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ABSTRAK 

Nama  : Anita 

Nim  : 70300113035 

Judul   : Efektifitas Pendidikan Kesehatan Bantuan Hidup Dasar 

(BHD) Berbasis Media Video Terhadap Pengetahuan 

Masyarkat di Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, 

Kabupaten Barru 

Kecelakaan dapat mengakibatkan korban mengalami cedera ringan 

maupun berat. Terkait dengan hal tersebut maka masyarakat sebagai penolong 

pertama ketika kecelakaan juga harus mengetahui cara menolong korban 

kecelakaan dengan benar dan kapan saatnya mencari pertolongan medis. Metode 

video dinilai sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat terkait BHD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas 

pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar (BHD) berbasis media video terhadap 

pengetahuan masyarakat di Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten 

Barru. Desain penelitian ini yaitu Pra-Eksperiment dengan rancangan One Group 

Pretest Posttest Design dengan sampel sebanyak 30 orang dengan menggunakan 

Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 

pengetahuan BHD. Analisa data menggunakan uji statistik Uji Wilcoxon. Hasil 

penelitian ini didapatkan ada peningkatan pengetahuan setelah diberikan 

pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar (BHD) berbasis media video (p<0,000). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar (BHD) 

berbasis media video efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. 

Sebagai dasar untuk meneliti lebih lanjut tentang efektifitas pendidikan kesehatan 

bantuan hidup dasar (BHD) terhadap pengetahuan masyarakat dengan 

menggunakan intervensi pembanding agar diketahui lebih detail sejauhmana 

efektifitas media video dalam meningkatkan pengetahuan tentang BHD. 

   

Kata Kunci : BHD, Pendidikan Kesehatan Media Video, Pengetahuan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kecelakaan dapat mengakibatkan korban kecelakaan mengalami cidera 

ringan maupun berat (Hendri & Putra, 2015:137). Cidera yang diakibatkan oleh 

kecelakaan lalu lintas diprediksikan meningkat dan menjadi penyebab 

kematian ketiga tertinggi di dunia pada tahun 2020, setelah serangan jantung 

dan depresi (Listyana 2015:1). 

Menurut Departemen Kesehatan (DepKes) pada tahun 2010, kecelakaan 

lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 di Indonesia. Selain kematian 

kecelakaan dapat menimbulkan dampak lain yaitu fraktur yang dapat 

menyebabkan kecacatan. Kejadian kecelakaan lalu lintas terus mengalami 

peningkatan tiap tahunnya dengan jumlah serta jenis kecelakaan lalu lintas 

dengan angka kematian lebih dari 5,1 juta pada tahun 1990 dan diperkirakan 

akan menjadi 8,4 juta pada tahun 2020 atau meningkat sebanyak 65% 

(Listyana, 2015:2). 

Data World Health Organization (WHO) pada 2011 menyebutkan, 67% 

korban kecelakaan lalu lintas, berada pada rentang usia 22-50 tahun, dimana 

pada usia tersebut adalah usia produktif. Sejak 2003-2007 tercatat 258.374 

kecelakaan telah merenggut 69.385 jiwa. Itu berarti setiap tahun rata-rata 

sebanyak 133.877 nyawa hilang di jalan raya. Menurut WHO, cidera akibat 

kecelakaan lalu lintas membunuh setidaknya 1,2 juta orang tiap tahunnya. Ini 

berarti rata-rata di seluruh dunia 3.242 orang terbunuh tiap harinya di jalan 

(Listyana 2015:1). Berdasarkan data dari Asian Development Bank (2010), 

kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah memakan korban sebanyak 37.000 

jiwa pada tahun 2005 dan 48.400 pada tahun 2010 (Triwibowo & Setyawan, 
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2015:2). Menurut data kepolisian Republik Indonesia (Polri), kecelakaan di 

Indonesia menunjukkan peningkatan 6,72% dari 57.726 kejadian di tahun 2009 

menjadi 61.606 insiden di tahun 2010 atau berkisar 168 insiden setiap hari dan 

10.349 meninggal dunia atau 43,15% (Tribowo & Setiawan, 2015:2). Data dari 

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda SulSel) tahun 2016 mencatat 

sebanyak 6140 kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) di wilayah hukum 

Polda Sulsel. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 

yang hanya berkisar 4834 kasus. 

Meningkatnya kasus Lakalantas di Sulawesi Selatan disebabkan oleh 

banyak faktor diantaranya yaitu human error atau kondisi jalan yang tidak 

memungkinkan. Mayoritas Lakalantas yang terjadi berasal dari kendaraan luar 

daerah yang karakteristik perjalanannya cukup panjang. Misalnya Kabupaten 

Barru, Kabupaten Bone dan Kabupaten Toraja (Indriani, 2016:3). Berdasarkan 

hasil Riskedas tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi cedera akibat 

lakalantas di Kabupaten Barru meningkat dari tahun 2007 ke tahun 2013 

sebanyak 6,7% menjadi 9,1%. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor (Polres) 

Barru didapatkan 113 jumlah kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) yang terjadi 

sepanjang Januari-Desember 2016 di daerah tersebut. Pada bulan Januari-

Maret tahun 2017, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Barru mencatat jumlah 

lakalantas  sebanyak 27 kasus dan 2 diantaranya meninggal dunia di rumah 

sakit. Salah satu daerah rawan kecelakaan lalu lintas di daerah Barru adalah 

KM 110-111 Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru dengan jumlah lakalantas 

10 kasus dan korban meninggal sebanyak 2 orang (Tribun Timur, 2017:2). 

Selain itu, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan yang 

tepat untuk kasus gawat darurat pra rumah sakit (Tribowo & Setyawan, 2015 

hal:1). Sebagian masyarakat juga masih mempercayai mitos-mitos yang terkait 
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dengan penanganan gawat darurat pra rumah sakit. Hal inilah yang dapat 

menyebabkan angka kematian korban kecelakaan sebelum sampai rumah sakit 

terbilang tinggi (Tribowo & Setyawan, 2015:2). Penanganan yang dilakukan 

saat terjadi kecelakaan lalu lintas bervariasi, tergantung pada sebab 

kecelakaannya, maka penanganannya pun berbeda, tapi ada tindakan utama 

yang harus dilakukan pada keadaan gawat darurat seperti membebaskan jalan 

nafas (airway), bantuan pernafasan (breathing), dan bantuan sirkulasi atau 

peradaran darah (circulation) (Islami dkk, 2008:2). Meskipun demikian, 

masyarakat harus mengetahui cara menolong korban kecelakaan dengan benar 

dan kapan saatnya mencari pertolongan medis (Tribowo & Setyawan, 2015:1). 

Cara seseorang dalam melakukan pertolongan bantuan hidup dasar 

dipengaruhi oleh pengetahuan. Pengetahuan merupakan hal yang sangat 

penting dalam membentuk perilaku seseorang. Pengetahuan diperlukan 

sebagai dorongan pikir untuk menumbuhkan kepercayaan diri maupun 

dorongan sikap dan perilaku, sehingga pengetahuan dapat dikatakan sebagai 

stimulasi terhadap tindakan seseorang. Selain itu, perilaku pada dasarnya 

dibentuk oleh pengetahuan akan bersifat langgeng (Mahardini, 2009:12). Hal 

ini didukung dengan hasil penelitian dari I Made Sukma Wijaya, dkk pada 

tahun 2016 yaitu “Tingkat Pengetahuan Bantuan Hidup Dasar pada Masyarakat 

di Kecamatan Denpasar Utara” dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik sebanyak 229 orang (63%), 

responden yang memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 99 orang 

(27%), dan responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 37 orang 

(10%). Salah satu faktor yang berperan dalam mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang adalah pendidikan dan sumber informasi. 
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Masyarakat yang berada di kota-kota besar (metropolitan) dapat 

mengakses informasi lebih cepat. Informasi yang lebih banyak didapatkan oleh 

seseorang akan menambah pengetahuannya semakin luas. Menurut Erawati 

(2015:10), masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi terkait bantuan 

hidup dasar (BHD) melalui media elektronik (48,8%). Sedangkan menurut 

Jones dkk (2000:12) juga menemukan bahwa 96% masyarakat belajar 

Resusitasi Jantung Paru (RJP) dengan efektif dari informasi yang didapatkan 

di televisi. Nafa dkk (2008:9) juga menguatkan pernyataan tersebut dari hasil 

penelitiannya yang menemukan pengetahuan RJP berhubungan dengan 

paparan pendidikan pada program televisi kesehatan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam 

memberikan bantuan hidup dasar (BHD) yaitu melalui pendidikan kesehatan. 

Salah satu metode pendidikan kesehatan yang diperlukan sebagai penunjang 

kepada masyarakat agar dapat lebih memahami BHD, yaitu dengan metode 

video. Metode pendidikan kesehatan ini melibatkan pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan dalam memberikan 

bantuan hidup dasar (BHD). Berdasarkan hasil penelitian Dwi Pawit Anggi 

Yatma, dkk pada tahun 2016 yaitu “Efektivitas Metode Penyuluhan Video dan 

Praktik Terhadap Tingkat Pengetahuan Bantuan Hidup Dasar pada Nelayan di 

Pantai Depok Yogyakarta” hasil penelitian tersebut dapat membuktian bahwa 

pendidikan kesehatan metode video bisa untuk meningkatkan pengetahuan 

dalam memberikan bantuan hidup dasar, karena metode audiovisual mampu 

memberikan gambaran yang lebih jelas tentang cara melakukan perawatan 

BHD yang  benar. 

Oleh sebab itu, pengetahuan tentang bantuan hidup dasar sebaiknya 

dimiliki oleh semua orang, karena sebagian besar orang akan berada dalam 



5 
 

 
 

situasi yang memerlukan pertolongan pertama untuk orang lain. 

Menyelamatkan hidup penting tapi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan 

dalam menolong perlu perhatian yang lebih besar serta latihan dalam 

memberikan bantuan hidup dasar yang lebih banyak (Tribowo & Setyawan, 

2015:1). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Bantuan Hidup Dasar (BHD) 

Media Video Terhadap Pengetahuan Masyarakat di Takkalasi, Barru. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah efektifitas pendidikan kesehatan bantuan hidup 

dasar (BHD) berbasis media video terhadap pengetahuan masyarakat di 

Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru?  

C. Hipotesa Penelitian 

1. Hipotesa Nol (Ho) 

Tidak ada efektifitas pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar (BHD) 

berbasis media video terhadap pengetahuan masyarakat di Kelurahan 

Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. 

2. Hipotesa Alternatif (Ha) 

Ada efektifitas pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar (BHD) 

berbasis media video terhadap pengetahuan masyarakat di Kelurahan 

Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya efektifitas pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar 

(BHD) berbasis media video terhadap pengetahuan masyarakat di 

Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hidup dasar 

(BHD) di Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru 

sebelum (pre test) diberikan pendidikan kesehatan media video. 

b. Diketahuinya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hidup dasar 

(BHD) di Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru 

setelah (post test) diberikan pendidikan kesehatan media video. 

c. Diketahuinya efektifitas pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar 

(BHD) berbasis media video terhadap pengetahuan masyarakat di 

Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 

Kajian Pustaka 

No Penulis Judul Tujuan Metode  Persamaan  Perbedaan  

1.  Dwi Pawit Anggi 

Yatma, dkk. 2015 

Efektivitas Metode 

Penyuluhan Audio Visual 

dan Praktik Terhadap 

Tingkat Pengetahuan 

Bantuan Hidup Dasar Pada 

Nelayan di Pantai Depok 

Yogyakarta 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas 

metode penyuluhan 

audiovisual dan 

praktik terhadap 

tingkat pengetahuan 

bantuan hidup dasar 

(BHD) pada nelayan di 

Pantai Depok. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

eksperimen semu 

(Quasi 

Eksperimen) 

dengan rancangan 

Non-Equivolent 

Control Grup. 

Variabel yang 

diteliti yaitu 

tingkat 

pengetahuan 

Metode yang 

digunakan yaitu 

metode praktik. 

2.  Elda Lunera 

Hutapea, 2012 

Gambaran Tingkat 

Pengetahuan Polisi Lalu 

Lintas tentang Bantuan 

Hidup Dasar (BHD) di Kota 

Depok 

Menunjukkan 

gambaran tingkat 

pengetahuan polisi 

lalu lintas tentang 

bantuan hidup dasar di 

kota Depok.  

Desain penelitian 

deksriptif 

sederhana, 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

total sampling 

Variabel yang 

diteliti yaitu 

tingkat 

pengetahuan 

Desain yang 

digunakan yaitu 

deksriptif 

sederhana 

3.  Hernando,dkk 

2016 

Pengaruh Pelatihan Basic 

Life Support (BLS) 

Terhadap Tingkat Kesiapan 

Melakukan Cardio 

Pulmonary Resuscitation 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh 

pelatihan Basic Life 

Support (BLS) 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian Quasi 

Experiment 

Design dan 

Variabel yang di 

teliti yaitu tingkat 

kesiapan dalam 

melakukan CPR. 

Variabel yang di 

teliti yaitu 

tingkat kesiapan 

dalam 

melakukan CPR. 
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(CPR) pada Mahasiswa 

Keperawatan Universitas 

Aisyiyah Yogyakarta. 

terhadap tingkat 

kesiapan melakukan 

Cardio Pulmonary 

Resuscitation (CPR) 

pada mahasiswa 

keperawatan 

Universitas Aisyiyah 

Yogyakarta. 

rancangan One 

Group Pretest-

Posttest Design. 

4.  Sukma Wijaya, 

dkk, 2016 

Tingkat Pengetahuan 

Bantuan Hidup Dasar pada 

Masyarakat di Kecamatan 

Denpasar Utara 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui gambaran 

tingkat pengetahuan 

bantuan hidup dasar 

pada masyarakat di 

Kecamatan Denpasar 

Utara. 

Penelitian ini 

menggunakan 

rancangan 

deskriptif dengan 

pendekatan 

survey. 

Variabel yang di 

teliti yaitu tingkat 

pengetahuan 

Desain yang 

digunakan yaitu 

rancangan 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

survey. 

5.  Hasanah, dkk, 

2015 

Hubungan Tingkat 

Pengetahuan dengan 

Keterampilan Perawat dalam 

Melakukan Tindakan 

Bantuan Hidup Dasar 

(BHD) di RSUD Kabupaten 

Karanganyar 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisa hubungan 

tingkat pengetahuan 

dengan keterampilan 

perawat dalam 

melakukan tindakan 

Bantuan Hidup Dasar 

(BHD) 

Jenis penelitian 

ini bersifat 

descriptif 

corelational. 

Variabel yang 

diteliti yaitu 

tentang tingkat 

pengetahuan 

dengan 

keterampilan 

perawat dalam 

melakukan 

tindakan BHD 

Desain yang 

digunakan yaitu 

deksriptif 

corelational. 
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F. Definisi Operasional 

Tabel 1.2 

Definisi Operasional 

No

. 

Variabel Definisi  Alat ukur Kriteria Objektif Skala  

1. Variabel 

Dependen: 

Pengetahuan 

 

Merupakan pemahaman dalam 

melaksanakan bantuan hidup dasar 

pada kecelakaaan lalu lintas yang 

akan diukur adalah 

a. Definisi BHD 

b. Tujuan BHD 

c. Indikasi BHD 

d. Langkah-langkah BHD 

 

Kuesioner a. Baik, apabila 

mendapat nilai 76%-

100% (skor 20-25) 

b. Cukup, apabila 

mendapat nilai 56%-

75% (skor 14-19) 

c. Kurang, apabila 

mendapat nilai <55% 

(skor <13)  

Skala Guttman   

2. Variabel 

Independen:Pen

didikan 

kesehatan media 

video  

Penyampaian suatu materi yang 

penyerapannya melibatkan gambar 

bergerak tentang pemberian bantuan 

hidup dasar (BHD) tentang definisi, 

tujuan, indikasi, dan langkah-

langkah BHD dengan media laptop, 

proyektor, dan video tentang BHD. 

Pemutaran video 

dengan durasi 5 menit 

Masyarakat mengikuti 

kegiatan mulai dari awal 

sampai akhir kegiatan. 

 - 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi pendidikan/institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan dasar dalam 

pembelajaran tentang bantuan hidup dasar melalui pendidikan kesehatan media 

video. 

2. Manfaat bagi peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman didalam melakukan 

penelitian mengenai pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar (BHD) berbasis 

media video terhadap pengetahuan masyarakat. 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penambah pengetahuan, 

informasi, sekaligus pendidikan sebagai dasar pemahaman pengetahuan dan sikap 

untuk mendukung dalam penerapan pentingnya pendidikan kesehatan bantuan 

hidup dasar (BHD) berbasis media video terhadap pengetahuan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Pengetahuan 

1. Definisi 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

pancaindera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia didapat melalui mata 

dan telinga (Ambarwati 2015: 7). Pengetahuan seseorang biasanya yang 

didapat dari pengalaman yang berasal dari berbagai macam sumber, 

misalnya media massa, media elektronik, buku petunjuk, petugas 

kesehatan, media poster, kerabat dekat dan sebagainya. Pengetahuan ini 

dapat membantu seseorang berperilaku sesuai dengan ilmu yang didapat 

(Ambarwati 2015: 7). 

Hal ini dijelaskan di Al-Qur’an bahwa tidak sama orang yang 

mengetahui dan tidak mengetahui, karena manusia yang berakallah yang 

bisa menerima pelajaran dengan baik dan dijelaskan dalam Q.S Az 

Zumar/39:9 

 

Terjemahnya : 

“... Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (Kementerian Agama RI, Al-

Qur’an dan Terjemahnya, 2015) 

Ibnu Abbas berkata, dalam riwayat Atha’, bahwa ayat ini turun 

mengenai Abu Bakar as-Shidiq. Sedang Umar berkata bahwa ayat tersebut 

turun mengenai Utsman bin Affan dan Muqatil berkata, bahwa ayat 

11 
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tersebut turun mengenai Ammar bin Yasar (Al-Wahidi an-Nisaburi, 2014: 

584). 

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, pokok dari semua pengetahuan ialah 

mengenal Allah. Karena Allah bersifat Maha Tahu, dan Allah bernama 

“Ilmun” (pengetahuan). Tidak mengenal Allah sama artinya dengan 

bodoh. Sebab dia tidak tahu akan ke mana diarahkannya ilmu pengetahuan 

yang telah didapatnya itu. Belumlah dia mencukupi kalau tidak ada 

tuntutan jiwa yang merupakan iman. Kecerdasaan akal dan kehalusan budi 

dapat meninggikan derajat manusia (Imran 2012: 31). 

Ayat diatas dapat menjelaskan bahwa siapa yang memiliki 

pengetahuan (apapun pengetahuan itu) pasti tidak sama dengan yang tidak 

memilikinya. Tidak sama antara orang yang mempunyai ilmu pengetahuan 

dan meng-Esakan Allah, mentaati semua perintah menjauhi larangan-Nya, 

seperti Abu Bakar dan sahabatnya, dengan orang-orang yang tidak 

mempunyai ilmu pengetahuan seperti Abu Jahal dan sahabatnya. Hanya 

saja yang harus digaris bawahi bahwa pengetahuan yang dimaksud adalah 

pengetahuan yang bemanfaat untuk menjadikan seseorang mengetahui 

hakikat sesuatu lalu menyesuaikan diri dan amalnya dengan 

pengetahuannya tersebut (Shihab, 2002: 455). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu lebih diutamakan daripada 

harta, karena orang berilmu mengetahui kemanfaatan harta sedangkan 

orang yang tidak berilmu tidak mengetahui kemanfaatan ilmu. 

2. Tingkat Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (dalam Ambarwati, 2015: 8), pengetahuan 

yang mencakup domain kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu:  
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a. Tahu (Know) 

Tahu dapat diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang 

sudah terlebih dahulu dipelajari. Dalam tingkat ini yang terjadi yaitu 

mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan 

yang telah dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Karena tahu 

adalah tingkat pengetahuan yang paling rendah. Cara untuk mengukur 

bahwa orang tersebut tahu tentang apa yang telah dipelajari yaitu 

dengan cara menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan dan 

menyatakan. 

b. Memahami (Comprehension) 

Memahami merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan dan 

menginterpretasikan materi yang diketahui secara benar. Orang yang 

sudah mengerti tentang objek atau materi harus mampu menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan lain-lain 

terhadap objek atau materi yang sudah dipelajari. 

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi merupakan kemampuan seseorang dalam 

mempraktekkan materi yang sudah dipelajari pada situasi atau kondisi 

yang real (sebenarnya). Aplikasi dapat diartikan sebagai penggunaan 

hukum-hukum, rumus, metode dan prinsip dalam konteks atau situasi 

yang lain.  

d. Analisis (Analysis) 

Analisis merupakan kemampuan seseorang dalam menjabarkan 

materi atau objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam 

satu struktur organisasi dan mempunyai kaitan satu sama lain. 

Kemampuan analisis ini dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti 
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menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan dan 

mengelompokkan. 

e. Sintesis (Syntesis) 

Sintesis dapat menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu 

keseluruhan yang baru. Jadi, sintesis adalah kemampuan untuk 

membentuk formulasi baru dari formulasi yang sudah ada. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi merupakan kemampuan dalam melakukan penilaian 

pada suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan sendiri, ataupun menggunakan kriteria 

yang telah ada. 

3. Cara Memperoleh Pengetahuan 

Menurut Usmah (2015:9), ada beberapa cara untuk memperoleh 

pengetahuan yaitu: 

a. Cara Tradisional 

1) Cara Coba Salah (Trial and Error) 

Cara coba salah ini digunakan orang sebelum kebudayaan dan 

peradaban ada. Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

kemungkinan yang tidak berhasil kemudian dicoba. 

2) Cara Kekuasaan atau Otoritas 

Sumber pengetahuan cara kekuasaan atau otoritas berupa 

pemimpin-pemimpin masyarakat baik formal ataupun informal, 

ahli agama, pemegang pemerintahan, atau berbagai prinsip orang 

lain yang mempunyai otoritas. 
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3) Berdasarkan Pengalaman Pribadi 

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai cara 

memperoleh pengetahuan dengan mengulang kembali 

pengalaman yang sudah diperoleh guna memecahkan 

permasalahan yang dihadapi masa lalu. 

b. Cara Modern dalam Memperoleh Pengetahuan 

Cara dapat disebut sebagai metode penelitian ilmiah atau 

metodologi penelitian. Cara ini awalnya dikembangkan oleh Francis 

Bacon, kemudian dikembangkan oleh Deobold Van Daven. Akhirnya 

lahir suatu cara untuk melakukan penelitian yang kita kenal sebagai 

penelitian ilmiah. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Wawan & Dewi, 2011:10, faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan yaitu:  

a. Faktor Internal 

Faktor internal dibagi menjadi 3, yaitu: 

1) Pendidikan 

Pendidikan diartikan sebagai bimbingan yang diberikan 

kepada orang lain untuk berkembang menuju kearah cita-cita 

tertentu. Budiman & Agus (2013) menyatakan pendidikan adalah 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan. 

Pengetahuan berkaitan erat dengan pendidikan di mana 

diharapkan semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin 

luas pengetahuannya baik dari pendidikan formal, informasi 

maupun dari pendidikan informal. 
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2) Pekerjaan 

Pekerjaan adalah hal yang harus dilakukan terutama untuk 

menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Pekerjaan 

bukanlah sumber kesenangan akan tetapi lebih banyak 

merupakan cara mencari nafkah yang membosankan, menyita 

waktu, berulang dan banyak tantangan. 

3) Usia 

Usia merupakan umur seseorang terhitung mulai pada saat 

dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin banyak usia 

seseorang maka semakin bijaksana dan banyak pengalaman yang 

telah diperoleh dan dikerjakan untuk memiliki pengetahuan. Usia 

diklasifikasikan dalam 6 tingkatan, yang dibagi berdasarkan 

pembagian usia Depkes RI (2009), yaitu usia 17-25 tahun, usia 

26-35 tahun, usia 36- 45 tahun, usia 46-55 tahun, usia 56-65 tahun 

dan usia >65 tahun. Budiman dan Agus (2013) menyatakan 

bahwa usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir 

seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang 

pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang 

diperolehnya semakin membaik. Tetapi menurut Maryam (2011) 

yang menyatakan bahwa pada lansia mengalami kemunduran 

kemampuan kognitif antara lain berupa berkurangnya ingatan 

(suka lupa). 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal dibagi menjadi 2, yaitu: 

1) Faktor Lingkungan 
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Lingkungan merupakan seluruh kondisi disekitar manusia 

yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau 

kelompok. 

2) Sosial Budaya 

Sistem sosial budaya yang terdapat pada masyarakat dapat 

mempengaruhi  sikap masyarakat dalam menerima informasi. 

5. Kategori Tingkat Pengetahuan 

Menurut Budiman dan Riyanto, 2013:113 pengetahuan seseorang 

dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala, yaitu: 

a. Kategori baik apabila mendapat nilai 76%-100% 

b. Kategori cukup apabila mendapat nilai 56%-75% 

c. Kategori kurang apabila mendapat nilai <55% 

Pengetahuan seseorang dapat diukur dengan cara mewawancarai atau 

memberi angket yang isinya tentang materi yang ingin diukur dari subjek 

penelitian atau responden. Pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur 

dapat disesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut diatas. 

B. Tinjauan Umum Bantuan Hidup Dasar 

1. Definisi 

Bantuan Hidup Dasar (BHD) adalah sekumpulan intervensi dengan 

tujuan mengembalikan dan mempertahankan fungsi vital organ pada 

korban henti jantung dan henti napas. Intervensi ini yaitu pemberian 

kompresi dada dan bantuan nafas (Ambarwati 2015:19). Menurut 

American Heart Asociation (AHA) Guidelines tahun 2015, mengeluarkan 

perubahan panduanpenatalaksanaan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dari 

urutan ABC menjadi CAB pada pasien henti jantung yaitu: 
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a. C (Circulation): Mengadakan sirkulasi buatan dengan kompresi 

jantung paru. 

b. A (Airway): Menjaga jalan napas tetap terbuka, 

c. B (Breathing): Ventilasi paru dan oksigenasi yang adekuat, 

2. Tujuan 

Menurut AHA (2015), tujuan BHD antara lain: 

a. Mengurangi tingkat morbiditas dan kematian dengan mengurangi 

penderitaan. 

b. Mencegah penyakit lebih lanjut atau cedera. 

c. Mendorong pemulihan. 

Tujuan bantuan hidup dasar adalah sebagai oksigenasi darurat secara 

efektif pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan 

dan sirkulasi buatan sampai paru dan jantung dapat menyediakan oksigen 

dengan kekuatan sendiri secara normal (Ani Riyani, 2016:8). 

3. Indikasi 

a. Henti napas 

Henti napas adalah berhentinya pernapasan spontan yang 

disebabkan karena adanya gangguan jalan napas parsial maupun total 

atau karena gangguan dipusat pernapasan. Tanda gejala henti napas 

berupa hiperkarbia yaitu penurunan kesadaran, hipoksemia yaitu 

takikardia, gelisah, berkeringat atau sianosis (Ani Riyani, 2016:8). 

Henti napas (respiratory arrest) disebabkan oleh banyak hal, 

misalnya serangan stroke, keracunan obat, tenggelam, inhalasi 

asap/uap/gas, obstruksi jalan napas oleh benda asing, tersengat listrik, 

tersambar petir, serangan infark jantung, radang epiglotis, tercekik 

(suffocation), trauma dan lain-lain (Ani Riyani, 2016:8). 
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Pada awal henti napas, oksigen masih dapat masuk ke dalam darah 

untuk beberapa menit dan jantung masih dapat mensirkulasikan darah 

ke otak dan organ vital lainnya. Jika pada keadaan ini diberikan 

bantuan napas hal itu sangat bermanfaat membuat korban dapat tetap 

hidup dan mencegah henti jantung (Ani Riyani, 2016:8). 

b. Henti jantung 

Henti jantung adalah berhentinya sirkulasi peredaran darah akibat 

kegagalan jantung dalam melakukan kontraksi secara efektif, keadaan 

tersebut bisa disebabkan oleh penyakit primer dari jantung atau 

penyakit sekunder non jantung. henti jantung disebabkan oleh faktor 

intrinsik atau ekstrinsik. Faktor intrinsik dapat berupa penyakit 

kardiovaskular seperti asistol, fibrilasi ventrikel dan disosiasi 

elektromekanik. Faktor ekstrinsik berupa kekurangan oksigen akut 

(henti napas sentral/perifer, sumbatan jalan nafas dan inhalasi asap); 

kelebihan dosis obat (digitas, kuinidin, antidepresan trisiklik, 

propoksifen, adrenalin dan isoprenalin); gangguan asam 

basa/elektrolit (hipo/hiperkalemia, hipo/hipermagnesia, 

hiperkalsemia dan asidosis); kecelakaan (syok listrik, tenggelam dan 

cedera kilat petir); refleks vagal; anestesi dan pembedahan (Ani 

Riyani, 2016:9). 

Pada saat henti jantung terjadi secara langsung henti sirkulasi pun 

akan terjadi. Henti sirkulasi menyebabkan otak dan organ vital 

kekurangan oksigen dengan cepat. Tanda gejala henti jantung ditandai 

oleh denyut nadi besar tidak teraba (arteri karotis, arteri femoralis, 

arteri radialas), disertai kebiruan (cyanosis) atau pucat sekali, 

pernapasan berhenti atau satu-satu (gasping, apnu), dilatasi pupil 
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tidak bereaksi dengan rangsang cahaya dan pasien dalam keadaan 

tidak sadar (Ani Riyani, 2016:9). 

4. Langkah-langkah Bantuan Hidup Dasar 

Menurut AHA (2015) dalam Ani Riyani 2016:11, adapun langkah-

langkah bantuan hidup dasar antara lain: 

a. Danger (Bahaya) 

Memastikan keamanan baik penolong, korban maupun lingkungan, 

biasanya disingkat dengan 3A (tiga aman). 

1) Memastikan Keamanaan Penolong 

Keamanaan merupakan prioritas utama dalam melakukan 

pertolongan karena bagaimana kita dapat menolong jika kondisi 

kita sendiri berada dalam bahaya. Akan merupakan hal yang ironis 

apabila kita bermaksud menolong tetapi kita sendiri yang 

terjerumus dalam bahaya karena tidak memperhatikan situasi. 

2) Memastikan Keamanan Lingkungan 

Ingat do no futher harm karena hal ini meliputi juga lingkungan 

sekitar penderita yang belum terkena cedera. Contoh ketika terjadi 

kecelakaan lalu lintas. Ingatlah para penonton untuk cepat-cepat 

menyingkir karena ada bahaya seperti ledakan/api. 

3) Memastikan Keamanan Penderita 

Betapa ironisnya, tetapi prioritas terakhir adalah penderita 

sendiri, karena penderita ini sudah mengalami cedera dari awal. 

b. Memeriksa Respon Klien 

Memastikan keadaan pasien baik dengan cara menepuk atau 

menggoyang bahu dengan lembut dan mantap untuk mencegah 

pergerakan yang berlebihan dan berteriak “apakah anda baik-baik 
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saja?” jika korban memberi respon atau terbangun, tinggalkan korban 

pada posisi seperti pada saat ditemukan dan hindari kemungkinan 

resiko cedera lain yang bisa terjadi. Mintalah bantuan pada tim gawat 

darurat, jika sendirian tinggalkan korban sementara kemudian lakukan 

observasi dan kaji ulang secara teratur.  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Memeriksa Respon Klien 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010) 

c. Panggil Bantuan 

Jika korban tidak memberikan respon terhadap panggilan segera 

meminta bantuan dengan cara meminta tolong untuk mengaktifkan 

sistem gawat darurat/Emergency Medical Service (EMS). 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Panggil Bantuan 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010) 

d. Pengaturan posisi 

1) Posisi pasien 

Posisi terlentang pada permukaan keras dan rata, jika korban 

ditemukan tidak dalam posisi terlentang maka terlentangkanlah 

posisi korban dengan teknik log roll yaitu menggulingkan korban 

dari kepala, leher dan bahu secara bersamaan. 

2) Posisi penolong 
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Penolong berlutut secara sejajar dengan bahu korban agar dapat 

melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) secara efektif tanpa 

harus mengubah posisi atau menggeser lutut. 

e. Circulation 

Terdiri atas dua tahapan yaitu: 

1) Kaji nadi 

Memastikan ada tidaknya nadi korban ditentukan dengan cara 

meraba arteri karotis yang berada di daerah leher korban dengan 

menggunakan dua jari tangan (jari telunjuk dan tengah) diletakkan 

di pertengahan leher sehingga teraba trakhea, kemudian geser 

kedua jari kira-kira 2-3 cm ke sisi kanan atau kiri (sebaiknya sisi 

yang terdekat dengan penolong). Jika dalam 10 detik nadi karotis 

sulit terdeteksi, hal yang harus segera dilakukan yaitu melakukan 

kompresi dada. 

2) Kompresi dada 

Bila nadi karotis tidak teraba, segera lakukan 30 kompresi dan 

2 ventilasi (satu siklus) dengan teknik sebagai berikut: 

a) Penolong berlutut sejajar dengan bahu korban. 

b) Posisi badan penolong tepat diatas dada pasien, bertumpu pada 

kedua tangan. 

c) Penolong meletakkan salah satu tumit telapak tangan di 

setengah sternum, antara dua papila mammae jari-jari tangan 

disatukan dan saling mengunci dan memastikan bahwa tekanan 

tidak dilakukan diatas tulang rusuk korban. Posisi lengan tegak 

lurus siku tidak boleh menekuk posisi lengan tegak lurus dengan 

badan korban. 
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Gambar 2.3 Posisi Tangan Penolong 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010) 

Dengan posisi badan harus tegak lurus, penolong menekan dada 

lurus kebawah secara teratur dengan kecepatan 100-120 kali per 

menit dengan kedalaman adekuat. Kompresi dada dilakukan cepat 

dan dalam (push and hard) dengan kedalaman yang adekuat, yaitu: 

a) Dewasa 2 inchi (5 cm) rasio 30 : 2 (satu atau dua penolong). 

b) Anak 1/3 diameter antero-posterior dada (± 5 cm) rasio 30 : 2 

(satu penolong dan 15 : 2 (dua penolong). 

c) Bayi 1/3 diameter antero-posterior dada (± 4 cm) rasio 30 : 2 

(satu penolong) dan 15 : 2 (dua penolong). 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Posisi Badan Penolong 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010)  
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f. Airway control 

1) Penolong memastikan jalan napas bersih dan terbuka sehingga 

pasien dapat diberi bantuan napas yang terdiri dari dua tahapan 

yaitu: 

a) Membersihkan jalan napas 

Membuka mulut dengan cara jari silang (cross finger), ibu 

jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk dengan mulut 

korban. 

b) Memeriksa adanya sumbatan jalan napas, jika ditemukan 

sumbatan benda cair bersihkan dengan teknik finger swap 

(satuan jari) yaitu membersihkan rongga mulut dengan dua jari, 

bisa dilapisi dengan kasa atau potongan kain yang mampu 

menyerap cairan. Jika ditemukan sumbatan benda padat, dapat 

dikeluarkan dengan menggunakan jari telunjuk yang 

dibengkokkan. Teknik ini dilakukan dengan hati-hati karena 

dapat mendorong sumbatan semakin dalam. 

2) Membuka jalan napas 

Setelah jalan napas bebas dari sumbatan benda asing, jalan 

napas korban dibuka dengan cara meletakkan satu tangan pada dahi 

korban kebelakang supaya kepala menengadah dan mulut sedikit 

terbuka dikenal dengan nama teknik head titl. Pembukaan jalan 

napas juga dapat menggunakan teknik chin lift yaitu mengangkat 

dagu, tapi apabila korban di curigai trauma servical digunakan 

teknik jaw thrust yaitu mengangkat dagu dengan menggunakan dua 

tangan sehingga rahang gigi bawah berada lebih kedepan dari pada 

rahang gigi atas 
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Gambar 2.5 Membuka Jalan Napas 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010)  

g. Breathing support 

Bantuan napas dilakukan dengan cara memberikan hembusan 

napas sebanyak dua hembusan. Waktu tiap kali hembusan adalah 1,5 

detik- 2 detik dan volume udara yang dihembuskan adalah 400-600 

ml (10 ml/kg) atau sampai dada korban tampak mengembang. 

Bantuan napas dilakukan dengan cara: 

1) Mulut ke mulut 

Teknik ini merupakan cara yang cepat dan tepat untuk 

memberikan udara ke paru-paru korban. Penolong memberi 

bantuan napas langsung ke mulut korban dengan cara mulut 

penolong harus dapat menutup seluruh mulut korban dengan baik 

agar mencegah terjadinya kebocoran saat menghembuskan napas, 

penolong juga harus menutup hidung korban dengan jari-jari untuk 

mencegah udara keluar kembali dari hidung. 

2) Mulut ke hidung 

Teknik ini direkomendasikan jika bantuan napas dari mulut ke 

mulut korban tidak memungkinkan, misalnya pada mulut 

mengalami luka yang berat. Teknik ini sama dengan mulut ke 
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mulut, hanya saja perbedaannya pada saat memberikan hembusan 

pada hidung penolong harus menutup mulut korban. 

3) Ventilasi mulut ke bag-value-mask 

 

 

 

Gambar 2.6 Breathing Support 

(Sumber: Rudolph, at al. 2010) 

Setelah pemberian 2 kali hembusan napas (ventilasi), penolong 

harus melanjutkan kembali pemberian kompresi dada 30 kali dan 

ventilasi 2 kali sampai 5 siklus. 

h. Evaluasi (penilaian ulang) 

Sesudah pemberian 5 siklus kompresi dan ventilasi (kira-kira 2 

menit), penolong kemudian melakukan evaluasi dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Jika tidak ada nadi karotis, penolong kembali melanjutkan 

kompresi dan ventilasi dengan rasio sesuai kebutuhan sebanyak 5 

siklus. 

2) Jika ada nadi tetapi tidak ada napas, penolong dapat memberikan 

bantuan napas sebanyak 10-12 kali per menit. 

3) Jika napas dan nadi sudah ada tetapi pasien belum sadarkan diri 

posisikan korban pada posisi pemulihan (recovery position) agar 

jalan napas tetap terbuka. 
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Gambar 2.7 Recovery Position 

(Sumber: National Safety Council, 2005) 

C. Tinjauan Umum Pendidikan Kesehatan 

1. Definisi 

Pendidikan kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk 

mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, 

sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan 

atau promosi kesehatan. Dalam pendidikan kesehatan terdapat unsur-unsur 

input (sasaran dan pendidik dari pendidikan), proses (upaya yang 

direncanakan untuk mempengaruhi orang lain) dan output (melakukan apa 

yang diharapkan). Hasil yang diharapkan setelah dilakukannya suatu 

promosi atau pendidikan kesehatan adalah perilaku kesehatan, dimana 

perilaku tersebut dapat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

yang kondusif oleh sasaran dari promosi kesehatan. (Notoadmojo, 

2012:35)  

2. Tujuan Pendidikan Kesehatan  

Tujuan utama pendidikan kesehatan adalah membuat seseorang 

mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu 

memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya, dengan 

sumber daya yang ada ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu 
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memutuskan kegiatan yang tepat untuk meningkatkan taraf hidup sehat 

dan kesejahteraan masyarakat (Mubarak, 2009:49). 

Menurut Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 dan WHO, 

tujuan pendidikan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik 

fisik, mental dan sosialnya, sehingga produktif secara ekonomi maupun 

sosial, pendidikan kesehatan disemua program kesehatan, baik 

pemberantasan penyakit menular, sanitasi lingkungan, gizi masyarakat, 

pelayanan kesehatan, maupun program kesehatan lainnya (Mubarak, 

2009:50). 

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Kesehatan  

Menurut Saragih (2010:33), ada beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan agar pendidikan kesehatan dapat mencapai sasaran yaitu : 

a. Tingkat Pendidikan  

Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap 

informasi baru yang diterimanya. Maka dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mudah seseorang 

menerima informasi yang didapatnya. 

b. Tingkat Sosial Ekonomi  

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, semakin mudah 

pula dalam menerima informasi baru. Tingkat sosial ekonomi terlalu 

rendah sehingga tidak begitu memperhatikan pesan-pesan yang 

disampaikan, karena lebih memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang 

lain yang lebih mendesak. 

c. Adat Istiadat  
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Masyarakat masih sangat menghargai dan menganggap adat 

istiadat sebagai sesuatu yang tidak boleh diabaikan. 

d. Kepercayaan Masyarakat 

Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh 

orang-orang yang sudah mereka kenal, karena sudah ada kepercayaan 

masyarakat dengan penyampaian informasi. 

e. Ketersediaan waktu di masyarakat 

Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat 

aktifitas masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat 

dalam penyuluhan. 

4. Metode Pendidikan Kesehatan 

Menurut Notoadmojo (2012:67), berdasarkan pendekatan sasaran 

yang ingin dicapai, penggolongan metode pendidikan ada 3 (tiga) yaitu:  

a. Metode Berdasarkan Pendekatan Perorangan 

Metode ini bersifat individual yang biasanya digunakan untuk 

membina perilaku baru seseorang yang mulai tertarik pada suatu 

perubahan perilaku atau inovasi. Dasar digunakannya pendekatan 

individual ini karena setiap orang memiliki masalah atau alasan yang 

berbeda-beda sehubungan dengan penerimaan perilaku baru tersebut. 

Ada 2 bentuk pendekatannya yaitu: 

1) Bimbingan dan Penyuluhan (Guidance and Counceling), yaitu: 

a) Kontak antara klien dengan petugas lebih intensif. 

b) Setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat digali dan 

dibantu untuk menyelesaikannya. 
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c) Akhirnya klien akan dengan sukarela dan berdasarkan 

kesadaran, penuh pengertian akan menerima perilaku tersebut 

untuk mengubah perilaku. 

2) Wawancara 

a) Merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. 

b) Mengumpulkan informasi mengapa ia tidak atau belum 

menerima perubahan, untuk mengetahui apakah perilaku yang 

sudah atau yang akan diadopsi mempunyai dasar pengertian dan 

kesadaran yang kuat, apabila belum maka perlu penyuluhan 

yang lebih mendalam lagi 

b. Metode berdasarkan pendekatan kelompok 

Penyuluh berhubungan dengan sasaran secara kelompok. Dalam 

penyampaian promosi kesehatan dengan metode ini kita perlu 

mempertimbangkan besarnya kelompok sasaran serta tingkat 

pendidikan formal dari sasaran. Ada 2 jenis tergantung besarnya 

kelompok, yaitu: 

1) Kelompok besar 

a) Ceramah: metode yang cocok untuk sasaran yang berpendidikan 

tinggi maupun rendah. 

b) Seminar: hanya cocok untuk sasaran kelompok besar dengan 

pendidikan menengah keatas. Seminar adalah suatu penyajian 

(presentasi) dari satu ahli atau beberapa ahli tentang suatu topik 

yang dianggap penting dan biasanya dianggap hangat di 

masyarakat. 

2) Kelompok kecil 
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Menurut Andrea (2008:25), pada kelompok kecil dapat 

diberikan pendidikan dengan berbagai cara, yaitu:  

a) Diskusi kelompok: metode pembicaraan yang direncanakan dan 

telah dipersiapkan tentang suatu topik pembicaraan diantara 5-

20 peserta (sasaran) dengan seorang pemimpin diskusi yang 

telah ditunjuk. 

b) Curah pendapat (brain stroming): suatu bentuk pemecahan 

masalah di mana setiap anggota mengusulkan semua 

kemungkinan pemecahan masalah yang terpikirkan oleh 

masing-masing peserta, dan evaluasi atas pendapat-pendapat 

tadi dilakukan kemudian. 

c) Bola salju (snow balling): kelompok dibagi pasang-pasangan (1 

pasang 2 orang) kemudian dilontarkan satu pertanyaan atau 

masalah, setelah lebih kurang 5 menit tiap 2 pasangan 

bergabung menjadi satu. Mereka tetap mendiskusikan masalah 

tersebut dan mencari kesimpulannya, kemudian tiap 2 pasangan 

yang sudah beranggotakan 4 orang dari bergabung lagi dengan 

pasangan lainnya demikian seterusnya akhirnya terjadi diskusi 

seluruh kelas. 

d) Memainkan peran (role play): memerankan sebuah situasi 

dalam kehidupan manusia dengan tanpa diadakan latihan, 

dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk dipakai sebagai bahan 

pemikiran oleh kelompok. 

e) Simulasi (simulation): bentuk metode praktek yang sifatnya 

untuk mengembangkan keterampilan peserta didik (ranah 

kognitif maupun keterampilan). Metode simulasi bisa 
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memindahkan suatu situasi nyata kedalam kegiatan belajar 

karena adanya kesulitan/keterbatasan untuk melakukan praktek 

dalam situasi yang sesungguhnya. 

c. Metode Berdasarkan Pendekatan Massa 

Metode pendekatan massa ini cocok untuk mengkomunikasikan 

pesan- pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat. Sehingga 

sasaran dari metode ini bersifat umum, dalam arti tidak membedakan 

golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status social ekonomi, 

tingkat pendidikan, dan sebagainya, sehingga pesan-pesan kesehatan 

yang ingin disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga 

dapat ditangkap oleh massa. 

5. Media Pendidikan  

Media pendidikan sebagai alat bantu menyampaikan pesan-pesan 

kesehatan. Menurut Notoatmodjo (2012:54), alat-alat bantu tersebut 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Menimbulkan minat sasaran pendidikan  

b. Mencapai sasaran yang lebih banyak  

c. Membantu dalam mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman 

d. Menstimulasi sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan 

yang diterima orang lain 

e. Mempermudah penyampaian bahan atau informasi kesehatan  

f. Mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran/masyarakat 

g. Mendorong keinginan orang untuk mengetahui, kemudian lebih 

mendalami, dan akhirnya mendapatkan pengertian yang lebih baik 

h. Membantu menegakkan pengertian yang diperoleh 
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Menurut Notoatmodjo (2012:55), media ini memiliki beberapa tujuan 

yaitu: 

a. Tujuan yang akan dicapai 

1) Menanamkan pengetahuan/pengertian, pendapat dan konsep- 

konsep 

2) Mengubah sikap dan persepsi 

3) Menanamkan perilaku/kebiasaan yang baru 

b. Tujuan penggunaan alat bantu 

1) Sebagai alat bantu dalam latihan/penataran/pendidikan 

2) Untuk menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah 

3) Untuk mengingatkan suatu pesan/informasi 

4) Untuk menjelaskan fakta-fakta, prosedur, tindakan  

Menurut Notoatmodjo (2012:55), ada beberapa bentuk media 

penyuluhan antara lain: 

a. Berdasarkan Stimulasi Indra 

1) Alat bantu lihat (visual aids) yang berguna dalam membantu 

menstimulasi indra penglihatan  

2) Alat bantu dengar (audio aids) yaitu alat yang dapat membantu 

untuk menstimulasi indra pendengar pada waktu penyampaian 

bahan pendidikan/pengajaran 

3) Alat bantu lihat-dengar (audio visual aids) 

b. Berdasarkan Pembuatannya dan Penggunaannya 

1) Alat peraga atau media yang rumit, seperti film, film strip, slide, 

dan sebagainya yang memerlukan listrik dan proyektor 

2) Alat peraga sederhana, yang mudah dibuat sendiri dengan bahan-

bahan setempat 
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c. Berdasarkan fungsinya sebagai penyalur media kesehatan 

1) Media Cetak 

a) Leaflet yaitu bentuk penyampaian informasi kesehatan melalui 

lembaran yang dilipat. 

b) Booklet adalah suatu media untuk menyampaikan pesan-pesan 

kesehatan dalam bentuk tulisan dan gambar. 

c) Flyer (selembaran); seperti leaflet tetapi tidak dalam bentuk 

lipatan. 

d) Flip chart (lembar balik) yaitu media penyampaian pesan atau 

informasi kesehatan dalam bentuk buku di mana tiap lembar 

berisi gambar peragaan dan lembaran baliknya berisi kalimat 

sebagai pesan kesehatan yang berkaitan dengan gambar. 

e) Rubrik (tulisan – tulisan surat kabar), poster, dan foto. 

Rubrik/tulisan-tulisan pada surat kabar atau majalah, 

mengenai bahasan suatu masalah kesehatan, atau hal-hal yang 

berkaitan dengan kesehatan. Poster ialah bentuk media cetak 

berisi pesan-pesan/informasi kesehatan, yang biasanya ditempel 

di tembok-tembok, di tempat-tempat umum, atau di kendaraan 

umum. Foto, yang mengungkapkan informasi-informasi 

kesehatan. 

2) Media Elektronik 

a) Media Video 

Media video adalah media penyampaian pesan yang 

menggunakan seperangkat alat yang dapat memproyeksikan 

gambar bergerak yang berupa fakta (kejadian/peristiwa penting, 

berita) maupun fiktif (misal cerita) dapat pula bersifat 
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informatif, edukatif, maupun intruksional. Video dapat 

menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan 

konsep-konsep yang rumit dan mempengaruhi sikap. Beberapa 

keunggulan yang didapat jika pendidikan kesehatan dengan 

media video antara lain: 

(a) Lebih menarik dan lebih mudah dipahami 

(b) Dengan video seseorang dapat belajar sendiri 

(c) Dapat diulang pada bagian tertentu yang perlu lebih jelas 

(d) Dapat menampilkan sesuatu yang detail 

(e) Dapat dipercepat maupun diperlambat 

(f) Memungkinkan untuk membandingkan antara dua adegan 

berbeda diputar dalam waktu bersamaan 

(g) Dapat digunakan sebagai tampilan nyata dari suatu adegan, 

suatu situasi diskusi, dokumentasi, promosi suatu produk, 

interview, dan menampilkan suatu percobaan yang 

berproses. 

Sementara kelemahan media ini yaitu memerlukan 

sambungan listrik, peralatannya beresiko untuk rusak. 

b) Slide 

Keunggulan media ini yaitu dapat memberikan berbagai 

realita walaupun terbatas, cocok untuk sasaran yang jumlahnya 

relatif besar, dan pembuatannya relatif murah, serta 

peralatannya cukup ringkas dan mudah digunakan. Sedangkan 

kelemahannya memerlukan sambungan listrik, peralatannya 

beresiko mudah rusak dan memerlukan ruangan sedikit lebih 

gelap. 
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3) Media Papan (Billboard) 

Papan (Billboard) yang dipasang di tempat-tempat umum dapat 

di isi dengan informasi-informasi kesehatan 

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Darurat dalam Islam 

Darurat menurut bahasa dapat diartikan sebagai keperluan yang sangat 

mendesak atau sangat dibutuhkan. Dimana yang dimaksud darurat dalam 

kaidah ini adalah seseorang yang apabila tidak melakukan hal tersebut maka ia 

akan binasa atau hampir binasa. Contohnya, kebutuhan makan demi 

kelangsungan hidup di saat ia sangat lapar. Menurut Syaikh Abdullah bin 

Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, darurat dapat diartikan sebagai uzur 

yang dapat menyebabkan bolehnya melakukan suatu perkara yang terlarang 

(Suparta, Thahirin. 2006: 80). 

Sedangkan mahzhurat merupakan hal-hal yang dilarang atau diharamkan 

oleh syariat Islam. Mahzhurat mencakup hal-hal yang terlarang berasal dari 

seseorang, baik berupa ucapan yang diharamkan misalnya gibah, adu domba, 

dan sebagainya, atau berupa amalan hati misalnya dengki, hasad, dan 

sejenisnya, atau berupa perbuatan lahir seperti mencuri, berzina, minum khamr, 

dan sejenisnya (As-sadlan, Shalih bin Ghanim. 2007: 256). 

Sehingga dapat disimpulkan, segala hal yang dilarang dalam syariat boleh 

dilakukan jika dalam kebutuhan mendesak, yaitu dalam keadaan darurat. 

Keadaan darurat adalah sebuah kondisi dimana apabila seseorang tidak 

melakukan hal yang diharamkan tersebut, ia bisa mati atau sejenisnya. Dengan 

kata lain, keadaan darurat atau kondisi yang sangat mendesak membuat 

seseorang boleh mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh syariat. 

Adapun penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai 

berikut: (As-sadlan, Shalih bin Ghanim. 2007: 277) 
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1. Seorang dokter dapat menyingkap sebagian aurat pasiennya, jika 

pengobatan tidak mampu dilakukan apabila pakaian pasien tidak 

disingkap. 

2. Seseorang dapat memakan bangkai ataupun daging babi jika dia tidak 

mampu menemukan makanan untuk dimakan di saat dia teramat sangat 

kelaparan. 

3. Seseorang boleh memakan harta orang lain dalam keadaan terpaksa. 

4. Seseorang dapat berobat dengan sesuatu yang najis jika tidak ada obat 

selainnya. 

5. Seseorang boleh membunuh seorang perampok jika hanya dengan cara itu 

ia mampu menyelamatkan dirinya, keluarga dan hartanya. 

6. Seseorang boleh mengambil harta milik orang yang mempunyai hutang 

darinya tanpa meminta izin terlebih dahulu jika ia selalu menunda-nunda 

pembayaran sedangkan ia dalam keadaan mampu. 

Namun yang perlu diperhatikan, tidak setiap kondisi darurat itu 

memperbolehkan hal yang sudah diharamkan. Adapun syarat dan ketentuan 

darurat yang dimaksud antara lain: (As-sadlan, Shalih bin Ghanim. 2007: 250) 

1. Keadaan darurat tersebut benar terjadi atau keadaan darurat diprediksi kuat 

akan terjadi, tidak semata-mata sebuah praduga atau asumsi belaka. 

Contohnya, seorang musafir di tengah perjalanan merasa sedikit lapar 

karena belum makan siang. Padahal ia akan tiba di tempat tujuan sore 

nanti. Ia tidak boleh mencuri dengan alasan jika ia tidak makan siang, ia 

akan mati, karena alasan yang ia kemukakan hanya bersandar pada 

prasangka semata. 

2.  Tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut. 
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Misalnya, seorang musafir kehabisan bekal ditengah padang pasir. Ia 

berada dalam kondisi lapar yang sangat memprihatinkan. Di tengah 

perjalanan, ia bertemu seorang pengembala bersama kambing 

kepunyaannya. Tak jauh dari tempatnya berada tergolek bangkai seekor 

sapi. Maka ia tak boleh memakan bangkai sapi tersebut karena ia bisa 

membeli kambing atau memintanya dari si pengembala. 

3. Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal 

tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya. 

4. Keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menzalimi orang lain. 

Jika seseorang dalam keadaan darurat dan terpaksa dihadapkan dengan dua 

pilihan: memakan bangkai atau mencuri makanan, maka hendaknya ia 

memilih memakan bangkai. Hal itu dikarenakan mencuri termasuk 

perbuatan yang menzalimi orang lain. Kecuali jika ia tidak memiliki 

pilihan selain memakan harta orang lain tanpa izin, maka diperbolehkan 

dengan syarat ia harus tetap menggantinya. 

5. Tidak melakukannya dengan melewati batas. Cukup sekedar yang ia 

perlukan untuk menghilangkan mudarat 

Seorang dokter ketika mengobati pasien perempuan yang mengalami sakit 

di tangannya, maka boleh baginya menyingkap aurat sebatas tangannya 

saja. Tidak boleh menyingkap aurat yang tidak dibutuhkan saat 

pengobatan seperti melepas jilbab, dan lain-lain. Sama halnya dengan 

orang yang sangat kelaparan di tengah perjalanan, ia boleh memakan 

bangkai sekadar untuk menyambung hidupnya saja. Dengan kata lain tidak 

boleh mengonsumsinya hingga kenyang, melewati kadar untuk 

menghilangkan mudarat yang dialaminya. 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori  

Sumber: AHA (2015), Notoadmojo (2012) 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

Keterangan: 

  : Variabel Dependen 

  : Variabel Independen 

  : Variabel Perancu 
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G. Alur Penelitian 

Pengambilan Data Awal     

Populasi 

Sampel (Purposive Sampling) 
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        Pembahasan dan penyajian 
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Bagan 2.3 Alur Penelitian 
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bantuan hidup dasar (BHD) 

setelah diberikan pendidikan 

kesehatan media video (posttest) 

Diberikan perlakuan 

pendidikan kesehatan 

bantuan hidup dasar 

(BHD) media video 

Peneliti meminta izin kepada 

kepala kelurahan Takkalasi, Barru 

Melakukan orientasi kepada populasi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

eksperimental dengan rancangan penelitian eksperimen (Pra-Eksperimen) 

dengan desain One Group Pretest Posttest Design. Dalam penelitian ini, 

subyek penelitian terlebih dahulu diberikan tes awal (pretest) untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan awal masyarakat sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar (BHD) berbasis media video. 

Setelah diberi pretest, selanjutnya diberikan pendidikan kesehatan bantuan 

hidup dasar (BHD) berbasis media video. Setelah diberikan perlakuan, 

selanjutnya lakukan posttest untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar (BHD) berbasis media video 

terhadap pengetahuan masyarakat. 

Secara sederhana, desain penelitian yang digunakan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

O1 ------- X ------- O2 

Keterangan: 

O1 : Pengetahuan masyarakat sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

bantuan hidup dasar (BHD) berbasis media video (Pretest) 

O2 : Pengetahuan masyarakat sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

bantuan hidup dasar (BHD) berbasis media video (Posttest) 

X : Dilakukan perlakuan (pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar 

berbasis media video) 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di wilayah Kelurahan Takkalsi, Kecamatan 

Balusu, Kabupaten Barru dan telah  dilaksanakan pada tanggal 25 September 

2018 sampai dengan 25 Oktober 2018. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti dan memiliki 

kesamaan karakteristik. Kesamaan karakteristik tersebut ditentukan 

berdasarkan pada sifat spesifik dari populasi yang ditentukan dengan 

kriteria inklusi atau ketentuan tertentu (Notoatmodjo, 2010: 82). 

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Takkalasi, 

Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sebanyak 4490 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam penelitian keperawatan kriteria sampel meliputi 

kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria ini untuk menentukan dapat 

atau tidaknya sampel tersebut digunakan (Notoatmodjo, 2010: 82). 

Menurut Cohen et.al (2007:101) semakin besar sampel dari besarnya 

populasi yang ada adalah semakin baik, akan tetapi ada jumlah batas 

minimal yang harus diambil oleh peneliti yaitu sebanyak 30 sampel. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fraenkel & Wallen yang 

menyatakan bahwa untuk penelitian eksprerimental, besar sampel yang 

digunakan sebanyak 30 atau 15 sampel. Jadi, total sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 30 orang. 

Kelurahan Takkalasi di Kabupaten Barru terbagi dalam 4 lingkungan 

yang jumlah penduduknya berbeda-beda. Dalam Sugiono (2013:138), 
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penentuan jumlah sampel untuk masing-masing lingkungan dihitung 

secara proporsional dengan menggunakan rumus: 

𝑠 =
𝑛

𝑁
𝑥 𝑆 

Keterangan: 

s = Jumlah sampel setiap unit secara proporsional 

S = Jumlah seluruh sampel yang didapat 

N = Jumlah populasi 

n = jumlah masing-masing unit populasi 

Berdasarkan rumus diatas, diperoleh jumlah sampel masing-masing 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Distribusi unit sampel penelitian 

No. Kelurahan 

Takkalasi 

Unit populasi 𝑠 =
𝑛

𝑁
𝑥 𝑆 Unit sampel 

1. Takkalasi  1466 1466/4490 x 30 10 

2. Pudee 1626 1626/4490 x 30 11 

3. Pacciro 966 966/4490 x 30 6 

4. Temmireng 432 432/4490 x 30 3 

Total  4490 - 30 

Jadi, total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 sampel. 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

1. Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling, yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan “penilaian” (judgment) peneliti mengenai siapa-siapa 

saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel (Nasir, 

dkk, 2011: 95). 
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2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang harus dipenuhi setiap 

masing-masing anggota populasi yang akan dijadikan sampel. Kriteria 

ekslusi adalah kriteria atau ciri-ciri anggota populasi yang tidak bisa 

dijadikan sebagai sampel penelitian (Notoatmodjo, 2010: 84). 

Kriteria inklusi: 

a. Masyarakat yang tinggal di lingkungan Takkalasi. 

b. Masyarakat yang rumahnya di pinggir jalan raya dan rawan kecelakaan. 

c. Pendidikan masyarakat menegah ke bawah (SD, SMP, SMA). 

d. Pekerjaan masyrakat berupa wiraswasta, URT, dan tidak 

bekerja/pelajar 

e. Usia masyarakat dalam rentang masa remaja akhir (17-25 tahun), masa 

dewasa awal (26-35 tahun), dan masa dewasa akhir (36-45 tahun) 

f. Masyarakat yang bersedia menjadi responden. 

Kriteria ekslusi: 

a. Tidak mengikuti seluruh kegiatan 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari kuesioner dan wawancara yang 

diisi sendiri oleh responden untuk mendapatkan identitas umum pasien dan 

pertanyaan yang menggambarkan pengetahuan responden tentang bantuan 

hidup dasar (BHD). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari berbagai sumber bacaan, 

seperti: buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan erat dengan pemberian 
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pertolongan pertama dan menggunakan internet untuk mengambil data 

yang relevan dengan tujuan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Kuesioner 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang ia ketahui. 

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup dimana sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih (Arikunto, 2010: 79). 

Penelitian ini menggunakan 1 kuesioner dengan menggunakan skala Guttman 

ialah favourable (+) yaitu pertanyaan yang benar, jika dijawab Benar mendapat 

skor 1, jika dijawab Salah mendapatkan skor 0 dan pernyataan un-favourable 

(-) yaitu pernyataan yang jawabannya salah, jika dijawab Salah mendapatkan 

skor 1, jika dijawab Benar mendapatkan skor 0. Pengisian kuesioner tersebut 

dengan menggunakan tanda centang pada jawaban yang dianggap benar 

(Sugiyono, 2013: 86). 

Tabel 3.1 

Skor Soal Kuesioner Pengetahuan Masyarakat  

dalam Memberikan BHD 

Aspek 
Nomor Item 

Jumlah 
Favourable Un-favourable 

Pengetahuan 

masyarakat 

tentang BHD 

1, 3, 5, 7, 8,9, 

11, 12, 13, 16, 

17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 

2, 4, 6, 10, 14, 

15, 18 

30 

Total 12 7 30 
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Kuesionernya yaitu pengetahuan masyarakat tentang bantuan hidup dasar 

(BHD) yang diadopsi dari kuesioner penelitian Shella Rachmawaty tahun 

2012. Hasil uji validitas kuesioner dengan 30 responden dan 25 pertanyaan 

tentang tingkat pengetahuan pengetahuan dengan nilai r hitung dalam rentang 

0,381-0,628 dengan uji reabilitas formula cronbach alpha  0, 884. Jadi 

kuesioner tentang tingkat pengetahuan tersebut valid karena nilai cronbach 

alpha >0,6. 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kesamaan antara 

yang diukur peneliti dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan terhadap 

kuesioner yang telah dipersiapkan dengan melihat nilai koefisien korelasi item 

pertanyaan dengan total nilai pertanyaan pada setiap variabel (corrected item 

total correlation). Item pertanyaan dalam kuesioner dikatakan valid apabila 

nilai corrected item total correlation > nilai r tabel (0,361). Uji reliabilitas 

dilakukan untuk mengetahui sejauhmana konsistensi hasil penelitian terhadap 

kuesiner yang telah dipersiapkan dengan formula cronbach alpha. Item 

pertanyaan dalam kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha > 

0,6 (Arikunto, 2010: 98). 

G. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah yang dilakukan berikutnya adalah 

pengolahan data. Sebelum melaksanakan analisa data, ada beberapa tahapan 

harus dilakukan terlebih dahulu guna mendapatkan data yang valid sehingga 

saat menganalisa data tidak mendapat kendala. Pengolahan data dilakukan 

(Sugiono, 2013: 128) sebagai berikut: 

1. Mengedit (Editing) 

Merupakan memeriksa data jawaban yang telah diserahkan oleh 

pengumpul data. Tujuan dari editing adalah untuk mengurangi kesalahan 
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dan kekurangan yang ada dalam lembar pernyataan. Pada penelitian ini 

peneliti akan memeriksa data tentang hasil dari kuesioner tentang 

pengetahuan masyarakat tentang bantuan hidup dasar (BHD). 

2. Pengkodean (Coding) 

Suatu metode untuk mengobservasikan data yang dikumpulkan selama 

penelitian kedalam simbol yang cocok untuk keperluan analisis terhadap 

lembar observasi jawaban yang diajukan. Dalam penelitian ini data yang 

sudah melalui proses editing diberikan kode data, dengan cara masing-

masing responden setelah mengisi kuesioner pengetahuan masyarakat 

tentang bantuan hidup dasar (BHD) pada saat itu juga diberi kode angka 

1, 2, 3 dan seterusnya. 

3. Entry 

Memasukkan data jawaban responden yang diperoleh dalam bentuk 

kode kedalam software komputer. 

4. Tabulasi (Tabulating) 

Merupakan proses mengklasifikasikan data menurut kriteria tertentu 

sehingga frekuensi dari masing-masing item. Dalam penelitian ini peneliti 

memasukkan semua jawaban kuesioner pengetahuan masyarakat tentang 

bantuan hidup dasar yang sudah diberi skor kedalam tabel (skoring). 

H. Analisa Data 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat digunakan untuk memperoleh gambaran masing-

masing variabel. Analisa ini bertujuan untuk mendeksripsikan atau 

menjelaskan karakteristik variabel dalam penelitian dengan mencari nilai 

mean, median dan modus. Pada umumnya analisa ini hanya menghasilkan 



49 
 

 
 

distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2010: 

138). 

2. Analisa Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk membandingkan pengetahuan 

masyarakat tentang bantuan hidup dasar (BHD) sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan berbasis media video. Data yang diperoleh 

dari variabel bebas dan terikat akan diuji dengan menggunakan 

Independent Sample t test apabila data terdistribusi normal, dan data yang 

terdistribusi tidak normal menggunakan Uji Wilcoxon. Uji ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah pendidikan kesehatan bantuan 

hidup dasar (BHD) media video mempengaruhi pengetahuan masyarakat.  

I. Etika Penelitian 

1. Lembar Persetujuan (Informed Concent) 

Lembar persetujuan diberikan kepada responden. Peneliti menjelaskan 

maksud dan tujuan dari penelitian serta dampak yang mungkin terjadi 

selama dan sesudah pengumpulan data, bila subjek menolak maka peneliti 

tidak akan memaksa dan tetap menghormati hak responden. 

2. Tanpa Nama (Anonimity) 

Nama subjek penelitian tidak dicantumkan pada lembar pengumpulan 

data, cukup memberikan kode pada masing-masing lembar pengumpulan 

data. 

3. Kerahasian (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi subjek penelitian dijamin kerahasiaannya oleh 

peneliti karena hanya kelompok data tertentu yang akan disajikan atau 

dilaporkan sebagai hasil penelitian. Semua catatan dan data responden 

disimpan sebagai dokumentasi penelitian. 
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4. Prinsip etik berbuat baik dan tidak merugikan (Beneficience and non 

maleficience) 

Penelitian ini harus reasonable, dimana penelitian ini dilakukan agar 

pengetahuan responden meningkat. Penelitian harus memenuhi 

persyaratan ilmiah dan peneliti harus mampu meminimalisasi dampak 

yang merugikan bagi subyek dengan melakukan penelitian berdasarkan 

standar operasional prosedur (SOP). 

5. Prinsip etik keadilan (Justice) 

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Peneliti 

mempertimbangkan aspek keadian dan hak subyek untuk mendapatkan 

perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartipasi 

dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kelurahan Takkalasi 

Takkalasi adalah kelurahan di kecamatan Balusu, Barru, Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Kelurahan takkalasi terletak pada 13 km sebelah utara ibukota 

kabupaten Barru dengan luas wilayah 13,80 km yang terbagi dalam 4 (empat) 

lingkungan yaitu: 

1. Lingkungan pude’e dengan luas wilayah 289,82 Ha 

2. Lingkungan takkalasi dengan luas wilayah 414 Ha 

3. Lingkungan pacciro dengan luas wilayah 552 Ha 

4. Lingkungan temmireng dengan luas wilayah 124,20 Ha 

Adapun batas wilayah kelurahan takkalasi adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara : desa lampoko 

2. Sebelah timur : desa kamiri dan kab. Soppeng 

3. Sebelah selatan : desa madello 

4. Sebelah barat  : selat makassar 

Penduduk kelurahan Takkalasi berjumlah 4530 jiwa, yang terdiri dari 2131 

laki-laki dan 2399 perempuan. Untuk jumlah KK di Kelurahan Takkalasi, 

tercatat terdapat 1281 KK. Kondisi sarana dan prasarana kelurahan Takkalasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Sarana Transportasi 

Untuk sarana transportasi yang terdapat di Keluarahan Takkalasi 

diantaranya adalah bus umum, angkot, ojek, becak, perahu motor, dan 

kapal antar pulau. Untuk sarana transportasi darat, Kelurahan Takkalasi ini 

dilalui oleh bus umum yang treyeknya merupakan treyek antar 
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kota/kabupaten se-Sulsel maupun antar provinsi. Kelurahan Takkalasi 

mempunyai satu pangkalan ojek yang terletak dijalan menuju lingkungan 

Pacciro, becak beroperasi setiap hari dan tayek angkutan umum yang 

melewati jalan poros. 

2. Prasarana komunikasi 

Terdapat prasarana komunikasi berupa telepon, televisi, dan parabola. 

3. Prasarana sumber air bersih 

Sumber air bersih di Kelurahan Takkalasi pada umumnya 

menggunakan sumur pompa dan sumur gali. Namun jumlah KK yang 

menggunakan sumur pompa dan sumur gali belum diketahui dengan pasti. 

4. Prasarana listrik/PLN 

Untuk prasarana listrik/PLN wilayah Kelurahan Takkalasi sudah 

mendapatkan pelayanan. Bahkan setiap tahunnya jumlah pelanggan 

listrik/PLN mengalami peningkatan. 

5. Sarana peribadatan 

Untuk sarana peribadatan yang terdapat di Kelurahan Takkalasi ada 7 

buah mesjid dan 3 musallah dimana 4 mesjid tersebut tersebar di setiap 

lingkungan, satu buah mesjid kelurahan, satu mesjid lingkungan pesantren 

dan satu mesjid muhammadiyah. 

6. Sarana olahraga 

Untuk sarana olahraga, Kelurahan Takkalasi memiliki lapangan 

sepakbola, lapangan volly, dan lapangan bulutangkis. 

7. Sarana kesehatan 

Seperti kelurahan-kelurahan lainnya, keluarahan takkalasi juga 

memiliki beberapa sarana kesehatan yang melayani masyarakat baik 
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dalam skala lingkungan ataupun dalam kelurahan itu sendiri. Kelurahan 

takkalasi memiliki  4 toko obat dan 5 posyandu. 

8. Sarana pendidikan 

Sarana pendidikan di kelurahan Takkalasi terdiri dari Taman Kanak-

Kanak, SD Inpres dan Negeri, Madrasah Ibtidaiyah, SLTP Negeri dan 

Swasta, dan SMA. 

B. Hasil 

Penelitian ini tentang pengaruh pendidikan kesehatan bantuan hidup dasar 

(BHD) media video terhadap pengetahuan masyarakat di Kelurahan Takkalasi, 

Barru yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 September – 25 Oktober 2018. 

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di 

jalan poros Makassar-Pare dengan jumlah responden 30 orang. Jenis penelitian 

ini dirancang dalam bentuk penelitian Pra Eksperimen Design, dengan 

rancangan One Group Pretest Posttest Design.   

1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan distribusi frekuensi 

responden berdasarkan umur adalah masyarakat berumur 36-45 sebanyak 

12 responden (40%), masyarakat berumur 17-25 sebanyak 10 responden 

(33,3%), dan masyarakat berumur 26-35 sebanyak 8 responden (26,7%). 

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan distribusi frekuensi 

responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagian besar masyarakat 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 21 responden (70%) dan laki-laki 

sebanyak 9 responden (30%).  

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan distribusi frekuensi 

responden berdasarkan pendidikan adalah masyarakat berpendidikan SMP 

sebanyak 12 responden (40%), masyarakat berpendidikan SMA sebanyak 
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10 responden (33,3%), dan masyarakat berpendidikan SD sebanyak 8 

responden (26,7%). 

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan distribusi frekuensi 

responden berdasarkan pekerjaan adalah masyarkat bekerja sebagai URT 

sebanyak 19 responden (63,3%), masyarakat bekerja sebagai wiraswasta 

sebanyak 9 responden (30%), dan masyarakat yang bekerja pelajar 

sebanyak 2 responden (6,7%). Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat 

distribusi karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, 

pekerjaan dan pendidikan pada tabel dibawah: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden pada  

Masyarakat di Kelurahan Takkalasi 

No.  Karakteristik  Jumlah (f) Persentase  

1. Umur  17-25 (remaja akhir) 

26-35 (dewasa awal) 

36-45 (dewasa 

akhir) 

10 

8 

12 

33,3% 

26,7% 

             40% 

  Total  30            100% 

2. Jenis 

Kelamin 

Perempuan 

Laki-laki 

21 

9 

            70% 

            30% 

  Total 30           100% 

3. Pendidikan  SD 

SMP 

SMA 

8 

12 

10 

26,7% 

              40% 

33.3% 
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  Total 30             100% 

4. Pekerjaan  Wiraswasta 

URT 

Pelajar  

9 

19 

2 

             30% 

63,3% 

6,7% 

  Total  30             100% 

Sumber: Data Primer 2018 

2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Sebelum dan Setelah Diberikan 

Pendidikan Kesehatan Media Video 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

masyarakat mempunyai pengetahuan yang kurang sebelum diberikan 

pendidikan kesehatan, dimana responden masyarakat yang mempunyai 

pengetahuan yang kurang sebanyak 25 responden (83,3%), dan 

masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang cukup sebanyak 5 

responden (16,7%). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat 

mempunyai pengetahuan yang cukup setelah diberikan pendidikan 

kesehatan, dimana responden yang memiliki pengetahuan yang cukup 

sebanyak 22 responden (73,3%), responden yang memiliki pengetahuan 

yang baik sebanyak 6 responden (20%), dan responden yang memiliki 

pengetahuan yang kurang sebanyak 2 orang (6,7%). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat distribusi frekuensi 

pengetahuan pretest dan posttest masyarakat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Prestest dan Posttest Pada  

Masyarakat di Kelurahan Takkalasi 

Pengetahuan 

Pretest Posttest 

Jumlah  Persentase Jumlah  Persentase  

Kurang  

Cukup  

Baik 

25 

5 

0 

83,3% 

16,7% 

0% 

2 

22 

6 

6,7% 

73,3% 

20% 

Total  30 100% 30 100% 

Sumber: Data Primer 2018 

3. Efektifitas Pendidikan Kesehatan Media Video Terhadap 

Pengetahuan Masyarakat 

Untuk mengetahui efektifitas pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan dilakukan analisis data. Tahap awal untuk menentukan jenis 

uji parametrik atau non parametrik dilakukan uji distribusi normal, 

selanjutnya untuk mengetahui data penelitian terdistribusi normal pada 

data pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

dengan media video, karena data dalam penelitian ini termasuk dalam 

sampel kecil maka digunakan uji Shapiro-Wilk test. Setelah dilakukan uji 

normalitas dengan menggunakan uji Shapir-Wilk test menunjukkan data 

pengetahuan tidak terdistribusi secara normal. Sehingga uji perbandingan 

pengetahuan pretest dan posttest yang digunakan yaitu uji Wilcoxon 

Signed Ranks Test. 
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a. Hasil uji normalitas pengetahuan masyarakat 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Pengetahuan pada Masyarakat 

Di Kelurahan Takkalasi 

Kelompok  Shapiro Wilk 

Pengetahuan Responden Pretest 

Pengetahuan Responden Posttest 

0.002 

0.011 

Sumber: Data Primer, 2018 

b.  Hasil Uji Wilcoxon 

Berdasarkan hasil statistik dengan Wilcoxon pada responden pretest dan 

posttest didapatkan p = 0,000 atau p < 0.05 berarti terdapat perbedaan 

signifikan pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan media video. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Perbandingan Pengetahuan Pretest dan Posttest 

Masyarakat (Uji Wilcoxon) 

Pengetahuan  Mean (SD)  Min  Max  ∆ p 

Intervensi Pretest  

Posttest 

11,40 (2,848) 

16,97 (2,723) 

7 

8 

16 

21 
5,57 0.000 

Sumber: Data Primer, 2018 

C. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan 

bantuan hidup dasar (BHD) media video terhadap pengetahuan masyarakat. 

Pada penelitian ini setiap responden diberikan pendidikan kesehatan bantuan 

hidup dasar (BHD) berbasis media video, kemudian diberikan untuk 

mengetahui pengetahuan responden diberikan kuesioner. Bila dilihat pada data 
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awal, diketahui bahwa jumlah populasi penelitian di Kelurahan Takkalasi 

sebanyak 4490 orang. 

Pada penelitian ini mayoritas responden berada pada masa dewasa akhir 

(36-45), usia ini merupakan usia yang matang dalam pengalaman hidup 

termasuk pengambilan keputusan dalam mencari fasilitas kesehatan bagi 

anggota keluarga yang sakit. Menurut Stuart dan Laraia (2005) bahwa usia 

dapat mempengaruhi cara pandang individu dalam menyelesaikan masalah. 

Semakin bertambahnya usia responden semakin bertambah pula keyakinan 

mereka untuk datang ke fasilitas kesehatan. Responden dalam penelitian ini 

lebih banyak perempuan dikarenakan jumlah penduduk di Desa Takkalasi lebih 

banyak perempuan dibanding laki-laki. Jumlah laki-laki sebanyak 186 jiwa 

sedangkan perempuan 220 jiwa. Penelitian ini didapatkan tingkat pendidikan 

responden masih pada tingkat menengah. Walaupun tingkat pendidikan 

responden masih pada tingkat menengah, bukan berarti seseorang memiliki 

pengetahuan yang rendah tetapi responden dapat meningkatkan pengetahuan 

dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber misalnya media cetak, 

elektronik ataupun dari sumber yang lain. Secara umum pekerjaan 

berhubungan dengan sosial ekonomi keluarga yang akan mempengaruhi 

keluarga dalam meningkatkan pengetahuannya dan mencari pelayanan 

kesehatan saat anggota keluarga yang sakit. Akan tetapi, pengetahuan tidak 

hanya didapatkan ditempat kerja, tetapi juga dapat diperoleh dari pendidikan, 

pengalaman, dan sumber informasi sehingga pengetahuan mereka semakin 

luas. 

a. Gambaran Pengetahuan Masyarakat tentang Bantuan Hidup Dasar 

(BHD) sebelum (Pretest) dan setelah (Posttest) Diberikan Pendidikan 

Kesehatan Media Video  

Pada hasil penelitian distribusi frekuensi pengetahuan pretest pada 

masyarakat, sebagian besar masyarakat mempunyai pengetahuan yang 
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kurang, dimana responden masyarakat yang mempunyai pengetahuan 

yang kurang sebanyak 25 responden (83,3%), dan masyarakat yang 

mempunyai pengetahuan yang cukup sebanyak 5 responden (16,7%). Hal 

ini disebabkan kurangnya atau belum didapatkannya informasi mengenai 

bantuan hidup dasar. Sebuah informasi bisa diperoleh melalui media cetak, 

elektronik, dan sosialisasi petugas kesehatan (Muhammad, Fadel. 2017: 

61). 

Pada hasil penelitian frekuensi pengetahuan posttest pada masyarakat, 

sebagian masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup, dimana 

responden yang memiliki pengetahuan yang cukup sebanyak 22 responden 

(73,3%), responden yang memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 6 

responden (20%), dan responden yang memiliki pengetahuan yang kurang 

sebanyak 2 orang (6,7%). Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan 

pengetahuan masyarakat dimana pengetahuan didapat melalui panca 

indera dan datang dari pengalaman dan informasi yang didapatkan dari 

berbagai sumber. Adapun responden yang pengetahuannya masih kurang 

walaupun telah diberikan pendidikan kesehatan disebabkan karena 

responden kurang memperhatikan informasi yang disampaikan, seperti 

berbicara dengan orang yang berada di sampingnya.  

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sarfia Buamona dkk tentang 

“Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Bantuan 

Hidup Dasar (BHD) pada Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa SMA 

Negeri 1 Sasana tahun 2017” menunjukkan hasil penelitian menggunakan 

uji statistik wilcoxon didapat nilai p = value sebesar 0,033. Simpulan 

menunjukkan adanya pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
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pengetahuan bantuan hidup dasar (BHD) pada kecelakaan lalu lintas pada 

siswa SMA Negeri 1 Sanana. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan, semua responden pengetahuannya 

meningkat. Hal ini disebabkan karena responden memiliki motivasi dalam 

hal mencari informasi-informasi kesehatan dalam media apapun, dan 

responden memiliki kesadaran pribadi yang baik untuk mencari informasi 

kesehatan. Hal ini terbukti pada saat melakukan penelitian, responden pada 

penelitian ini memiliki keinginan untuk berkembang dan sikap yang 

terbuka terhadap informasi yang baru dengan datang untuk mencari 

informasi tentang kesehatan.  

Salah satu upaya dalam meningkatkan pengetahuan seseorang adalah 

dengan melalui pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya 

yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, 

atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh 

pelaku pendidikan atau promosi kesehatan. Pendidikan kesehatan dapat 

dilakukan dengan berbagai macam media, salah satunya yaitu media 

video. Media video termasuk dalam media pendidikan elektronik yng 

mempunyai kelebihan seperti mengikutsertakan banyak panca indera 

sehingga lebih mudah dipahami, lebih menarik karena ada suara dan 

gambar bergerak, bertatap muka, penyajian dapat dikendalikan, jangkauan 

relatif lebih besar, dan sebagai alat diskusi dan dapat diulang-ulang.  

Pada dasarnya hakikat dari ilmu pengetahuan adalah mencari kebenaran 

secara ilmiah, namum dalam Al-Qur’an hakikat dari ilmu pengetahuan 

bukan semata-mata mencari kebenaran yang bersifat ilmiah, melainkan 
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mencari tanda-tanda, kebajikan-kebajikan dan rahmat. Sebagaimana 

dalam firman Allah swt dalam Q.S al-Mujadalah/58: 11 

 

 

 

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Kementrian Agama RI, 2015) 

Muqatil berkata, Nabi saw. telah berada dalam shaf di suatu tempat 

sempit pada hari Jum’at. Adalah Rasulullah saw., beliau biasa memuliakan 

ahli Badar dari kalangan kaum Muhajirin dan Anshar. Karena tidak 

mendapatkan tempat mereka berdiri melihat Nabi saw. sambil menunggu 

beliau melapangkan (meminta yang lainnya bergeser) sehingga mereka 

memperoleh tempat. Tetapi mereka telah duduk tidak mau melapangkan 

tempat (bergeser). Hal itu membuat Nabi saw, merasa tidak enak, maka 

beliau berkata pada orang yang ada di sekitarnya yang bukan ahli Badar, 

“berdirilah wahai si Fulan dan kamu si Fulan”. Maka berdirilah 

(bergeserlah) beberapa orang, sejumlah ahli Badar yang berdiri di 

hadapannya. Hal ini juga membuat mereka yang diminta berdiri merasa 

tidak enak (kesal). Nabi saw. mengetahui kekesalan mereka dari raut 

wajahnya. Orang-orang menafik berkata pada kaum muslimin, “bukankah 

kamu mengatakan bahwa saudaramu itu berbuat adil di antara manusia? 

Demi Allah dia tidak adil di antara mereka. Mereka telah menempati 

tempat duduk diminta berdiri untuk kemudian ditempati oleh mereka yang 

datang terlambat. Lalu Allah menurunkan ayat: “Hai orang-orang beriman, 
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apabila dikatakan kepadamu, “berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan, “berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Wahidi an Nisaburi. 2014: 646). 

Berdasarkan ayat di atas yang dimaksud dengan memberikan ilmu 

pengetahuan adalah mereka yang menghiasi diri mereka dengan 

pengetahuan. Ini berarti ayat di atas membagi kaum beriman kepada dua 

kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal saleh dan 

yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. 

Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai 

ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak 

lain, baik secara lisan atau tulisan maupun keteladanan. Pengetahuan yang 

dimaksud bukan saja pengetahuan agama, tetapi ilmu apapun itu yang 

bermanfaat bagi kehidupan (Shihab, 2002: 489). 

Maksud dari ayat di atas adalah orang beriman yang berilmu lebih 

utama dan diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah Ta’ala daripada 

orang sekedar beriman yang tidak berilmu. Kedudukan ilmu yang tinggi 

dan kedudukan orang yang berilmu, begitu mulia di dalam agama, 

sehingga diwajibkan kepada setiap manusia untuk menuntut ilmu. 

Kewajiban dalam menuntut ilmu itu wajib untuk setiap manusia baik laki-

laki maupun perempuan. 

Karena itu, orang yang berpendidikan dalam ilmu pengetahuan yang 

dibarengi dengan ilmu pengetahuan agama dan iman yang kuat, adalah 

orang yang dicintai Allah swt, sehingga diangkat derajatnya yang lebih 
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tinggi daripada orang yang berilmu pengetahuan di bidang kesehatan tanpa 

iman dan takwa. 

b. Efektifitas Pendidikan Kesehatan Bantuan Hidup Dasar (BHD) 

Media Video Terhadap Pengetahuan Masyarakat 

Cara untuk mengetahui efektifitas pendidikan kesehatan media video 

bantuan hidup dasar terhadap pengetahuan masyarakat, dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik dengan Wilcoxon Test pada responden pretest 

dan posttest dengan hasil nilai p = 0,000 atau p < 0.05 berarti pendidikan 

kesehatan media video bantuan hidup dasar efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan masyarakat. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan yang dilakukan 

dengan singkat akan berdampak positif dalam meningkatkan pengetahuan 

seseorang. Tiara Indriani (2017) dalam penetiannya yang bejudul 

“Efektifitas Penyuluhan Kesehatan “SADARI” Dengan Media Video 

Terhadap Pengetahuan Pada Remaja Putri di SMK YMJ Ciputat”, 

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan seorang remaja sebelum 

dilakukan penyuluhan tentang SADARI pada SMK YMJ Ciputat 

berkategori kurang (47,1%). Setelah diberikan penyuluhan kesehatan 

tentang pemeriksaan SADARI dengan media video pengetahuan seorang 

remaja putri SMK YMJ Ciputat berkategori baik (85,7%). Terdapat 

pengaruh pemberian penyuluhan kesehatan dengan media video terhadap 

tingkat pengetahuan tentang pemeriksaan SADARI pada SMK YMJ 

Ciputat dengan nilai p value = 0,000. Penyuluhan kesehatan dengan media 

video sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja putri di 

SMK YMJ Ciputat dengan nilai eta squared sebesar 0,57. Hal ini juga 

sesuai dengan hasil penelitian Rinik Eko Kapti dengan judul “ Efektifitas 
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Audiovisual Sebagai Media Penyuluhan Kesehatan Terhadap Peningkatan 

Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dalam Tatalaksana Balita Dengan Diare di 

Dua Rumah Sakit Kota Malang”, menyatakan bahwa adanya perbedaan 

yang bermakna peningkatan pengetahuan ibu tentang penatalaksanaan 

balita diare di rumah pada kelompok perlakuan sebelum dan sesudah 

intervensi dengan nilai rata-rata pretest 59,59 dan nilai rata-rata posttest 

82,31, selisih rata-rata 22,72 dan nilai p value 0.000 < 0.05. 

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Septiana (2014) tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, didapatkan 

hasil bahwa tidak ada pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan 

sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan (p=0,683). 

Perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan oleh penyaji materi adalah 

orang yang belum dikenal dengan baik oleh responden. Pada penelitian 

Septiana (2014), responden berasal dari remaja siswa kelas VIII SMP. 

Sementara pada penelitian ini responden berusia 17-45 tahun yang 

termasuk golongan remaja akhir dan dewasa akhir. Semakin bertambah 

usia seseorang, maka daya tangkap dan pola pikirnya akan semakin baik. 

Faktor yang internal yang mempengaruhi yaitu pendidikan dan pekerjaan. 

Pendidikan pada penelitian ini yaitu menengah ke bawah sedangkan 

pekerjaan  responden yaitu didominasi oleh URT tapi bukan berarti 

pengetahuan responden rendah karena pengetahuan dapat didapatkan dari 

berbagai sumber informasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu 

lingkungan dan sosial budaya. Responden pada penelitian ini memiliki 

keinginan untuk berkembang dan sikap yang terbuka terhadap informasi 
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yang baru. Hal tersebut termasuk faktor sosial yang mempengaruhi 

pengetahuan. 

Pendidikan kesehatan bertujuan untuk mengubah perilaku kurang sehat 

menjadi sehat yang artinya dapat mengubah pengetahuan masyarakat yang 

awalnya kurang menjadi baik. Penyampaian pendidikan kesehatan pada 

penelitian ini menggunakan media video tentang bantuan hidup dasar, 

sebelum responden menonton video peneliti terlebih dulu menjelaskan 

tentang bantuan hidup dasar agar informasi yang didapat responden lebih 

banyak. Saat melakukan pendidikan kesehatan media video, terdapat 

beberapa responden yang kurang memperhatikan tayangan video, tetapi 

sebagian besar responden terlihat  menonton video bantuan hidup dasar 

yang ditampilkan oleh peneliti. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Majid (2006), bahwa media video memiliki beberapa 

keuntungan yaitu lebih menarik dan mudah dipahami, dengan 

menggunakan media video seseorang dapat belajar sendiri, dapat diulangi 

pada bagian yang kurang jelas, dapat menampilkan sesuatu yang detail, 

dan dapat dipercepat dan diperlambat. Hal ini juga didukung pula dengan 

teori yang mengatakan bahwa penggunaan media video berpengaruh 

secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara kognitif dengan melihat 

video dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi ajar sebelum 

ataupun sesudah membaca sebuah materi ajar. Pada ranah afektif, video 

dapat memperkuat siswa dalam merasakan unsur emosi dan penyikapan 

dari pembelajaran yang efektif. Pada ranah psikomotorik, video memiliki 

keunggulan dalam memperlihatkan bagaimana sesuatu bekerja, video 

pembelajaran yang merekam kegiatan motorik/gerak dapat memberikan 
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kesempatan pada siswa untuk mengamati dan mengevaluasi kembali 

kegiatan tersebut. 

Media pendidikan kesehatan merupakan salah satu sarana atau upaya 

yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan atau informasi kesehatan 

yang ingin disampaikan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat merubah perilakunya 

kearah positif. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Syafruddin & Fratidhina (2009) yang menyatakan bahwa penggunaan 

metode penyuluhan dan media penyuluhan yang tepat dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan di 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianto 

(2013), yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh pendidikan 

kesehatan dengan metode audivisual, dikarenakan pesan yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik. Artinya keberhasilan pendidikan 

kesehatan dipengaruhi oleh media karena media dapat mempengaruhi 

pengetahuan, sikap dan emosi. 

Media video adalah media intraksional modern yang sesuai dengan 

perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi) 

meliputi media yang dapat didengar dan dilihat. Laufianti (2010) 

menyebutkan bahwa dengan video pesan yang disampaikan lebih menarik 

perhatian dan motivasi bagi penonton. Pesan yang disampaikan lebih 

efisien karena gambar bergerak dapat mengkomunikasikan pesan dengan 

cepat dan nyata. Pesan audivisual lebih efektif karena penyajian secara 

audivisual membuat penonton lebih berkonsentrasi. Oleh karena itu, dapat 

mempercepat pemahaman pesan secara komprehensif. 
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Hal ini didukung pula dengan teori yang mengatakan bahwa 

penggunaan alat bantu pendidikan kesehatan mempengaruhi panca indera, 

dimana dengan membaca akan dapat mengingat 10% dari yang dibacanya 

seperti dalam bentuk seperti dalam bentuk leafleat, slide, blooklet, poster 

dan sejenisnya, dengan mendengar seseorang akan dapat mengingat 20% 

dari yang didengarnya seperti mendengar tape dan membicaraan orang 

lain, dengan melihat seseorang akan dapat mengingat 30% dari yang 

dilihatnya seperti bagan, foto, grafik, dan sejenisnya, sedangkan dengan 

mendengar dan melihat seseorang akan dapat mengingat 50% dari apa 

yang didengar dan dilihatnya (Ramadani, Fitri 2017: 47). 

Pendidikan kesehatan media video dapat meningkatkan pengetahuan 

masyarakat terhadap bantuan hidup dasar karena media yang digunakan 

dapat menarik perhatian responden dengan menampilkan video tentang 

bantuan hidup dasar. Selain itu, video yang ditampilkan juga mudah 

dipahami karena langsung pada inti pembahasan dan tidak menggunakan 

kata-kata yang sulit untuk dipahami. Sebelum pemutaran video dilakukan, 

peneliti memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang bantuan hidup 

dasar menyebabkan penyerapan responden lebih baik karena melibatkan 

indera penglihatan dan pendengaran. Pengetahuan yang meningkat dapat 

mengubah sesuatu yang awalnya kurang atau tidak dimengerti menjadi 

baik, sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami mengenai 

bantuan hidup dasar.  

D. Keterbatasan Peneliti 

1. Ketika melakukan observasi pada responden yang sedang mengisi 

kuesioner, ada diantara responden yang bekerja sama dalam menyelesaikan 
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pertanyaan pada kuesioner sehingga pengetahuan pribadi responden belum 

terkaji dengan baik. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu media pendidikan kesehatan, yaitu 

media video sehingga tidak dapat diketahui perbandingan keefektifan 

dalam meningkatkan pengetahuan responden apabila menggunakan media 

pendidikan kesehatan lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian pada pengukuran awal (pretest) didapatkan 

sebagian besar masyarakat mempunyai pengetahuan yang kurang, dimana 

responden masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang kurang 

sebanyak 25 responden (83,3%), masyarakat yang mempunyai 

pengetahuan yang cukup sebanyak 5 responden (16,7%), dan masyarakat 

yang mempunyai pengetahuan baik sebanyak 0 responden (0%). 

2. Berdasarkan hasil penelitian pada pengukuran akhir (posttest) didapatkan 

sebagian masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup, dimana 

responden yang memiliki pengetahuan yang cukup sebanyak 22 responden 

(73,3%), responden yang memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 6 

responden (20%), dan responden yang memiliki pengetahuan yang kurang 

sebanyak 2 orang (6,7%). 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya 

pengaruh pendidikan kesehatan BHD media video terhadap pengetahuan 

masyarakat dengan menggunakan uji statistik dengan Wilcoxon T-Test 

pada responden pretest dan posttest diperoleh hasil p = 0.000 atau p < 0,05 

yang menunjukkan pendidikan kesehatan BHD media video efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan media video. 

B. Implikasi Penelitian  

1. Bagi Institusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman di institusi pendidikan tentang bantuan hidup dasar dengan 
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menggunakan media video sehingga pembelajaran lebih efektif untuk 

meningkatkan pengetahuan. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai dasar 

pemahaman pengetahuan dan informasi bagi masayarakat tentang bantuan 

hidup dasar. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk peneliti 

selanjutnya apabila ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh 

pendidikan kesehatan bhd media video terhadap pengetahuan masyarakat 

dengan menggunakan metode atau media yang berbeda. 
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Lampiran I 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth 

Calon Responden 

Di- 

Tempat 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan UIN Alauddin Makassar. 

Nama  : Anita 

Nim  : 70300113035 

Alamat  : Samata, Gowa 

Akan mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Bantuan Hidup Dasar (BHD) Media Video Terhadap Pengetahuan Masyarakat di 

Barru”. 

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari Ibu/Bapak, 

Saudara/Saudari untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan 

menandatangani lembar persetujuan menjadi responden, selanjutnya saya 

mengharapkan Ibu/Bapak, Saudara/Saudari untuk mengikuti prosedur yang kami 

berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya dan penelitian 

ini akan bermanfaat semaksimal mungkin. Jika Ibu/Bapak tidak bersedia menjadi 

responden, tidak ada sanksi bagi Ibu/Bapak. 

Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. 

 

Peneliti 

(Anita) 
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Lampiran II 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan menjadi 

responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar 

atas nama Anita, dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Bantuan Hidup 

Dasar (BHD) Media Video Terhadap Pengetahuan Masyarakat di Barru” Saya 

berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi 

saya dan keluarga saya, sehingga pertanyaan yang akan saya jawab benar-benar 

dirahasiakan.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari 

pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya.  

 

 

                

                 Responden  

 

  

       (                                 ) 
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Lampiran III 

KUESIONER 

A. Identitas Responden 

Nomor responden  :   (diisi oleh peneliti) 

Nama   : 

Umur   : 

Jenis kelamin  : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

Tanggal pengisian : 

B. Tingkat Pengetahuan Responden 

Petunjuk pengisian: 

1. Berikan tanda centang (√) pada pertanyaan yang Anda anggap benar 

2. Apabila jawaban yang sudah Anda jawab ingin diganti, maka coret 

jawaban yang akan diganti dengan garis mendatar dan pilih jawaban 

yang sesuai 

3. Pilihlah jawaban Benar atau Salah 

No. Pernyataan Ya Tidak 

1. Resusitasi dilakukan kepada orang yang tidak bisa 

bernapas, dan tidak ada pergerakan sama sekali 

  

2. Resusitasi dilakukan ketika sudah sampai di rumah 

sakit 

  

3. Resusitasi jantung paru adalah prosedur 

kegawatdaruratan medis yang ditujukan untuk 

serangan jantung dan pada henti napas. 

  

No. Pernyataan Ya Tidak 



78 
 

 
 

4. Ketika bertemu dengan orang yang tidak bergerak di 

pinggir jalan yang dilakukan pertama kali adalah 

memberikan napas buatan dari mulut ke mulut 

  

5. Resusitasi jantung paru dilakukan untuk membuat 

seseorang bernapas kembali 

  

6. Resusitasi dapat dilakukan oleh siapa saja   

7. Resusitasi dapat dilakukan di pinggir jalan, yang 

penting korban dan penolong terlindungi 

  

8. Untuk mengecek respon korban dilakukan dengan 

menepuk bahu korban 

  

9. Jika korban tidak merespon langsung memanggil 

bantuan 

  

10. Berikan napas buatan setiap 10 detik   

11. Kecepatan kompresi dada dilakukan selama 

120x/menit 

  

12. Kedalaman penekanan dada saat resusitasi sekitar 5 

cm 

  

13. Kompresi dada merupakan penekanan di bagian 

garis tengah dada 

  

14. Langsung amankan korban ketika korban sudah 

tersadar 

  

15. Ketika ingin memanggil bantuan, yang ditelepon 

penolong adalah teman korban 

  

16. Cek nadi dilakukan pada nadi yang ada di bagian 

leher 

  

No. Pernyataan Ya Tidak 

17. Apabila sudah terlihat adanya pengembangan dada 

berarti napas buatan yang diberikan penolong sudah 

berhasil 

  

18. Kompresi dada yang efektif dilakukan dengan 

penekanan yang lembut dan lambat 

  

19. Kompresi dada yang efektif dilakukan dengan 

penekanan yang tegas dan cepat 
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20. Semakin cepat kompresi semakin cepat korban 

menjadi sadar 

  

21. Sebagai penolong harus selalu menyiapkan alat 

perlindungan diri seperti sarung tangan dan masker 

  

22. Jika penolong sudah lelah harus ada yang 

menggantikan untuk mengkompresi korban 

  

23. Ketika melihat orang kecelakaan langsung telepon 

ambulans 

  

24. Jika korban sudah tidak teraba nadinya langsung 

lakukan kompresi dada 

  

25. Resusitasi hanya boleh dilakukan oleh yang sudah 

penuh ikut pelatihan 

  

 

KUNCI JAWABAN 

1. Ya      14. Tidak  

2. Tidak     15. Tidak  

3. Ya      16. Ya  

4. Tidak     17. Ya  

5. Ya      18. Tidak  

6. Tidak     19. Ya  

7. Ya      20. Ya  

8. Ya      21. Ya  

9. Ya      22. Ya  

10. Tidak     23. Ya  

11. Ya      24. Ya  

12. Ya      25. Ya  

13. Ya  
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Lampiran IV 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

BANTUAN HIDUP DASAR (BHD) 

1. Definisi 

Bantuan Hidup Dasar (BHD) adalah sekumpulan intervensi yang 

bertujuan untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi vital organ pada 

korban henti jantung dan henti napas. Intervensi ini terdiri dari pemberian 

kompresi dada dan bantuan nafas (Hardisman, 2014). Menurut American Heart 

Asociation (AHA) Guidelines tahun 2015, mengeluarkan panduan perubahan 

penatalaksanaan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dari urutan ABC menjadi CAB 

pada pasien henti jantung yaitu: 

a. C (Circulation): Mengadakan sirkulasi buatan dengan kompresi jantung 

paru. 

b. A (Airway): Menjaga jalan napas tetap terbuka, 

c. B (Breathing): Ventilasi paru dan oksigenasi yang adekuat, 

2. Tujuan 

Menurut AHA (2015), tujuan BHD antara lain: 

a. Mengurangi tingkat morbiditas dan kematian dengan mengurangi 

penderitaan. 

b. Mencegah penyakit lebih lanjut atau cedera. 

c. Mendorong pemulihan. 

Tujuan bantuan hidup dasar ialah untuk oksigenasi darurat secara efektif 

pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan dan sirkulasi 

buatan sampai paru dan jantung dapat menyediakan oksigen dengan kekuatan 

sendiri secara normal (Latief & Kartini, 2009 dalam Ani Riyani, 2016). 
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3. Indikasi 

a. Henti napas 

Henti napas adalah berhentinya pernapasan spontan disebabkan 

karena gangguan jalan napas parsial maupun total atau karena gangguan 

dipusat pernapasan. Tanda dan gejala henti napas berupa hiperkarbia yaitu 

penurunan kesadaran, hipoksemia yaitu takikardia, gelisah, berkeringat 

atau sianosis (Mansjoer & Sudoyo, 2010 dalam Ani Riyani, 2016). 

Henti napas (respiratory arrest) dapat disebabkan oleh banyak hal, 

misalnya serangan stroke, keracunan obat, tenggelam, inhalasi 

asap/uap/gas, obstruksi jalan napas oleh benda asing, tersengat listrik, 

tersambar petir, serangan infark jantung, radang epiglotis, tercekik 

(suffocation), trauma dan lain-lain (Latief & Kartini, 2009 dalam Ani 

Riyani, 2016). 

Pada awal henti napas oksigen masih dapat masuk ke dalam darah 

untuk beberapa menit dan jantung masih dapat mensirkulasikan darah ke 

otak dan organ vital lainnya, jika pada keadaan ini diberikan bantuan napas 

akan sangat bermanfaat agar korban dapat tetap hidup dan mencegah henti 

jantung. 

b. Henti jantung 

Henti jantung adalah berhentinya sirkulasi peredaran darah karena 

kegagalan jantung untuk melakukan kontraksi secara efektif, keadaan 

tersebut bisa disebabkan oleh penyakit primer dari jantung atau penyakit 

sekunder non jantung. henti jantung dapat disebabkan oleh faktor intrinsik 

atau ekstrinsik. Faktor intrinsik berupa penyakit kardiovaskular seperti 

asistol, fibrilasi ventrikel dan disosiasi elektromekanik. Faktor ekstrinsik 

adalah kekurangan oksigen akut (henti napas sentral/perifer, sumbatan 
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jalan nafas dan inhalasi asap); kelebihan dosis obat (digitas, kuinidin, 

antidepresan trisiklik, propoksifen, adrenalin dan isoprenalin); gangguan 

asam basa/elektrolit (hipo/hiperkalemia, hipo/hipermagnesia, 

hiperkalsemia dan asidosis); kecelakaan (syok listrik, tenggelam dan 

cedera kilat petir); refleks vagal; anestesi dan pembedahan (Mansjoer & 

Sudoyo 2010 dalam Ani Riyani, 2016). 

Pada saat terjadi henti jantung secara langsung akan terjadi henti 

sirkulasi. Henti sirkulasi ini akan dengan cepat menyebabkan otak dan 

organ vital kekurangan oksigen. Henti jantung ditandai oleh denyut nadi 

besar tidak teraba (arteri karotis, arteri femoralis, arteri radialas), disertai 

kebiruan (cyanosis) atau pucat sekali, pernapasan berhenti atau satu-satu 

(gasping, apnu), dilatasi pupil tidak bereaksi dengan rangsang cahaya dan 

pasien dalam keadaan tidak sadar (Latief & Kartini, 2009 dalam Ani 

Riyani 2016). 

4. Langkah-langkah Bantuan Hidup Dasar 

Menurut AHA (2015), adapun langkah-langkah bantuan hidup dasar 

antara lain: 

a. Danger (Bahaya) 

Memastikan keamanan baik penolong, korban maupun lingkungan, 

biasanya disingkat dengan 3A (tiga aman). 

1) Memastikan Keamanaan Penolong 

Keamanaan sendiri merupakan prioritas utama karena bagaimana 

kita dapat melakukan pertolongan jika kondisi kita sendiri berada 

dalam bahaya. Akan merupakan hal yang ironiis seandainya kita 

bermaksud menolong tetapi karena tidak memperhatikan situasi kita 

sendiri yang terjerumus dalam bahaya. 
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2) Memastikan Keamanan Lingkungan 

Ingat rumus do no futher harm karena ini meliputi juga 

lingkungan sekitar penderita yang belum terkena cedera. Sebagai 

contoh ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Ingatlah para penonton 

untuk cepat-cepat menyingkir karena ada bahaya seperti ledakan/api. 

3) Memastikan Keamanan Penderita 

Betapa ironisnya, tetapi prioritas terakhir adalah penderita 

sendiri, karena penderita ini sudah mengalami cedera dari awal. 

b. Memeriksa Respon Klien 

Memastikan keadaan pasien baik dengan menepuk atau menggoyang 

bahu dengan lembut dan mantap untuk mencegah pergerakan yang 

berlebihan dan berteriak “apakah anda baik-baik saja?” jika korban 

berespon atau terbangun, tinggalkan pada posisi seperti pada saat 

ditemukan dan hindari kemungkinan resiko cedera lain yang bisa terjadi. 

Minta bantuan dari tim gawat darurat, jika sendirian tinggalkan korban 

sementara kemudian lakukan observasi dan kaji ulang secara teratur.  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Memeriksa Respon Klien 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010) 

c. Panggil Bantuan 

Jika korban tidak memberikan respon terhadap panggilan segera 

meminta bantuan dengan cara berteriak minta tolong untuk segera 

mengaktifkan sistem gawat darurat/Emergency Medical Service (EMS). 
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Gambar 2.2 Panggil Bantuan 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010) 

d. Pengaturan posisi 

1) Posisi pasien 

Posisi terlentang pada permukaan keras dan rata, jika korban 

ditemukan tidak dalam posisi terlentang maka terlentangkanlah posisi 

korban dengan teknik log roll yaitu menggulingkan korban secara 

bersamaan dari kepala, leher dan bahu. 

2) Posisi penolong 

Posisi penolong berlutut sejajar dengan bahu korban agar dapat 

memberikan Resusitasi Jantung Paru (RJP) secara efektif tanpa harus 

mengubah posisi atau menggeser lutut. 

e. Circulation 

Terdiri atas dua tahapan yaitu: 

1) Kaji nadi 

Memastikan ada tidaknya nadi korban ditentukan dengan meraba 

arteri karotis yang berada di daerah leher korban (arteri karotis) 

dengan menggunakan dua jari tangan (jari telunjuk dan tengah) 

diletakkan pada pertengahan leher sehingga teraba trakhea, kemudian 

kedua jari digeser kira-kira 2-3 cm ke sisi kanan atau kiri (sebaiknya 

sisi yang terdekat dengan penolong). Jika dalam 10 detik nadi karotis 

sulit terdeteksi kompresi dada harus segera dilakukan. 
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2) Kompresi dada 

Bila nadi karotis tidak teraba, segera melakukan  30 kompresi dan 

2 ventilasi (satu siklus) dengan teknik sebagai berikut: 

a) Penolong berlutut sejajar bahu korban. 

b) Posisi badan penolong tepat diatas dada pasien, bertumpu pada 

kedua tangan. 

c) Penolong meletakkan salah satu tumit telapak tangan pada 

setengah sternum, diantara dua papila mammae jari-jari tangan 

disatukan dan saling mengunci dan memastikan tekanan tidak 

dilakukan diatas tulang rusuk korban. Posisi lengan tegak lurus 

siku tidak boleh menekuk posisi lengan tegak lurus dengan badan 

korban. 

 

Gambar 2.3 Posisi Tangan Penolong 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010) 

Dengan posisi badan tegak lurus, penolong menekan dada lurus 

kebawah secara teratur dengan kecepatan 100-120 kali per menit 

dengan kedalaman adekuat. Kompresi dada dilakukan cepat dan 

dalam (push and hard) dengan kedalaman yang adekuat, yaitu: 

a) Dewasa 2 inchi (5 cm) rasio 30 : 2 (satu atau dua penolong). 

b) Anak 1/3 diameter antero-posterior dada (± 5 cm) rasio 30 : 2 

(satu penolong dan 15 : 2 (dua penolong). 
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c) Bayi 1/3 diameter antero-posterior dada (± 4 cm) rasio 30 : 2 (satu 

penolong) dan 15 : 2 (dua penolong). 

 

 

 

Gambar 2.4 Posisi Badan Penolong 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010)  

f. Airway control 

1) Penolong memastikan jalan napas bersih dan terbuka sehingga 

memungkinkan pasien dapat diberi bantuan napas, langkah ini terdiri 

atas dua tahapan yaitu: 

a) Membersihkan jalan napas 

Membuka mulut dengan cara jari silang (cross finger), ibu 

jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk dengan mulut 

korban. 

b) Memeriksa adanya sumbatan pada jalan napas, jika ditemukan 

sumbatan benda cair bersihkan dengan teknik finger swap (satuan 

jari) yaitu menyusuri rongga mulut dengan dua jari, bisa dilapisi 

dengan kasa atau potongan kain untuk menyerap cairan. Jika 

ditemukan sumbatan benda padat, dapat dikorek keluar dengan 

menggunakan jari telunjuk yang dibengkokkan. Teknik ini harus 

dilakukan dengan hati-hati karena dapat mendorong sumbatan 

semakin kedalam. 

2) Membuka jalan napas 

Setelah jalan napas dipastikan bebas dari sumbatan benda asing, 

jalan napas korban harus dibuka dengan cara meletakkan satu tangan 
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pada dahi korban kebelakang agar kepala menengadah dan mulut 

sedikit terbuka yang dikenal dengan teknik head titl. Pembukaan jalan 

napas dapat ditambah dengan menggunakan teknik chin lift yaitu 

mengangkat dagu, namun jika korban di curigai terdapat trauma 

servical dapat menggunakan teknik jaw thrust yaitu dengan 

mengangkat dagu menggunakan dua tangan sehingga rahang gigi 

bawah berada lebih kedepan dari pada rahang gigi atas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Membuka Jalan Napas 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010)  

g. Breathing support 

Bantuan napas dapat dilakukan dengan cara membersihkan hembusan 

napas sebanyak dua hembusan. Waktu yang dibutuhkan untuk tiap kali 

hembusan adalah 1,5 detik- 2 detik dan volume udara yang dihembuskan 

adalah 400-600 ml (10 ml/kg) atau sampai dada korban tampak 

mengembang. 

Bantuan napas dilakukan dengan cara: 

1) Mulut ke mulut 

Teknik ini merupakan cara yang cepat dan tepat untuk 

memberikan udara ke paru-paru korban. Penolong memberikan 

bantuan napas langsung ke mulut korban dengan cara mulut penolong 
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harus dapat menutup seluruh mulut korban dengan baik agar tidak 

terjadi kebocoran saat menghembuskan napas penolong harus dapat 

menutup mulut korban dengan baik agar tidak terjadi kebocoran saat 

menghembuskan napas penolong juga harus menutup lubang hidung 

korban dengan jari-jari untuk mencegah udara keluar kembali dari 

hidung. 

2) Mulut ke hidung 

Teknik ini direkomendasikan jika usaha bantuan napas dari mulut 

ke mulut korban tidak memungkinkan, misalnya pada mulut 

mengalami luka yang berat. Teknik ini sama dengan mulut ke mulut, 

perbedaannya pada saat memberikan hembusan pada hidung penolong 

harus menutup mulut korban. 

3) Ventilasi mulut ke bag-value-mask 

Setelah dilakukan pemberian 2 kali hembusan napas (ventilasi) 

maka penolong segera melanjutkan kembali pemberian kompresi dada 

30 kali dan ventilasi 2 kali sampai 5 siklus. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Breathing Support 

(Sumber: Rudolph, at al. 2010) 

h. Evaluasi (penilaian ulang) 

Sesudah pemberian 5 siklus kompresi dan ventilasi (kira-kira 2 

menit), penolong kemudian melakukan evaluasi dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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1) Jika tidak ada nadi karotis, penolong kembali melanjutkan kompresi 

dan ventilasi dengan rasio sesuai kebutuhan seperti yang sudah 

dijelaskan diatas sebanyak 5 siklus. 

2) Jika ada nadi tetapi tidak ada napas, penolong memberikan bantuan 

napas sebanyak 10-12 kali per menit. 

Jika napas ada dan nadi sudah teraba tetapi pasien belum sadar 

posisikan korban pada posisi pemulihan (recovery position) agar jalan 

napas tetap terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Recovery Position 

(Sumber: National Safety Council, 2005) 
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Lampiran V 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Pokok Bahasan : Bantuan Hidup Dasar (BHD)  

Sub Pokok Bahasan : a. Definisi 

  b. Tujuan   

  c. Indikasi 

  d. Langkah-langkah dalam memberikan BHD 

Waktu    : pukul 13.00 WITA 

Sasaran   : Masyarakat 

Tempat   : Aula Kantor Desa 

 

A. Tujuan Umum 

Setelah dilakukan pendidikan kesehatan berupa video tentang pemberian 

bantuan hidup dasar (BHD), diharapkan masyarakat mampu memahami 

tentang bantuan hidup dasar.   

B. Tujuan Khusus 

Setelah mengikuti pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual selama 1 

x 40 menit, Sasaran/Target diharapkan mampu : 

1. Menyebutkan kembali definisi BHD dengan bahasanya sendiri 

2. Menyebutkan kembali indikasi dilakukannya BHD 

3. Menyebutkan kembali 2 dari 3 tujuan BHD 

4. Menyebutkan kembali cara memberikan BHD pada kecelakaan lalu lintas 
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C. Kegiatan Belajar Mengajar 

No Tahap Waktu Kegiatanpenyuluh Media 

1 Pembukaan 5 menit a. Perkenalan 

b. Menjelaskan tujuan 

c. Persepsi dengan cara menggali 

pengetahuan yang dimiliki target tentang 

pentingnya mengetahui tentang bantuan 

hidup dasar. 

- 

2 Isi materi 25 menit a. Menjelaskan materi pendidikan 

kesehatan dengan media video 

b. Target memperhatikan video penjelasan 

tentang pentingnya BHD. 

c. Target menanyakan tentang hal-hal yang 

belum jelas 

Laptop, 

proyektor, 

dan video 

tentang 

bantuan 

hidup dasar 

3 Penutup 10 menit a. Tanya jawab terkait materi 

b. Mengevaluasi pemahaman target terkait 

materi yang sudah disampaikan 

c. Menutup acara penyuluhan 

- 

D. Metode 

1. Video  

2. Ceramah 

3. Tanya jawab 

E. Media 

1. Video dalam memberikan BHD 

2. Laptop 

3. Proyektor  

F. Materi Penyuluhan 

1. Definisi 

Bantuan Hidup Dasar (BHD) adalah sekumpulan intervensi yang 

bertujuan untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi vital organ 

pada korban henti jantung dan henti napas. Intervensi ini terdiri dari 

pemberian kompresi dada dan bantuan nafas (Hardisman, 2014). Menurut 

American Heart Asociation (AHA) Guidelines tahun 2015, mengeluarkan 
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panduan perubahan penatalaksanaan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dari 

urutan ABC menjadi CAB pada pasien henti jantung yaitu: 

a. C (Circulation): Mengadakan sirkulasi buatan dengan kompresi 

jantung paru. 

b. A (Airway): Menjaga jalan napas tetap terbuka, 

c. B (Breathing): Ventilasi paru dan oksigenasi yang adekuat, 

2. Tujuan 

Menurut AHA (2015), tujuan BHD antara lain: 

a. Mengurangi tingkat morbiditas dan kematian dengan mengurangi 

penderitaan. 

b. Mencegah penyakit lebih lanjut atau cedera. 

c. Mendorong pemulihan. 

Tujuan bantuan hidup dasar ialah untuk oksigenasi darurat secara 

efektif pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan 

dan sirkulasi buatan sampai paru dan jantung dapat menyediakan oksigen 

dengan kekuatan sendiri secara normal (Latief & Kartini, 2009). 

3. Indikasi 

a. Henti napas 

Henti napas adalah berhentinya pernapasan spontan disebabkan 

karena gangguan jalan napas parsial maupun total atau karena 

gangguan dipusat pernapasan. Tanda dan gejala henti napas berupa 

hiperkarbia yaitu penurunan kesadaran, hipoksemia yaitu takikardia, 

gelisah, berkeringat atau sianosis (Mansjoer & Sudoyo, 2010). 

Henti napas (respiratory arrest) dapat disebabkan oleh banyak 

hal, misalnya serangan stroke, keracunan obat, tenggelam, inhalasi 

asap/uap/gas, obstruksi jalan napas oleh benda asing, tersengat listrik, 
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tersambar petir, serangan infark jantung, radang epiglotis, tercekik 

(suffocation), trauma dan lain-lain (Latief & Kartini, 2009). 

Pada awal henti napas oksigen masih dapat masuk ke dalam darah 

untuk beberapa menit dan jantung masih dapat mensirkulasikan darah 

ke otak dan organ vital lainnya, jika pada keadaan ini diberikan 

bantuan napas akan sangat bermanfaat agar korban dapat tetap hidup 

dan mencegah henti jantung. 

b. Henti jantung 

Henti jantung adalah berhentinya sirkulasi peredaran darah 

karena kegagalan jantung untuk melakukan kontraksi secara efektif, 

keadaan tersebut bisa disebabkan oleh penyakit primer dari jantung 

atau penyakit sekunder non jantung. henti jantung dapat disebabkan 

oleh faktor intrinsik atau ekstrinsik. Faktor intrinsik berupa penyakit 

kardiovaskular seperti asistol, fibrilasi ventrikel dan disosiasi 

elektromekanik. Faktor ekstrinsik adalah kekurangan oksigen akut 

(henti napas sentral/perifer, sumbatan jalan nafas dan inhalasi asap); 

kelebihan dosis obat (digitas, kuinidin, antidepresan trisiklik, 

propoksifen, adrenalin dan isoprenalin); gangguan asam 

basa/elektrolit (hipo/hiperkalemia, hipo/hipermagnesia, 

hiperkalsemia dan asidosis); kecelakaan (syok listrik, tenggelam dan 

cedera kilat petir); refleks vagal; anestesi dan pembedahan (Mansjoer 

& Sudoyo 2010). 

Pada saat terjadi henti jantung secara langsung akan terjadi henti 

sirkulasi. Henti sirkulasi ini akan dengan cepat menyebabkan otak dan 

organ vital kekurangan oksigen. Henti jantung ditandai oleh denyut 

nadi besar tidak teraba (arteri karotis, arteri femoralis, arteri radialas), 
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disertai kebiruan (cyanosis) atau pucat sekali, pernapasan berhenti 

atau satu-satu (gasping, apnu), dilatasi pupil tidak bereaksi dengan 

rangsang cahaya dan pasien dalam keadaan tidak sadar (Latief & 

Kartini, 2009). 

4. Langkah-langkah Bantuan Hidup Dasar 

Menurut AHA (2015), adapun langkah-langkah bantuan hidup dasar 

antara lain: 

a. Danger (Bahaya) 

Memastikan keamanan baik penolong, korban maupun 

lingkungan, biasanya disingkat dengan 3A (tiga aman). 

1) Memastikan Keamanaan Penolong 

Keamanaan sendiri merupakan prioritas utama karena 

bagaimana kita dapat melakukan pertolongan jika kondisi kita 

sendiri berada dalam bahaya. Akan merupakan hal yang ironiis 

seandainya kita bermaksud menolong tetapi karena tidak 

memperhatikan situasi kita sendiri yang terjerumus dalam 

bahaya. 

2) Memastikan Keamanan Lingkungan 

Ingat rumus do no futher harm karena ini meliputi juga 

lingkungan sekitar penderita yang belum terkena cedera. Sebagai 

contoh ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Ingatlah para 

penonton untuk cepat-cepat menyingkir karena ada bahaya 

seperti ledakan/api. 

3) Memastikan Keamanan Penderita 

Betapa ironisnya, tetapi prioritas terakhir adalah penderita 

sendiri, karena penderita ini sudah mengalami cedera dari awal. 
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b. Memeriksa Respon Klien 

Memastikan keadaan pasien baik dengan menepuk atau 

menggoyang bahu dengan lembut dan mantap untuk mencegah 

pergerakan yang berlebihan dan berteriak “apakah anda baik-baik 

saja?” jika korban berespon atau terbangun, tinggalkan pada posisi 

seperti pada saat ditemukan dan hindari kemungkinan resiko cedera 

lain yang bisa terjadi. Minta bantuan dari tim gawat darurat, jika 

sendirian tinggalkan korban sementara kemudian lakukan observasi 

dan kaji ulang secara teratur.  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Memeriksa Respon Klien 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010) 

c. Panggil Bantuan 

Jika korban tidak memberikan respon terhadap panggilan segera 

meminta bantuan dengan cara berteriak minta tolong untuk segera 

mengaktifkan sistem gawat darurat/Emergency Medical Service 

(EMS). 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Panggil Bantuan 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010) 

d. Pengaturan posisi 

1) Posisi pasien 
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Posisi terlentang pada permukaan keras dan rata, jika korban 

ditemukan tidak dalam posisi terlentang maka terlentangkanlah 

posisi korban dengan teknik log roll yaitu menggulingkan korban 

secara bersamaan dari kepala, leher dan bahu. 

2) Posisi penolong 

Posisi penolong berlutut sejajar dengan bahu korban agar 

dapat memberikan Resusitasi Jantung Paru (RJP) secara efektif 

tanpa harus mengubah posisi atau menggeser lutut. 

e. Circulation 

Terdiri atas dua tahapan yaitu: 

1) Kaji nadi 

Memastikan ada tidaknya nadi korban ditentukan dengan 

meraba arteri karotis yang berada di daerah leher korban (arteri 

karotis) dengan menggunakan dua jari tangan (jari telunjuk dan 

tengah) diletakkan pada pertengahan leher sehingga teraba 

trakhea, kemudian kedua jari digeser kira-kira 2-3 cm ke sisi 

kanan atau kiri (sebaiknya sisi yang terdekat dengan penolong). 

Jika dalam 10 detik nadi karotis sulit terdeteksi kompresi dada 

harus segera dilakukan. 

2) Kompresi dada 

Bila nadi karotis tidak teraba, segera melakukan  30 kompresi 

dan 2 ventilasi (satu siklus) dengan teknik sebagai berikut: 

a) Penolong berlutut sejajar bahu korban. 

b) Posisi badan penolong tepat diatas dada pasien, bertumpu 

pada kedua tangan. 
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c) Penolong meletakkan salah satu tumit telapak tangan pada 

setengah sternum, diantara dua papila mammae jari-jari 

tangan disatukan dan saling mengunci dan memastikan 

tekanan tidak dilakukan diatas tulang rusuk korban. Posisi 

lengan tegak lurus siku tidak boleh menekuk posisi lengan 

tegak lurus dengan badan korban. 

 

 

Gambar 2.3 Posisi Tangan Penolong 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010) 

Dengan posisi badan tegak lurus, penolong menekan dada lurus 

kebawah secara teratur dengan kecepatan 100-120 kali per menit 

dengan kedalaman adekuat. Kompresi dada dilakukan cepat dan 

dalam (push and hard) dengan kedalaman yang adekuat, yaitu: 

a) Dewasa 2 inchi (5 cm) rasio 30 : 2 (satu atau dua penolong). 

b) Anak 1/3 diameter antero-posterior dada (± 5 cm) rasio 30 : 2 

(satu penolong dan 15 : 2 (dua penolong). 

c) Bayi 1/3 diameter antero-posterior dada (± 4 cm) rasio 30 : 2 (satu 

penolong) dan 15 : 2 (dua penolong). 

 

 

 

Gambar 2.4 Posisi Badan Penolong 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010)  
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f. Airway control 

1) Penolong memastikan jalan napas bersih dan terbuka sehingga 

memungkinkan pasien dapat diberi bantuan napas, langkah ini 

terdiri atas dua tahapan yaitu: 

a) Membersihkan jalan napas 

Membuka mulut dengan cara jari silang (cross finger), 

ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk dengan 

mulut korban. 

b) Memeriksa adanya sumbatan pada jalan napas, jika 

ditemukan sumbatan benda cair bersihkan dengan teknik 

finger swap (satuan jari) yaitu menyusuri rongga mulut 

dengan dua jari, bisa dilapisi dengan kasa atau potongan kain 

untuk menyerap cairan. Jika ditemukan sumbatan benda 

padat, dapat dikorek keluar dengan menggunakan jari 

telunjuk yang dibengkokkan. Teknik ini harus dilakukan 

dengan hati-hati karena dapat mendorong sumbatan semakin 

kedalam. 

2) Membuka jalan napas 

Setelah jalan napas dipastikan bebas dari sumbatan benda 

asing, jalan napas korban harus dibuka dengan cara meletakkan 

satu tangan pada dahi korban kebelakang agar kepala 

menengadah dan mulut sedikit terbuka yang dikenal dengan 

teknik head titl. Pembukaan jalan napas dapat ditambah dengan 

menggunakan teknik chin lift yaitu mengangkat dagu, namun jika 

korban di curigai terdapat trauma servical dapat menggunakan 

teknik jaw thrust yaitu dengan mengangkat dagu menggunakan 



99 
 

 
 

dua tangan sehingga rahang gigi bawah berada lebih kedepan dari 

pada rahang gigi atas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Membuka Jalan Napas 

(Sumber: Rudolph, at al, 2010)  

g. Breathing support 

Bantuan napas dapat dilakukan dengan cara membersihkan 

hembusan napas sebanyak dua hembusan. Waktu yang dibutuhkan 

untuk tiap kali hembusan adalah 1,5 detik- 2 detik dan volume udara 

yang dihembuskan adalah 400-600 ml (10 ml/kg) atau sampai dada 

korban tampak mengembang. 

Bantuan napas dilakukan dengan cara: 

1) Mulut ke mulut 

Teknik ini merupakan cara yang cepat dan tepat untuk 

memberikan udara ke paru-paru korban. Penolong memberikan 

bantuan napas langsung ke mulut korban dengan cara mulut 

penolong harus dapat menutup seluruh mulut korban dengan baik 

agar tidak terjadi kebocoran saat menghembuskan napas 

penolong harus dapat menutup mulut korban dengan baik agar 

tidak terjadi kebocoran saat menghembuskan napas penolong 
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juga harus menutup lubang hidung korban dengan jari-jari untuk 

mencegah udara keluar kembali dari hidung. 

2) Mulut ke hidung 

Teknik ini direkomendasikan jika usaha bantuan napas dari 

mulut ke mulut korban tidak memungkinkan, misalnya pada 

mulut mengalami luka yang berat. Teknik ini sama dengan mulut 

ke mulut, perbedaannya pada saat memberikan hembusan pada 

hidung penolong harus menutup mulut korban. 

3) Ventilasi mulut ke bag-value-mask 

Setelah dilakukan pemberian 2 kali hembusan napas 

(ventilasi) maka penolong segera melanjutkan kembali 

pemberian kompresi dada 30 kali dan ventilasi 2 kali sampai 5 

siklus. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Breathing Support 

(Sumber: Rudolph, at al. 2010) 

h. Evaluasi (penilaian ulang) 

Sesudah pemberian 5 siklus kompresi dan ventilasi (kira-kira 2 

menit), penolong kemudian melakukan evaluasi dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Jika tidak ada nadi karotis, penolong kembali melanjutkan 

kompresi dan ventilasi dengan rasio sesuai kebutuhan seperti 

yang sudah dijelaskan diatas sebanyak 5 siklus. 
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2) Jika ada nadi tetapi tidak ada napas, penolong memberikan 

bantuan napas sebanyak 10-12 kali per menit. 

Jika napas ada dan nadi sudah teraba tetapi pasien belum sadar 

posisikan korban pada posisi pemulihan (recovery position) agar jalan 

napas tetap terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Recovery Position 

(Sumber: National Safety Council, 2005) 

G. Evaluasi 

1. Jenis evaluasi : Evaluasi Akhir 

a. Masyarakat mampu mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan 

berbasis media video tentang bantuan hidup dasar. 

b. Masyarakat mampu mengetahui tentang bantuan hidup dasar 

2. Waktu  : Pukul 13:30 WITA (30 menit) 
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Lampiran VI 

 

Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,884 25 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PERTANYAAN 1 13,1000 34,231 ,600 ,876 

PERTANYAAN 2 12,9667 35,551 ,466 ,880 

PERTANYAAN 3 13,2667 35,030 ,387 ,881 

PERTANYAAN 4 13,0333 35,551 ,387 ,881 

PERTANYAAN 5 13,1667 34,764 ,459 ,879 

PERTANYAAN 6 13,4000 34,662 ,451 ,880 

PERTANYAAN 7 13,2000 34,717 ,456 ,880 

PERTANYAAN 8 13,4333 34,944 ,407 ,881 

PERTANYAAN 9 13,1333 34,533 ,519 ,878 

PERTANYAAN 10 13,6000 35,283 ,416 ,881 

PERTANYAAN 11 13,6000 34,800 ,514 ,878 

PERTANYAAN 12 13,1667 34,557 ,498 ,879 

PERTANYAAN 13 13,0667 35,444 ,383 ,881 

PERTANYAAN 14 13,4667 33,775 ,628 ,875 

PERTANYAAN 15 13,3333 33,678 ,619 ,875 

PERTANYAAN 16 13,3333 34,713 ,437 ,880 

PERTANYAAN 17 13,5333 34,878 ,453 ,880 
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PERTANYAAN 18 13,2000 34,993 ,407 ,881 

PERTANYAAN 19 13,2667 34,685 ,447 ,880 

PERTANYAAN 20 13,3667 34,861 ,413 ,881 

PERTANYAAN 21 13,3667 34,930 ,401 ,881 

PERTANYAAN 22 13,3000 35,045 ,381 ,882 

PERTANYAAN 23 13,1667 34,764 ,459 ,879 

PERTANYAAN 24 13,2333 34,875 ,420 ,881 

PERTANYAAN 25 13,3000 35,045 ,381 ,882 
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LAMPIRAN VII 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENDIDIKAN KESEHATAN BANTUAN HIDUP DASAR (BHD) 

MEDIA VIDEO TERHADAP PENGETAHUAN MASYARKAT 

1. Definisi 

Pendidikan kesehatan media video adalah suatu kegiatan penyampaian 

informasi yang penyerapannya melibatkan gambar bergerak yang merupakan 

paduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama dengan objek 

lainnya.  

2. Tujuan 

Setelah selesai mengikuti pendidikan kesehatan media video diharapkan 

masyarakat: 

a. Dapat memahami definisi tentang bantuan hidup dasar 

b. Dapat memahami tujuan dari bantuan hidup dasar 

c. Dapat memahami indikasi bantuan hidup dasar 

d. Dapat memahami langkah-langkah bantuan hidup dasar 

3. Prosedur kerja 

a. Fase Pra Interaksi 

1) Verifikasi data 

2) Mempersiap data dan bahan atau media video 

b. Fase Orientasi 

1) Mengucapkan salam 

2) Memperkenal diri sebagai peneliti 

3) Menjelaskan tujuan penelitian 

4) Menjelaskan prosedur atau langkah-langkah pendidikan kesehatan 

media video 
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5) Menanyakan kesiapan klien atau kontrak waktu 

c. Fase Kerja 

1) Mengatur posisi yang nyaman kepada responden 

2) Pengisian kuesioner pretest mengenai bantuan hidup dasar 

3) Pemutaran video bantuan hidup dasar beserta penjelasan dari video 

4) Evaluasi dengan pengisian kuesioner posttest mengenai bantuan hidup 

dasar 

d. Fase Terminasi 

1) Pamitan (ucapan terima kasih dan permintaan maaf ada kekurangan). 
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LAMPIRAN VIII 

NASKAH VIDEO PEMBELAJARAN 

“BANTUAN HIDUP DASAR” 

A. Latar Belakang 

Keadaan darurat yang mengancam nyawa bisa terjadi sewaktu-waktu dan 

di mana pun. Kondisi ini memerlukan bantuan hidup dasar. Bantuan hidup 

dasar adalah usaha untuk memperhatikan kehidupan saat penderita mengalami 

keadaan yang mengancam nyawa. Itulah mengapa ilmu bantuan hidup dasar 

sebaiknya dimiliki oleh semua orang. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat dalam memberikan bantuan hidup dasar (BHD) yaitu 

melalui pendidikan kesehatan. Salah satu metode pendidikan kesehatan yang 

diperlukan sebagai penunjang kepada masyarakat agar dapat lebih memahami 

BHD, yaitu dengan metode video. Metode video merupakan salah satu 

teknologi pembelajaran yang memiliki kelebihan yang cukup baik untuk 

pelaksanaan pembelajaran. Metode pendidikan kesehatan ini melibatkan 

pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan dalam 

memberikan bantuan hidup dasar (BHD). Sehingga masyarakat akan lebih 

dapat menceritakan kembali apa yang dilihat didengar secara langsung oleh 

panca inderanya. Berdasarkan hal ini penulis membuat video yang berjudul 

“Bantuan Hidup Dasar”. Dengan metode ini, diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat terhadap bantuan hidup dasar. 

B. Sasaran atau Audiens 

Program video pembelajaran ini ditujukan kepada masyarakat yang berada 

di Takkalasi, Barru. 
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C. Tujuan Program 

Setelah menyaksikan dan menyimak program video pembelajaran ini, 

diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami apa itu bantuan hidup 

dasar antara lain: 

1. Pengertian bantuan hidup dasar,  

2. Tujuan bantuan hidup dasar, dan 

3. Langkah-langkah melakukan bantuan hidup dasar. 

D. Durasi Waktu 

Durasi waktu video pembelajaran ini yaitu 6 menit. 

E. Format Program 

Program ini menggunakan format video dokumenter. 

F. Garis Besar Isi Program 

Dalam video pembelajaran ini berisi tentang bantuan hidup dasar, seperti: 

1. Pengertian 

2. Tujuan 

3. Langkah-langkah bantuan hidup dasar 

G. Sinopsis 

Program ini menampilkan sebuah video dokumenter tentang bantuan 

hidup dasar dengan durasi 6 menit. Tampilan awal dimulai dengan intro atau 

pembukaan dengan menampilkan judul dari video ini. Setelah itu bagian-

bagian film dari shot-shot dan sekuen-sekuen dokumenter yang menceritakan 

tentang bantuan hidup dasar mulai dari pengertian, tujuan dan langkah-langkah 

bantuan hidup dasar. Dari penampilan tersebut diselingi dengan penampilan 

presenter yang menjelaskan tentang pengertian, tujuan dan langkah-langkah 

bantuan hidup dasar. Selain itu terdapat juga musik-musik pengiring. 
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H. Treatment 

Pada awal program ditampilkan caption “Bantuan Hidup Dasar”. 

Selanjutnya presenter berbicara sebagai pembukaan video yang menjelaskan 

garis besar isi video tentang bantuan hidup dasar. Dimulai dari shot-shot film 

yang menggambarkan langkah-langkah bantuan hidup dasar. Di akhir film 

shot-shot pendek kembali ditayangkan dengan caption “Ringkasan BHD” 

untuk mengingat kembali lalu diikuti dengan presenter yang berbicara dan 

mengatakan bahwa film tersebut telah selesai. 

I. Shooting Script 

1. Caption “Bantuan Hidup Dasar” Fade in-MS-Fade out 

Musik pembuka 

2. Live: presenter membuka video pembelajaran MS 

Musik latar 

Presenter: halo, apa kabar semua, senang rasanya bisa berjumpa lagi. 

Ketika rekan-rekan sedang menjalankan kegiatan di rumah sakit, tentunya 

sering menjumpai situasi kegawatdaruratan medis baik itu diruang 

perawatan, ruang tunggu atau di tempat lainnya. Dan semua itu jelas 

membutuhkan reaksi cepat dalam penanganannya. Maka pada kesempatan 

ini, saya akan menjelaskan tentang bantuan hidup dasar disingkat BHD. 

3. Live: menjelaskan BHD 

Musik latar 

Presenter: ketika kita menjumpai situasi yang berpotensi mengancam 

nyawa dan memerlukan respon cepat. Langkah pertama yang harus kita 

lakukan pastikan keadaan sekitar aman jangan sampai anda menjadi 

korban yang kedua. Kemudian periksa kesadaran dengan mengguncang 

atau menepuk bahu sambil memanggilnya dengan lantang.  
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Jika korban tidak sadar, serukan bantuan pada orang-orang sekitar. 

Mintalah pada mereka untuk menghubungi call center. Laporkan kejadian 

code blue. Pastikan kondisi pernapasan korban apakah normal atau tidak. 

Pertama-tama lakukan posisi headtilt chin lift. Dongakkan dahi korban 

sambil mengangkat dagu korban kemudian terapkan metode lihat dengar 

dan rasakan. Lihat, apakah dadanya naik turun. Dengar, apakah ada suara 

napas dan rasakan apakah ada hembusan napas. Lakukan semua 

pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik.  

Jika korban bernapas normal, jagalah jalan napasnya dengan recovery 

position sekaligus memastikan dirinya tidak tersedak. Jika korban tidak 

respon saat dipanggil dan tidak bernapas atau bernapas tapi tidak normal 

lakukan resusitasi jantung paru. Posisikan diri anda disamping korban 

sebelum melakukan kompresi bebaskan dada korban dari pakaian letakkan 

telapak tangan pada dada kemudian letakkan pangkal telapak tangan yang 

lain di atasnya. Jika korban adalah anak usia 1-8 tahun, kompresi dada 

dilakukan dengan satu tangan. Jika korban adalah bayi, kompresi dada 

menggunakan 2 jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak 
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ditekuk dan harus tegak lurus diatas dada korban maka dari itu gunakanlah 

kekuatan tubuh bagian atas bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak 

tangan tidak berpindah posisinya dari tengah dada korban. Setiap kompresi 

terdiri dari 30 x tekanan kecepatan 100x/menit, dalamnya 5 cm tidak lebih 

dari 6 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan napas 

bantuan atau memindahkan pasien. Setiap selesai kompresi, angkat 

pangkal telapak tangan sehingga dada mengembang seperti semula. 

Berikan tiupan napas pada mulut korban sambil menutup hidungnya. Satu 

tiupan setara dengan satu detik. Apabila dilakukan dengan benar 

permukaan dada akan naik, berikan kesempatan udara keluar dan lihat 

turunnya permukaan dada. 

Pemberian napas buatan pada 

bayi dilakukan dari mulut 

penolong menuju mulut 

sekaligus hidung bayi. Rasio 

setiap kompresi dan napas buatan adalah 30:2.  

Hentikan BHD bila terjadi hal-hal berikut: pihak penolong terancam 

keselamatannya, adanya perintah jangan ada resusitasi dari tim medik atau 

dokter, kembalinya denyut jantung dan napas saat pasien bergerak 

spontan, proses pertolongan tersebut diambil alih oleh TMRC. 

4. OSV: Caption “Ringkasan BHD” 

Musik latar 

Secara ringkas pertolongan bantuan hidup dasar adalah sebgai berikut: 

Perhatikan lingkungan aman, pastikan kesadaran korban dengan 

menepuk dan memanggil. Serukan bantuan apabila korban tidak sadar, 

pastikan kondisi pernapasan korban. Apabila pernapasan tidak normal atau 
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tidak bernapas lakukan kompresi dada dan dilanjutkan napas bantuan 

dengan rasio 30:2. Jangan hentikan sampai tim medis datang. Demikianlah 

informasi mengenai bantuan hidup dasar. Terima kasih. 
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LAMPIRAN IX 

 MASTER TABEL  

PRETEST PENGETAHUAN 

No. Nama Umur 

Jenis 

Kelamin Pendidikan Pekerjaan 

Pernyataan Skor Persen Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
   

1 P1 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 28% 1 

2 P2 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 32% 1 

3 P3 3 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 28% 1 

4 P4 2 2 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 8 32% 1 

5 P5 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 28% 1 

6 P6 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 14 56% 2 

7 P7 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 32% 1 

8 P8 3 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 16 64% 2 

9 P9 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 28% 1 

10 P10 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 28% 1 

11 P11 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 16 64% 2 

12 P12 3 2 3 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 13 52% 1 

13 P13 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 13 52% 1 

14 P14 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 13 52% 1 

15 P15 3 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 11 44% 1 

16 P16 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 11 44% 1 

17 P17 2 2 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 12 48% 1 

18 P18 3 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 13 52% 1 

1
1
2
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19 P19 2 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 13 52% 1 

20 P20 1 2 3 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 13 52% 1 

21 P21 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 13 52% 1 

22 P22 1 2 2 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 44% 1 

23 P23 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 11 44% 1 

24 P24 1 2 3 3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 15 60% 2 

25 P25 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 14 56% 2 

26 P26 3 1 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 13 52% 1 

27 P27 3 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 13 52% 1 

28 P28 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 11 44% 1 

29 P29 3 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 48% 1 

30 P30 1 2 3 3 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 13 52% 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1
3
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POSTTEST PENGETAHUAN 

No. Nama Umur 

Jenis 

Kelamin Pendidikan Pekerjaan 

Pernyataan 

Skor Persen Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 P1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 32% 1 

2 P2 1 2 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 12 48% 2 

3 P3 3 1 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15 60% 2 

4 P4 2 2 3 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 20 80% 3 

5 P5 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 17 68% 2 

6 P6 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 19 76% 2 

7 P7 2 2 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17 68% 2 

8 P8 3 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 84% 3 

9 P9 3 2 3 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 20 80% 3 

10 P10 3 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 16 64% 2 

11 P11 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 21 84% 3 

12 P12 3 2 3 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 18 72% 2 

13 P13 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 16 64% 2 

14 P14 2 2 2 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 19 76% 2 

15 P15 3 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 16 64% 2 

16 P16 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 16 64% 2 

17 P17 2 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 17 68% 2 

18 P18 3 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 17 68% 2 

19 P19 2 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 19 76% 2 

20 P20 1 2 3 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 15 60% 1 

21 P21 3 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 17 68% 2 

22 P22 1 2 2 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 14 56% 2 

1
1
4
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23 P23 2 2 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 15 60% 2 

24 P24 1 2 3 3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 20 80% 3 

25 P25 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 17 68% 2 

26 P26 3 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 18 72% 2 

27 P27 3 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 16 64% 2 

28 P28 3 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 16 64% 2 

29 P29 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 17 68% 2 

30 P30 1 2 3 3 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 80% 3 

 

KETERANGAN: 

Umur   Jenis kelamin  Pendidikan  Pekerjaan   Kategori  Kategori 

Skor: 

1 = 17-25 tahuan 1 = laki-laki  1 = SD   1 = Wiraswasta  1 = kurang  1-13 = kurang 

2 = 26-35 tahun 2 = perempuan 2 = SMP  2 = URT   2 = sedang  14-19= cukup 

3 = 36-45 tahun    3 = SMA  3 = pelajar/tidak bekerja 3 = baik  20-25 = baik 
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LAMPIRAN X 

HASIL SPSS 

1. Karakteristik responden 

Frequencies 

Statistics 

 Umur Jenis Kelamin Pendidikan Pekerjaan 

N 
Valid 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2,07 1,70 2,07 1,77 

Median 2,00 2,00 2,00 2,00 

Mode 3 2 2 2 

Std. Deviation ,868 ,466 ,785 ,568 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 3 2 3 3 

 
Frequency Table 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

17-25 10 33,3 33,3 33,3 

26-35 8 26,7 26,7 60,0 

36-45 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

laki-laki 9 30,0 30,0 30,0 

perempuan 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
SD 8 26,7 26,7 26,7 

SMP 12 40,0 40,0 66,7 
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SMA 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Wiraswasta 9 30,0 30,0 30,0 

URT 19 63,3 63,3 93,3 

Pelajar 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

2. Uji univariat 

Frequencies 

Statistics 

 Pretest 

Pengetahuan 

Posttest 

Pengetahuan 

N 
Valid 30 30 

Missing 0 0 

Mean 11,40 16,97 

Median 12,50 17,00 

Mode 13 17 

Std. Deviation 2,848 2,723 

Minimum 7 8 

Maximum 16 21 

 
Frequency Table 

Pretest Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Kurang 6 20,0 20,0 20,0 

Kurang 2 6,7 6,7 26,7 

Kurang 5 16,7 16,7 43,3 

Kurang 2 6,7 6,7 50,0 

Kurang 10 33,3 33,3 83,3 

Cukup 2 6,7 6,7 90,0 

Cukup 1 3,3 3,3 93,3 

Cukup 2 6,7 6,7 100,0 



118 
 
 

 
 

Total 30 100,0 100,0  

 

Posttest Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

kurang 1 3,3 3,3 3,3 

kurang 1 3,3 3,3 6,7 

cukup 1 3,3 3,3 10,0 

cukup 3 10,0 10,0 20,0 

cukup 6 20,0 20,0 40,0 

cukup 7 23,3 23,3 63,3 

cukup 2 6,7 6,7 70,0 

cukup 3 10,0 10,0 80,0 

baik 4 13,3 13,3 93,3 

baik 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

3. Uji normalitas 

Explore 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pretest Pengetahuan 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 

Posttest Pengetahuan 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Pretest Pengetahuan 

Mean 11,40 ,520 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 10,34  

Upper Bound 12,46  

5% Trimmed Mean 11,39  

Median 12,50  

Variance 8,110  

Std. Deviation 2,848  

Minimum 7  
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Maximum 16  

Range 9  

Interquartile Range 5  

Skewness -,435 ,427 

Kurtosis -,927 ,833 

Posttest Pengetahuan 

Mean 16,97 ,497 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 15,95  

Upper Bound 17,98  

5% Trimmed Mean 17,17  

Median 17,00  

Variance 7,413  

Std. Deviation 2,723  

Minimum 8  

Maximum 21  

Range 13  

Interquartile Range 3  

Skewness -1,149 ,427 

Kurtosis 2,933 ,833 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest Pengetahuan ,213 30 ,001 ,875 30 ,002 

Posttest Pengetahuan ,161 30 ,045 ,905 30 ,011 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
4. Uji Wilcoxon 

NPar Tests 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Minimum Maximum Percentiles 

25th 50th (Median) 75th 

pretest pengetahuan 30 11,40 2,848 7 16 8,00 12,50 13,00 

posttest pengetahuan 30 16,97 2,723 8 21 16,00 17,00 19,00 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 
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posttest pengetahuan - 

pretest pengetahuan 

Negative Ranks 0a ,00 ,00 

Positive Ranks 30b 15,50 465,00 

Ties 0c   

Total 30   

a. posttest pengetahuan < pretest pengetahuan 

b. posttest pengetahuan > pretest pengetahuan 

c. posttest pengetahuan = pretest pengetahuan 

 

Test Statisticsa 

 posttest 

pengetahuan - 

pretest 

pengetahuan 

Z -4,821b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

5. Uji Crosstab 

Crosstabs 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

pretest pengetahuan * 

posttest pengetahuan 

30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 

 

 

pretest pengetahuan * posttest pengetahuan Crosstabulation 

 posttest pengetahuan Total 

kurang sedang baik 

pretest pengetahuan kurang 

Count 2 20 3 25 

Expected Count 1,7 18,3 5,0 25,0 

% within pretest 

pengetahuan 

8,0% 80,0% 12,0% 100,0% 

% within posttest 

pengetahuan 

100,0% 90,9% 50,0% 83,3% 
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% of Total 6,7% 66,7% 10,0% 83,3% 

sedang 

Count 0 2 3 5 

Expected Count ,3 3,7 1,0 5,0 

% within pretest 

pengetahuan 

0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

% within posttest 

pengetahuan 

0,0% 9,1% 50,0% 16,7% 

% of Total 0,0% 6,7% 10,0% 16,7% 

Total 

Count 2 22 6 30 

Expected Count 2,0 22,0 6,0 30,0 

% within pretest 

pengetahuan 

6,7% 73,3% 20,0% 100,0% 

% within posttest 

pengetahuan 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 6,7% 73,3% 20,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,109a 2 ,047 

Likelihood Ratio 5,312 2 ,070 

Linear-by-Linear 

Association 

5,075 1 ,024 

N of Valid Cases 30   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,33. 
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LAMPIRAN XI 

SURAT IZIN PENELITIAN 

 



123 
 
 

 
 

LAMPIRAN XII 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN XIII 

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI 
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LAMPIRAN XIV 

IZIN PENGGUNAAN VIDEO 
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LAMPIRAN XV 

DOKUMENTASI 

Gambar 1 

 

Ket. Gambar 1: 

Responden sedang mengisi kuesioner 

sebelum pendidikan kesehatan bantuan 

hidup dasar (BHD) berbasis media video 

dimulai 

 

Gambar 2 

 

 

Ket. Gambar 2: 

Masyarakat di Kelurahan Takkalasi, 

Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru  

sedang mengikuti pendidikan 

kesehatan media video tentang Bantuan 

Hidup Dasar (BHD) 

 

Gambar 3 

   

Ket. Gambar 3: 

Responden mengisi kembali kuesioner 

yang diberikan setelah mengikuti 

pendidikan kesehatan bantuan hidup 

dasar (BHD) berbasis media video 
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