebiasaan dalam melakukan pemeriksaan secara teratur 

setiap sebulan sekali (Watiningsih & Sugiartini, 2020) 
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2. GAMBARAN SIKAP  IBU PKK PADA PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI 

(SADARI) 

a.  Sikap Dalam Melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri 

Dari penelitian diatas menunjukkan tindakan dalam melakukan deteksi kanker 

payudara sebagian besar kurang atau tidak mampu melakukannya. Tindakan 

dilakukan oleh partisipan ketika mendapatkan benjolan adalah dengan membawanya 

ke dukun untuk mendapatkan kesembuhan.Ini bisa berdampak pada kesehatan 

individu terkait dengan pencegahan kanker payudara.  Sehingga perlu adanya 

kegiatan yag lebih intensif tentang permasalahan kesehatan reporoduksi yang dialami 

oleh ibu PKK dengan sering melakukan penyuluhan kesehatan. Keterbatasan 

pengetahuan mereka tentang permasalahan kesehatan reproduksi ini khususnya dalam 

melakukan praktik SADARI. Sehingga hal ini bisa  juga berpotensi ditemukanya 

kanker payudara  pada stadium lanjut, sehingga pengobatan yang dilakukan akan 

semakin sulit. 

          Sikap adalah respon terhadap suatu objek yang diperoleh melalaui proses 

belajar. Materi yang didapat dari hasil belajar dapat merespon suatu objek, konsep 

atau situasi secara positif atau negatif. Tindakan pencegahan kanker payudara 

merupakan respon positif yang dapat dapat mengurangi kasus kejadian kanker 

payudara. Jenis pencegahan ini dilaksanakan melalui berbagai mekanisme dengan 

sangat gampang dan alami tetapi banyak masyarakat belum melakukannya alasanya 
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diantaranya tidak tahu, malas, tidak sempat, tabuh untuk melakukan serta 

menganggap bahwa pencegahan tersebut tidak penting. (Purba1 and Eva Hotmaria 

Simanjuntak, 2019). 

          Pengetahuan  yang  kurang bisa  mempengaruhi  perilaku  dengan sikap untuk  

melakukan  pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Purba  (2020),  perubahan sikap sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan mayoritas negatif sebayak (82,4%) dan sikap sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan mayoritas positif sebanyak (88,2%), yang berarti 

sikap sebelum diberikan pendidikan kesehatan lebih kecil dari sikap setelah diberi 

pendidikan kesehatan. hal ini berarti pendidikan kesehatan memberikan perubahan 

positif terhadap peningkatan sikap wanita usia produktif dalam upaya deteksi dini 

kanker payudara dengan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI)  di Puskesmas 

Binjai. (Purba & Eva Hotmaria Simanjuntak, 2019). 

b. Perilaku Dalam Melakukan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) Dalam 

Mendeteksi Kanker payudara 

hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku atau pengalaman dalam 

melakukan pemeriksaan payudara sendiri masih kurang. Hal ini diketahui dari 

kurangnya pengetahuan tentang SADARI. Perilaku merupakan hasil dari seluruh 

pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terjadi dalam 

bentuk pengetahuan, sikap dan tidakan. 

Jenis pencegahan kanker payudara dapat dilakukan dengan cara yang 

sederhana dan bahkan bisa dilakukan sedari dini terutama oleh ibu PKK yaitu 

dengan pemeriksaan payudara sendiri. Perilaku SADARI dalam upaya 
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pencegahan dini kanker payudara tidak dilakukan oleh sebagian besar responden 

sehingga tidak ada pemeriksaan rutin setiap bulannya. Banyak alasan yang 

diungkapkan oleh responden diantaranya tidak tahu, malas, tidak sempat, tabuh 

untuk dilakukan serta ada yang beranggapan bahwa SADARI tidak penting untuk 

dilaksanakan.  

3. TRANSCULTURAL DESA BAHARI II TERKAIT DENGAN PENGOBATAN 

KANKER PAYUDARA DAN PEMERIKSAAN PAYUDARA 

Hasil penelitian menunjukan mayoritas partisipan tidak melakukan SADARI dalam 

mendeteksi kanker payudara. Menurut kepercayaan partisipan, bahwa terjadinya penyakit 

kanker payudara disebabkan karena dosa (rewu) di masa lalu sehingga mpartisipan 

menganggap bahwa ketika kita tidak melakukan dosa (rewu) di masa lalu maka kita tidak 

akan terkena suatu penyakit. Sehingga  tindakan yang mereka lakukan ketika menemukan 

benjolan adalah dengan membawa si penderita ke tempat dukun untuk dibacakan doa-doa 

agar sembuh serta mengakui kesalahannya. 

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa partisipan menganggap bahwa kanker 

payudara adalah urat punggung yang sudah mengeras sehingga perlu untuk dilakukan 

pemijatan agar urat yang dimaksud melunak kembali sehingga benjolan yang ada di 

payudara tidak dirasakan sakit lagi. Dalam bidang kedaerahaan, suatu penyakit 

didefinisikan sebagai kumpulan ciri klinis yang sama dalam suatu kelompok atau budaya. 

Sehingga mereka yang mengidentifikasi, memastikan pemicu, upaya prefentiv dan 

memberikan kesembuhan (Rubel, 1977). Melalui proses ini mereka yakin bahwa 

pengobatan yang dipilih dapat memberikan kesembuhan suatu penyakit. Hal ini yang 

dianut oleh partisipan  mengenai penyakit kanker payudara  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kebiasaan yang dianut 

mengenai tindakan yang mendahulukan dukun daripada ke puskesmas merupakan  suatu 

budaya. Dikatakan sebagai budaya merupakan kebiasaan, pengetahuan, serta sikap yang 

dimiliki oleh invidu atau kelompok yang sudah menjadi pola hidup setempat 

(Parawansah & Nanlohy, La Rangki, 2017). Menurut partisipan kebiasaan ini sudah 

dilakukan turun temurun. 

Leininger (2002) mengatakan bahwa perawat mampu memberikan asuhan 

keperawatan dengan membantu invidu dan kelompok untuk meningkatkan atau 

mempertahankan kondisi manusia dengan menerapkan pengetahuan tentang intervensi 

cara merawat yang terkait dengan budaya. Strategi yang digunakan dalam memberikan 

asuhan keperawatan adalah mengakomodasi budaya. 

Peran perawat dalam memberikan tindakan keperawatan yang kreatif yang 

membantu individu dengan budaya tertentu yang bisa menguntungkan kesehatan 

sehingga individu bisa meningkatkan atau mempertahankan  derajat kesehatan. Hal ini 

terkandung dalamQ.S Ali-Imran/3:104 

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ  هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ  

 

Terjemahnya: 

“dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar 

dan merekalah orang-orang yang beruntung” 

 

Menurut Quraish  Shihab ayat tersebur menjelaskan tentang yang pertama, kewajiban 

kepada semua umat manusia dan sebagian umat menyuruh berbuat ma’aruf dan mencegah yang 

munkar, dan menerapkannya dengan diri sendiri dan mencegahnya dengan sabda Nabi yaitu 
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merubah dengan tangan, lisan dan hati  yang kedua, berperilaku yang baik, berimah kepada Allah 

swt. dan hari akhir dan menyuruh kebajikan dan mencegah kemunkaran dan mengerjakan 

berbagai kebajikan dan yang ketiga melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah maka 

tergolong orang-orang yang beriman.  

Dalam hal ini perawat membantu individu untukbisa beradaptasi dengan budaya dengan 

sistem perawatan profesional melalui asuhan keperawatan. Eksistensi keberadaan perawat dalam 

memberikan pertolongan kepada masyarakat tentang pencegahan kanker payudara hal tersebut 

digambarkan oleh Leininger dengan memberikan keputusan yang sesuai dengan tindakan 

keperawatan yang berbasis budaya yang diberikan kepada masyarakat yang berkaitandengan 

proses keperawatan.  

3. ASUHAN KEPERAWATAN IBU PKK DESA BAHARI II BERDASARKAN 

TRANCULTURAL NURSING 

a. Pengkajian  

1) Pemanfaatan Teknologi Kesehatan 

Partisipan mempunyai alasan tidak mau melakukan pemeriksaan ke 

puskesmas untuk mengatasi penyakit kanker payudara dan lebih memilih 

pengobatan alternatif  yaitu dengan ke dukun. Pilihan lain karena partisipan sulit 

memaknai hasil dari tes laboratorium. Partisipan juga mengatakan tidak tau 

menggunakan handphone untuk mencari informasi terkait dengan kanker 

payudara. 

2) Agama dan Filosofi  

Agama yang dianut partisipan adalah islam. Kepercayaan partisipan yang 

menganggap bahwa penyebab penyakit adalah perbuatan dari dosa (rewu) dimasa 

lalu sehingga cara pengobatan yang dilakukan oleh partisipan adalah dengan 
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membawanya ke dukun untuk dibacakan doa-doa. Hal ini juga terjadi ketika 

seseorang terkena penyakit kanker payudara.kebiasaan ini sudah turun temurun 

dan masyarakat mempercayai hal tersebut. 

  

3) Nilai-Nilai budaya dan Gaya Hidup 

Partisipan mengatakan bahwa kanker payudara adalah urat yang sudah 

mengeras sehingga budaya yang biasa dilakukan secara turun temurun adalah 

dengan dengan memijatnya agar urat tersebut bisa melunak. Partisipan juga 

mengatakan kebiasan makan harus mengonsumsi ikan sebagi lauk. Alasanya 

ketika tidak  makan ikan satu hari saja badannya bisa merasakan lemas. Dan 

partisipan juga mengatakan bahwa aktifitas dengan sering berjalan kaki ke kebun 

bisa menyehatkan tubuh. 

4) Kekeluargaan dan Sosial 

Hubungan partisipan dengan keluargannya sangat baik.Partisipan juga 

mengatakan sering mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa 

misalnya kerja bakti, senam dan lain-lain. 

5) Kebijakan dan Peraturan Puskesmas yang Berlaku 

Hasil wawancara dengan partisipan mengatakan belum ada kebijakan dan 

peraturan mengenai pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dalam mendeteksi 

kanker payudara.Belum adanya penyuluhan-penyuluhan dari tenaga kesehatan 

dalam memberikan informasi terkait dengan pencegahan kanker payudara. 

6) Status Ekonomi Klien 
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Hasil penelitian menunjukkan mayoritas partisipan memiliki penghasilan 

yang kurang yaitu sekitar <2.000.000 perbulan.Hal ini diketahui dari hasil 

wawancara dengan partisipan.Pekerjaanya sebagai ibu rumah tangga yang 

kegiatanya hanya mengurus keperluan suami dan anak. 

 

7) Latar Belakang Pendidikan Klien 

Hasil wawancara dengan partisipan mayoritas pendidikan terakhir adalah SD 

dan SLTA.Hal ini bisa dilihat dari karakteristik responden.  

b. Diagnosa Keperawatan 

1) Gangguan komunikasi verbal yang berhubungan dengan perbedaan kultur 

2) Gangguan interaksi social yang berhubungan dengan disorientasi sosiokultural 

3) Ketidakpatuhan dalam pengobatan yang berhubungan dengan sistem nilai yang 

diyakini 

c. Perencanaan dan Implementasi 

Intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan untuk 

membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan 

kesehatan.Negosiasi budaya adalah intervensi dan implementasi keperawatan untuk 

membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan 

kesehatannya. Perawat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya 

lain yang lebih mendukung peningkatan status kesehatannya. Membantu individu 

dengan berperilaku budaya sehat dalam mengendalikan kanker payudara dengan rutin 

SADARI setelah selesai haid 7-10 hari sehingga dapat meningkatkan kesehatan secara 

optimal.Ini sesuai Leininger, 2002 dam Alligood (2010) Perawat mengembangkan 
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perencanaan perawatan berdasarkan data karakteristik dimensi budaya, menyampaikan 

kepada keluarga dan dapat dimodifikasi bila diperlukan kemudian perawat 

melaksanakan dan mengobservasi outcome perawatan budaya. 

 

 

Perawat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang 

lebih mendukung peningkatan kesehatan. Sebagai contoh apabila budaya klien dengan 

perawat berbeda, perawat dan klien mencoba memahami budaya masing-masing 

melalui proses akulturasi, yaitu proses mengidentifikasi persamaan dan perbedaan 

budaya yang pada akhirnya akan memperkaya budaya mereka masingmasing sehingga 

akan terjadi tenggang rasa terhadap budaya masingmasing. 

d. Evaluasi  

Dari hasil penelitian diatas maka perlu adanya kegiatan penyuluhan dari tenaga 

kesehatan kepada ibu PKK sehingga kegiatan tersebut sesuai dengan yang 

direncanakan dan memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan individu.Evaluasi 

asuhan keperawatan transkultural dilakukan terhadap keberhasilan klien dalam 

mempertahankan budaya yang sesuai dengan kesehatan adalah dengan negosiasi 

budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengetahuan tentang pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dalam 

mendeteksi kanker payudara masih kurang.  Hal ini terjadi karena belum ada 

sosialisasi dari tenaga kesehatan terkait dengan informasi mengenai 

penyakit kanker payudara dan SADARI. 

2. Sikap dalam melakukan pemeriksaan payudara sendiri masih kurang. Tujuh 

dari sepuluh partisipan belum pernah melakukan pemeriksaan payudara 

sendiri. 

3. Terdapat kepercayaan-kepercayaan partisipan yang menganggap bahwa 

kanker payudara adalah dosa (rewu) dimasa lalu sehingga perlu dibawah ke 

dukun untuk dibacakan doa-doa agar sembuh.  

B. Saran 

Terkait dengan kurangnya pengetahuan dan sikap dalam melakukan 

SADARI maka perlu adanya strategi asuhan keperawatan yang sesuai dengan 

budaya individu dalam meningkatkan atau mempertahankan kesehatannya yaitu 

dengan mengakomodasi budaya atau membantu individu untuk bisa beradaptasi 
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dengan budaya yang lebih menguntungkan kesehatan. Sehingga perlu peran 

perawat dalam memberikan informasi terkait dengan pencegahaan kanker 

payudara dengan SADARI kepada  masyarakatagar derajat kesehatan wanita 

lebih meningkat. 
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Lampiran 1 

 

PENJELASAN PENELITIAN 

(Informed) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Nofianti Rahman 

NIM  : 70300117021 

Alamat  : Minasaupa blok B no 16 

Status  :Mahasiswa Program Sarjana (S1) Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Alauddin Makassar 

Bermaksud mengadakan penelitian tentang “pengethauan dan dikap pada pemeriksaan payudara 

sendiri (SADARI) dengan Pendekatan TranskulturalNursing”. Penelitian ini akan menggunakan 

desain kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Oleh karena itu, berikut ini saya menjelaskan 

beberapa hal terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan: 
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1. Mengetahui gambaran implementasi pengetahuan dan sikap dengan pendekatan 

transculturalnursing 

2. Sebagai sarana untuk mengidentifikasi perilaku atau kebiasaan pada pemeriksaan payudara 

sendiri, sehingga masyarakat dapat mengerti perilaku atau kebiasaan yang tidak 

bertentangan dengan kesehatan. 

3. Partisipan dalam penelitian ini adalah keluarga suku Buton Desa Bahari  

4. Pengambilan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara secara mendalam 

beberapa kali dengan partisipan dan berlangsung 45-60 menit untuk setiap partisipan atau 

sesuai kesepakatan. Selama wawancara berlangsung, partisipan diharapkan dapat 

menyampaikan pengalaman secara utuh. 

5. Waktu dan tempat wawancara disesuaikan dengan keinginan partisipan. 

6. Selama wawancara dilakukan, peneliti akan menggunakan alat bantu penelitian berupa buku 

catatan, bolpoint dan camera video untuk membantu kelancaran pengumpulan data. 

7. Penelitian ini tidak berdampak negative pada keluarga. 

8. Semua catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian ini akan disimpan dan dijaga 

kerahasiaannya. Hasil rekaman akan dihapus segera setelah kegiatan penelitian selesai 

dilakukan. 

9. Pelaporan hasil penelitian ini nantinya akan menggunakan inisial, bukan nama sebenarnya 

dari partisipan. 

10. Partisipan dalam penelitian ini bersifat sukarela dan partisipan berhak untuk mengajukan 

keberatan pada peneliti jika terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan selanjutnya akan dicari 

penyelesaian masalahnya berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan partisipan. 
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11. Setelah selesai dilakukan wawancara, peneliti akan memberikan transkip hasil wawancara 

kepada partisipan untuk dibaca dan melakukan klarifikasi. 

Makassar, 25 maret  2021 

Peneliti 

 

 

Lampiran 2 

PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN PENELITIAN 

(Informed Consent) 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama (inisial) : 

Umur  :  

Pekerjaan : 

Alamat  : 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah mendapatkan penjelasan penelitian dan 

memahami informasi yang diberikan oleh peneliti serta mengetahui tujuan dan manfaat 

penelitian, maka dengan ini saya secara sukarela bersedia menjadi partisipan dalam penelitian 

ini. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran dan 

tanpa paksaan dari siapapun. 
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Makassar,………… 

Saksi      Yang Menyatakan 

 

 

(.......................................)    (.......................................) 

 

Lampiran 3 

INSTRUMEN PENELITIAN 

( Pedoman Wawancara  ) 

 

a. Identitas Klien 

1. Nama  : ................................................................................................................ 

2. Umur  : ................................................................................................................ 

3. Agama : ................................................................................................................ 

4. Pendidikan terkahir 

a) SD/ sederajat 

b) SMP/sederajat 

c) SMA/sederajat 

d) D1/D2/D3 

e) Sarjana  

f) Pasca Sarjana 

5. Pekerjaan  
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a) Ibu rumah tanggaa 

b) Petani 

c) PNS 

d) Swasta 

e) Wiraswasta 

6. Penghasilan perbulan 

a) < 2. 000.000 

b) > 2.000.000 

7. Riwayat kanker payudara 

a) Ya 

b) tidak 

8. Apakah Ibu sedang menggunakan KB 

a) Ya 

b) tidak 

9. Apakah ibu sedang menyusui 

a) Sedang/pernah 

b) Tidak   pernah 

b. Pengetahuan informan tentang SADARI 

1. Apakah ibu sudah pernah mendengar tentang kanker payudara dan SADARI ? 

2. Menurut   ibu jika  keluarnya cairan saat tidak menyusui pada putting payudara adalah 

apakah tanda dari kanker payudara ? 

3. Menurut ibu  apa yang akan terjadi jika tidak melakukan pemeriksaan payudara sendiri? 
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4. Menurut ibu, Apakah pemeriksaan payudara sendiri hanya dilakukan untuk penderita 

kanker payudara saja ? 

5. Apakah ibu mengetahui jika haid pertama Usia  <12  dan menopouse di umur 50 tahun 

merupakan salah satu faktor terjadinya kanker payudara 

6.  Jika Ibu sudah mengetahui tentang kanker payudara, misalkan ada banjolan pada payudara 

yang sudah sampai pada paru-paru. Menurut ibu, benjolan tersebut sudah sampai pada 

stadium berapa ? 

 

c. Sikap informan pada pemeriksaan payudara sendiri ( SADARI ) 

1. Apakah ibu sering atau pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri ? 

2. Menurut ibu waktu pelaksanaan pemeriksaan kanker payudara itu kapan ? (SADARI) 

3. Ketika mendapatkan benjolan atau luka pada payudara, tindakan pertama apa yang 

dilakukan ? 

4. Untuk melakukan pemeriksaan payudara ibu melakukanya biasanya dimana ? 

5. Apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan atau  kontrol ke tenaga kesehatan terdekat 

misalnya bidan/puskesmas? 

d.  Transcultural nursing pada kanker Payudara dan pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI) 

1. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan secara turun temurun saat melakukan pemeriksaan 

payudara sendiri ? 

2.  Apakah yang tidak boleh dilakukan  ketika ibu meraba atau melihat bentuk payudara 

ketika sedang berada dikamar mandi ? 

3. apakah ada obat tradisional yang digunakan ketika ada benjolan atau luka pada payudara ? 
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4. apa ada jenis perawatan yang diajarkan secara turun temurun untuk merawat payudara ? 

5. menurut ibu mana yang lebih didahulukan antara pergi ke RS atau ke tempat dukun ketika  

mendapatkan penyakit kanker payudara pada payudara ibu ? 

6. apakah ada pantangan makanan ketika terkena penyakit kanker payudara ? 

7. apakah ada kepercayaan-kepercayaan tmengenai penyebab kanker payudara ? 

 

 

 

 

Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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