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ABSTRAK 

Nama  :  Muh Ardi Arsyad 

Nim     :  70200115074 

Judul : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu 

Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi di Desa Lebbotengae 

Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros 

Dalam lingkup pelayanan kesehatan, bidang preventif merupakan prioritas utama 

dalam melaksanakan sistem pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk intervensi 

kesehatan yang sangat efektif dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita 

adalah dengan cara imunisasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang Berhubungan dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap 

pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana 

Kabupaten Maros. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, yang 

menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

anak yang berumur 9 bulan - 36 bulan yang berada di Desa Lebbotengngae Kecamatan 

Cenrana Kabupaten Maros yang berjumlah 55 orang anak. Penarikan jumlah sampel 

menggunakan teknik Total Sampling dengan Jumlah sampel sebanyak 55 Ibu bayi di 

Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros tahun 2019. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat 

kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi yaitu pengetahuan ibu 

(p=0,004), pendidikan ibu (p=0,009), dan dukungan keluarga (p=0,002). Sedangkan 

faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan tingkat kapatuhan ibu terhadap 

pemberian imunisasi dasar pada bayi adalah status pekerjaan ibu (p=0,876), self 

efficacy (p=0,284), akses pelayanan imunisasi (p=konstan) dan dukungan petugas 

kesehatan (p=0,467). Adapun saran bagi petugas imunisasi yaitu perlunya peningkatan 

pemberian informasi yang mudah dimengerti oleh ibu bayi, keluarga serta masyarakat 

umum terkait pentingnya seorang anak di imunisasi secara lengkap dan tepat waktu.  

 

Kata kunci : Tingkat Kepatuhan Ibu, Pemberian Imunisasi Dasar. 
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ABSTRACT 

Preventive programs are top priorities in the field of health service. Vaccination 

has become one of the most effective preventive programs to reduce the under-5 child 

mortality rate (U5MR). This research investigates the factors influencing mothers’ 

compliance level in providing their children with basic vaccination in Lebbotengae 

Sub District of Cenrana District in Maros Regency. It uses descriptive quantitative 

and cross-sectional approach to explain the issue. The research samples consist of 55 

mothers of children aged between 9-36 months old who are selected using total 

sampling technique. The research findings indicate that some factors such as mothers’ 

knowledge (p=0.004), education background (p=0.009), and family support 

(p=0.002) correlate with their compliance level in basic vaccination provision. 

However, some factors such as mothers’ occupational status (p=0.876), self-efficacy 

(p=0.284), access to vaccination services (p=constant) and health agent’s support 

(p=0.467) do not correlate with their compliance level in basic vaccination provision 

for their children. To conclude, this research recommends that vaccination agents 

provide more easily understood explanation about the importance of basic vaccination 

that is appropriate for their children’s age.  

 

Keywords: Mother’s compliance level, provision of basic vaccination  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Masyarakat yang proaktif dalam berperilaku untuk meningkatkan 

kesehatannya mencegah risiko terjadinya penyakit serta melindungi diri dari 

penyakit diperlukan peran aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat melalui 

upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 

perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan, demi mencapai 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan pembangunan 

kesehatan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menurunkan angka 

kematian bayi dan anak pada akhir tahun 2030 setinggi tingginya 25 per 1.000 

kelahiran hidup di seluruh negara (SDGs, 2015).  

 

Dalam lingkup pelayanan kesehatan, bidang preventif merupakan prioritas 

utama. Dalam melaksanakan sistem pelayanan kesehatan salah satu bentuk 

intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam upaya menurunkan angka kematian 

bayi dan balita adalah dengan cara imunisasi. Penularan insidens penyakit menular 

telah terjadi berpuluh–puluh tahun yang lampau di negara-negara maju yang telah 

melakukan imunisasi dengan teratur dengan cakupan luas (I.G.N Ranuh, dkk, 

2008). 

 

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam imunisasi adalah kepatuhan 

jadwal imunisasi. Apabila ibu tidak patuh mengimunisasi bayinya maka akan 

berpengaruh terhadap kekebalan dan kerentanan bayi terhadap suatu penyakit 

sehingga bayi harus mendapatkan imunisasi tepat waktu agar terlindung dari 

berbagai penyakit berbahaya (I.G.N. Gdeh Ranuh, 2011). 
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Menurut World Health Organization (WHO), lebih dari 12 juta anak berusia 

kurang dari 5 tahun yang meninggal setiap tahun, sekitar 2 juta disebabkan oleh 

penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Serangan penyakit tersebut akibat 

status imunisasi dasar yang tidak lengkap pada sekitar 20% anak sebelum ulang 

tahun yang pertama. Berdasarkan estimasi global yang dilakukan WHO tahun 

2013, pelaksanaan imunisasi dapat mencegah kurang lebih 25 juta kematian balita 

tiap tahun akibat penyakit difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan) dan campak 

(Savitri, 2015). 

 

Menurut data dari World Health Organization (WHO), prevalensi imunisasi 

pada anak secara global pada tahun 2016 ialah imunisasi dasar pada bayi secara 

umum mencapai 84%, dengan masing-masing cakupan jenis imunisasi dasar 

mencapai, HB sebesar 84%,  BCG sebesar 88%, DPT/HB3 sebesar 78%, Polio 

sebesar 85% dan Campak sebesar 85%. Adapun cakupan imunisasi di masing-

masing wilayah di dunia, untuk wilayah Afrika 74,8%, Mediterania Timur 80,8%, 

Asia tenggara 87%, Pasifik Barat 88,1%, Eropa 88,7% dan wilayah cakupan 

imunisasi tertinggi di dunia adalah Amerika sebesar 91,7% (WHO, 2017). 

 

Cakupan imunisasi di Asia Tenggara, rata-rata telah mencapai angka 87%. 

Untuk HB sebesar 88%, BCG sebesar 89%, DPT/HB3 sebesar 84%, Polio sebesar 

87%, dan Campak sebesar 87%. Cakupan imunisasi dasar pada bayi di masing-

masing negara di wilayah Asia Tenggara pada tahun 2016 dengan cakupan 

imunisasi tertinggi mencapai angka 99% diperoleh Thailand, Maldives dan 

Srilangka. Indonesia sendiri memperoleh cakupan imunisasi sebesar (79%), Timur 

Leste (83,2%), Nepal (87%) dan India (87,8%), masih dibawah rata-rata cakupan 

imunisasi di dunia dan jauh dibawah dari Bangladesh (96,5%), DPR Korea 

(97,4%) dan Bhutan (97,7%) (WHO, 2017). 
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Prevalensi imunisasi dasar pada bayi di Indonesia tahun 2017 telah mencapai 

sebesar 90,8 % atau 4.299.095 juta anak yang mendapatkan imunisasi dengan 

target Renstra 93%  di tahun 2019.  Dengan capaian masing-masing jenis imunisasi 

dasar 89,1% untuk  BCG, 88,3% untuk DPT/HB, 86,8% untuk Polio, 89,8% untuk 

Campak, 86,6% untuk Hepatitis B, dan baru mencapai 41% untuk IPV, dengan 

rata-rata prevalensi imunisasi dasar lengkap pada anak di indonesia hanya 

mencapai sebesar 57,9 % dan anak yang tidak mendapatkan imunisasi dasar secara 

lengkap mencapai sebesar 32,9%. Capaian imunisasi dasar lengkap daerah 

terendah di indonesia pada tahun 2017 adalah Papua hanya mencapai 46%, 

Maluku sebesar 57,8%, Maluku Utara sebesar 68,8%, Aceh sebesar 70,0% dan 

Nusa Tenggara Timur baru mencapai sebesar 70% sedangkan target cakupan 

imunisasi secara nasional sebesar 92% (Kemenkes RI, 2018). 

 

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan 

sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan pembangunan kesehatan 

sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang sehat, terampil 

dan ahli serta disusun dalam satu program kesehatan dengan perencanaan terpadu 

yang didukung oleh data dan informasi epidemiologi yang valid (Permenkes RI, 

2017). 

 

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai beban 

ganda (double burden), yaitu beban masalah penyakit menular dan penyakit 

degeneratif. Imunisasi merupakan salah satu tindakan pencegahan penyebaran 

penyakit ke wilayah lain yang terbukti sangat cost effective. Dengan imunisasi 

penyakit cacar telah berhasil dibasmi dan Indonesia dinyatakan bebas dari 

penyakit cacar pada tahun 1974 (Permenkes RI, 2017). 
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Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit 

menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan 

sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai Sustainable 

Development Goals (SDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada 

anak (Permenkes RI, 2017). 

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan terkait dengan imunisasi 

sebagaimana dalam fatwa MUI nomor 4 Tahun 2016 bahwa imunisasi hukumnya 

wajib. Hal ini jelas berdasarkan ketentuan hukum agama yang kuat. Padahal 

seumpama tidak ada yang halal dan itu sangat mendesak pengobatan atau 

pencegahannya harus itu seperti imunisasi program yang dilaksanakan pemerintah 

yang sudah melewati kajian Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara (MPKS) 

maka hukum agama untuk imunisasi adalah wajib tidak boleh ditolak 

pelaksanaannya, “Penuhi Hak Anak untuk Hidup Sehat Melalui Imunisasi” (Prof. 

Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, 2017). 

 

       Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ 4:9  

                          

         

Terjemahnya : 

Dan hendaklah orang-orang takut (kepada Allah), bila seandainya mereka 

meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka 

khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar (Kementerian 

Agama, 2013:9).    

 

Ayat ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya mendidik seorang anak, 

menjaga anak dengan baik, menyingkirkan segala gangguan dari mereka serta kita 

harus bertakwa kepada Allah dan menyesuaikan perbuatan kita dengan ucapan 



5 
 

 
 

yang telah kita ikrarkan. Kita telah berikrar bahwa kita akan membangun 

masyarakat dan negara dalam segala bidang materil dan spiritual untuk 

mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. 

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan pembangunan itu dengan melalui Program 

Imunisasi. Maka dari itu anak penting untuk mendapat imunisasi semenjak dini 

secara lengkap agar memiliki kekebalan karena imunisasi merupakan langkah 

pencegahan.  

 

Ayat lain juga menjelaskan tentang imunisasi seperti dalam firman Allah 

SWT dalam QS. Luqman 31:14 : 

                              

              

Terjemahnya : 

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang 

tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada 

kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu (Kementerian Agama, 

2013:14). 

 

Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, pentingnya seorang ibu 

melakukan penyempurnaan penyusuan pada anaknya hingga 2 tahun penuh, selain 

itu pemberian ASI secara penuh dalam 2 tahun dapat memberikan manfaat seperti, 

ASI mengandung zat pelindung yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit 

infeksi. Pemberian ASI juga mempunyai pengaruh emosional yang luar biasa yang 

mempengaruhi hubungan batin ibu dan anak dan perkembangan jiwa anak. 

Disamping itu, juga terdapat hubungan yang bermakna (berkaitan) antara 

menyusui dan pemberian Imunisasi pada anak.  
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 Imunisasi hukumnya boleh dan tidak terlarang karena termasuk penjagaan 

diri dari penyakit sebelum terjadi. Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, 

diriwayatkan hadits dari Sahabat Sa’ad bin Abi Waqqash, dari Nabi Shallallahu 

‘alaihi wa sallam, bahwa beliau pernah bersabda: 

 

هُ ذلَِكَ الْيوَْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْر    مَنْ تصََبَّحَ بسَِبْعِ تمََرَاتٍ عَجْوَةً، لمَْ يضَُرَّ
      

       Terjemahnya:  
“Barangsiapa yang memakan tujuh butir kurma ajwah, maka dia akan terhindar 

sehari itu dari racun dan sihir” (HR. Bukhari Muslim). 

 

Hadits tersebut menunjukkan secara jelas tentang disyari’atkannya 

mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi. Demikian 

juga kalau dikhawatirkan terjadi wabah yang menimpa maka hukumnya boleh 

karena hal itu termasuk tindakan pencegahan. Sebagaimana penyakit yang datang 

diobati, demikian juga penyakit yang dikhawatirkan kemunculannya (Majelis 

Ulama Indonesia, 2016).  

Upaya membaiknya tingkat kesehatan anak dipengaruhi oleh meningkatnya 

cakupan pelayanan yang diterima sejak anak berada dalam kandungan melalui, 

pelayanan pemeriksaan kehamilan yang berkualitas, persalinan oleh tenaga 

kesehatan utamanya difasilitas kesehatan, pelayanan neonatal (melalui kunjungan 

neonatal), cakupan imunisasi, penanganan neonatal, bayi dan balita sakit sesuai 

standar baik difasilitas kesehatan dasar maupun fasilitas kesehatan rujukan dan 

meningkatnya pengetahuan keluarga dan masyarakat akan perawatan pada masa 

kehamilan, pada masa neonatal, bayi dan balita serta deteksi dini penyakit dan 

Care Seeking Behavior kefasilitas kesehatan. Imunisasi merupakan investasi 

kesehatan yang efektif dengan berupa upaya pencegahan terhadap penyakit infeksi 

yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan (Ranuh, dkk. 2011).  
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Kebijakan imunisasi nasional menurut RPJMN-Kesehatan periode 2015-

2019 adalah tercapainya cakupan IDL 93% pada usia 0-11 bulan dengan rincian 

pada tahun 2015 diharapkan pencapaian sebesar 91%, tahun 2016 (91,5%), tahun 

2017 (92%), tahun 2018 (92,5%) dan tahun 2019 diharapkan dapat memenuhi 

93%. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil tersebut maka dilakukan melalui 

program imunisasi (Kemenkes RI, 2015). Salah satu hasil kegiatan yang ingin 

dicapai dari RPJM-Kesehatan periode 2015-2019 yaitu diharapkan semua desa 

telah mencapai Universal Child Immunization  minimal 80% (Depkes RI, 2015). 

 

Dalam upaya mengatasi penurunan cakupan pelayanan kesehatan dalam 

berbagai program termasuk program imunisasi. Pemerintah Indonesia dalam hal 

ini Kementerian Kesehatan melakukan analisis berbagai kondisi yang terjadi di 

masyarakat. Beberapa permasalahan telah diidentifikasi dan di antaranya perlu 

mendapat perhatian dan penanganan secepatnya yaitu, dukungan masyarakat yang 

lemah dalam program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk imunisasi, 

kapasitas petugas kesehatan yang menurun khususnya petugas di bidang KIA dan 

Imunisasi, kemitraan yang belum dikembangkan dengan institusi swasta dan non 

pemerintah/masyarakat dan keterbatasan jumlah tenaga serta motivasi petugas 

kesehatan menurun dibeberapa lokasi tertentu (Ranuh, dkk. 2011).  

 

Sasaran dari program indonesia sehat 2015 adalah meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan 

pemerataan pelayanan kesehatan. (Kemenkes, 2016) Sasaran ini sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam 

pedoman umum program indonesia sehat, salah satunya adalah meningkatnya 

pengendalian penyakit (Kemenkes, 2015). 
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Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) Difteri, Tetanus, 

Hepatitis B, Radang Selaput Otak, Radang Paru-paru, Pertussis dan Polio masih 

menyita perhatian. Diperkirakan diseluruh dunia pada tahun 2013 1 dari 5 anak 

atau sekitar 21,8 juta  anak  tidak mendapatkan imunisasi (Kemenkes, 2015). 

Pemerintah mencanangkan program imunisasi lengkap pada bayi usia 0-11 bulan 

yakni, BCG, Hepatitis B, DPT-HIB, Polio dan Campak (Kemenkes, 2016). Lebih 

dari 1,7 juta anak didunia per tahun meninggal karena penyakit yang sebenarnya 

dapat dicegah dengan imunisasi (Kemenkes, 2017). 

 

Berdasarkan Profil Kesehatan Sulawesi Selatan cakupan imunisasi dasar 

pada bayi di provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini yang mendapatkan 

imunisasi dasar secara lengkap mencapai 152.779 ribu anak atau mencapai sebesar 

92,2%. Sementara cakupan masing-masing jenis imunisasi dasar di provinsi 

Sulawesi Selatan pada tahun 2017. Untuk BCG sebesar 91,3%, HB-0 sebesar 

86,7%, DPT/HB3 sebesar 91,8%, Polio sebesar 91%, Campak sebesar 92,4% dan 

untuk IPV baru mencapai sebesar 53% (Dinkes Provinsi Sul-Sel, 2017). 

Adapun cakupan imunisasi dasar lengkap Kabupaten Maros cenderung 

mengalami penurunan dari tahun 2015 mencapai sebesar 112,8% yang merupakan 

capaian tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2016 sebesar 112,2% 

dan pada tahun 2017 capaian imunisasi dasar secara lengkap pada bayi di wilayah 

Kabupaten Maros hanya mencapai sebesar 86,7% atau hanya 6.353 ribu anak yang 

mendapat imunisasi secara lengkap dari seluruh jumlah bayi di Kabupaten Maros 

yang sebanyak 7.325 ribu anak. Sementara target cakupan imunisasi pada tahun 

2017 sebesar 90%. Dengan cakupan masing-masing jenis imunisasi dasar pada 

tahun 2017 Kabupaten Maros, untuk HB-0 sebesar 91,5%, BCG sebesar 92,6%, 

DPT/HB3 sebesar 88,0%, Polio sebesar 83,5%, Campak sebesar 89,3% dan IPV 

hanya mencapai 37,4% (Profil Kesehatan Provinsi Sul-Sel, 2017). 
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Angka capaian Universal Child Immunizations (UCI) Kabupaten Maros 

tahun 2017 hanya mencapai sebesar 79,61% yang merupakan capaian terendah 

dari seluruh Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun capaian cakupan 

imunisasi dasar lengkap di wilayah kerja Puskesmas Maros, capaian terendah dari 

14 Puskesmas yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Maros adalah capaian 

ketiga yang terendah adalah Puskesmas Tompobulu sebesar 84%, capaian kedua 

terendah adalah Puskesmas Bontoa sebesar 65,8% dan adapun capaian cakupan 

paling rendah adalah Puskesmas Cenrana yang hanya mencapai sebesar 63,0%. 

Sementara target yang harus dicapai minimal 80% Cakupannya (Profil Kesehatan 

Kabupaten Maros, 2018). 

 

Puskesmas Cenrana adalah salah satu Puskesmas di Kabupaten Maros 

dengan cakupan imunisasi dasar lengkap cenderung mengalami penurunan dari 

tahun 2016 mencapai 106,8%, pada tahun 2017 sebesar 84,8%, sedangkan sampai 

saat ini tahun 2018 hanya mencapai 63,0% atau hanya 213 anak yang mendapat 

imunisasi secara lengkap dari seluruh jumlah bayi di wilayah kerja Puskesmas 

Cenrana Kabupaten Maros yang sebanyak 338 anak dan saat ini merupakan 

capaian terendah cakupan imunisasi di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten 

Maros di tahun 2018. Adapun cakupan masing-masing jenis imunisasi dasar pada 

tahun 2018 Puskesmas Cenrana, untuk HB-0 hanya mencapai sebesar 47,7%, BCG 

sebesar 56,8%, DPT/HB3 sebesar 56,3%, Polio sebesar 62,1%, Campak sebesar 

65,1% dan IPV hanya mencapai 49,7% (Profil Kesehatan Kabupaten Maros, 

2018). 

 

Desa Lebbotengngae adalah salah satu dari 7 Desa yang ada di wilayah kerja 

Puskesmas Cenrana Kabupaten Maros, dengan capaian cakupan imunisasi dasar 

pada tahun 2018 hanya mencapai sebesar 60,5% atau hanya 23 anak yang 

mendapat imunisasi secara lengkap dari seluruh jumlah bayi di di Desa 

Lebbotengngae yang sebanyak 38 anak dan saat ini merupakan capaian terendah 
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cakupan imunisasi diseluruh Desa yang ada di Kecamatan Cenrana Kabupaten 

Maros di tahun 2018. Adapun cakupan masing-masing jenis imunisasi dasar pada 

tahun 2018 Desa Lebbotengngae, untuk HB-0 hanya mencapai sebesar 50,0%, 

BCG sebesar 39,3%, DPT/HB3 sebesar 44,7%, Polio sebesar 62,1%, Campak 

sebesar 65,1% dan IPV hanya mencapai 49,7%. Dengan hasil seperti itu, 

menunjukkan bahwa status imunisasi dasar lengkapnya belum mencapai standar 

Universal Child Immunizations (UCI), padahal standar UCI minimal sebesar 80% 

(Profil Puskesmas Cenrana, 2018). 

 

Desa Lebbotengngae merupakan cakupan capaian terendah dari seluruh 

Desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cenrana Kabupaten Maros. Padahal di 

lihat dari data demografi masyarakat dengan mudah bisa menjangkau tempat 

pelayanan kesehatan, karena Desa Lebbotengngae masih wilayah dataran rendah. 

dibandingkan  Desa yang wilayahnya di dataran tinggi (Pegunungan) salah satunya 

Desa Rompe gading yang terdapat diwilayah dataran tinggi yang tidak mudah di 

akses wilayahnya, namun lebih tinggi capaian cakupan imunisasinya yaitu sebesar 

75,6% dibandingkan dengan Desa Lebbotengngae yang hanya mencapai sebesar 

60,5% (Profil Puskesmas Cenrana, 2018). 

 

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tingkat 

Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi di Desa 

Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka yang akan diteliti oleh 

penulis yaitu “Faktor-faktor apa saja yang Berhubungan dengan Tingkat 

Kepatuhan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi di Desa 

Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”.  
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C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap tujuan 

penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. 

Berdasarkan rumusan masalah maka dikemukakan hipotesis penelitian sebagai 

jawaban sementara terhadap permasalahan yaitu: 

1. Hipotesis Nol (Ho) pada penelitian ini adalah  

a. Tidak ada hubungan antara tingkat Pengetahuan Ibu dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

b. Tidak ada hubungan antara tingkat Pendidikan Ibu dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

c. Tidak ada hubungan antara Status Pekerjaan Ibu dengan tingkat Kepatuhan 

Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

d. Tidak ada hubungan antara Self Efficacy dengan tingkat Kepatuhan Ibu 

terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

e. Tidak ada hubungan antara Akses Pelayanan Imunisasi dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

f. Tidak ada hubungan antara Dukungan Keluarga dengan tingkat Kepatuhan 

Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

g. Tidak ada hubungan antara Dukungan Petugas Kesehatan dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi. 

 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

 

a. Terdapat hubungan antara tingkat Pengetahuan Ibu dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

b. Terdapat hubungan antara tingkat Pendidikan Ibu dengan tingkat Kepatuhan 

Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

c. Terdapat hubungan antara Status Pekerjaan Ibu dengan tingkat Kepatuhan 

Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 
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d. Terdapat hubungan antara Self Efficacy dengan tingkat Kepatuhan Ibu 

terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

e. Terdapat hubungan antara Akses Pelayanan Imunisasi dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

f. Terdapat hubungan antara Dukungan Keluarga dengan tingkat Kepatuhan 

Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

g. Terdapat hubungan antara Dukungan Petugas Kesehatan dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi. 

 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Variabel Dependen 

1) Kepatuhan Ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian imunisasi pada bayi dalam 

penelitian ini adalah pemberian vaksin imunisasi dilihat dari sudut lengkap 

tidaknya imunisasi dasar dengan ketentuan bayi telah mendapatkan 5 jenis 

vaksin imunisasi, BCG 1x, DPT 3x, Polio 4x, HB 3x, Campak 1x, serta 

sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan kriteria objektif: 

1) Patuh: bila sesuai jadwal dan lengkap berdasarkan pencatatan KMS 

dari Petugas Kesehatan. 

2) Tidak Patuh: bila mundur dari jadwal dan tidak lengkap, atau tidak 

sama sekali serta adanya pengakuan dari Ibu bayi. 

 

b. Variabel Independen 

 

1. Pengetahuan Ibu 

Pengetahuan Ibu dalam penelitian ini adalah pemahaman ibu terkait 

imunisasi dasar  (BCG, DPT, Polio, HB, dan Campak) selama bayi 

berumur 0-9 bulan, Untuk mengukur pengetahuan, maka skala pengukuran 

yang digunakan adalah skala Gutman dengan sistem skoring dan 
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pembobotan. Jumlah pertanyaan sebanyak 14 pertanyaan yang akan 

dijawab oleh responden dengan memberikan skor jawaban sebagai berikut: 

1) Benar diberi skor 1 

2) Salah diberi skor 0 

Selanjutnya ditetapkan nilai maksimum = 14 jika semua responden 

menjawab benar dan minimum = 0 jika semua responden menjawab salah. 

Skor pengetahuan responden dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut: 

Jumlah pertanyaan = 14 

Jumlah pilihan  = 3 

Skor terendah  = 0 

Skor tertinggi  = 1 

Skor tertinggi    = Jumlah pertanyaan x skor jawaban tertinggi 

           = 14 x 1 

           = 14 

Skor terendah    = jumlah pertanyaan x skor jawaban terendah 

           = 14 x 0 

           = 0 

Penentuan kriteria objektif. Rumus umum: 

Interval (I)         = Range (R)/ Kriteria (K) 

Range (R)          = skor tertinggi – skor terendah 

            = 14 - 0 

            = 14. 

Kriteria (K) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun berdasarkan objek 

variabel 

  = 14/2 

  = 7. 
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Kriteria Objektif: 

1) Baik: jika responden mendapatkan nilai ≥7 dari hasil skor jawaban 

responden pada pertanyaan. 

2) Kurang: jika responden mendapatkan nilai <7 dari skor jawaban 

responden pada pertanyaan. 

 

2. Pendidikan Ibu 

Pendidikan ibu dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan 

formal yang telah dilalui oleh ibu sampai dengan penelitian ini 

berlangsung. Dengan kriteria objektif : 

1) Tinggi: bila ibu pernah menempuh pendidikan dari SMA / Perguruan 

Tinggi 

2) Rendah: bila ibu hanya menempuh pendidikan SD atau tidak sekolah 

dan SMP 

 

3. Status Pekerjaan Ibu 

Status Pekerjaan ibu dalam penelitian ini adalah segala sesuatu 

kegiatan diluar pekerjaan rumah tangga yang dilakukan ibu untuk 

menghasilkan pendapatan atau uang. Dengan kriteria objektif : 

1) Bekerja: bila ibu mempunyai kegiatan diluar dari pekerjaan rumah 

tangga yang menghasilkan pendapatan atau uang. 

2) Tidak bekerja: bila tidak memenuhi kriteria diatas. 

 

4. Self Efficacy 

Self efficacy (keyakinan) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keyakinan terhadap perilaku kesehatan dalam hal ini program Imunisasi 

Dasar. Untuk mengukur self efficacy, maka skala yang digunakan adalah 

skala Likert diberi pembobotan 1-4 yaitu sangat tidak setuju = 1, tidak 

setuju = 2, setuju = 3 dan sangat setuju = 4. 
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Penentuan kriteria objektif untuk variabel self efficacy menggunakan 

skala Likert dengan perhitungan sebagai berikut: 

Skala pertanyaan    = 1-4 

Jumlah pertanyaan = 8 

Skor terendah   = 1 (sangat tidak setuju) 

Skor tertinggi   = 4 (sangat setuju) 

Skor tertinggi  = Jumlah Pertanyaan x Skor jawaban tertinggi 

         = 8 x 4 

         = 32 

Skor terendah  = Jumlah Pertanyaan x Skor jawaban terendah 

         = 8 x 1 

                    = 8  

Range (R)       = Skor Tertinggi – Skor Terendah 

         = 32 - 8 

         = 24 

Interval (I)      = R/K 

                       = 24/2 

                   = 12. 

                        Kriteria Objektif: 

1) Yakin: jika responden mendapatkan nilai ≥12 dari hasil skor jawaban 

responden pada pertanyaan. 

2) Tidak yakin: jika responden mendapatkan nilai <12 dari hasil skor 

jawaban responden pada pertanyaan. 

 

5. Akses Pelayanan Imunisasi 

Akses pelayanan imunisasi dalam penelitian ini adalah kemudahan 

responden memperoleh pelayanan kesehatan  berdasarkan jarak, 

transportasi, dan waktu tempuh ketempat pelayanan kesehatan.  

                   Dengan kriteria objektif : 
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1) Mudah: apabila jarak yang ditempuh ≤2 km, waktu tempuh ≤10 menit, 

transportasi mudah didapat untuk mencapai tempat pelayanan Imunisasi 

dan biaya yang dikeluarkan terjangkau. 

2) Tidak mudah: apabila jarak yang ditempuh >2 km, waktu tempuh >10 

menit, transportasi sulit didapat untuk mencapai tempat pelayanan 

Imunisasi dan biaya yang dikeluarkan tidak terjangkau. 

 

6. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga dalam penelitian ini adalah dukungan yang 

diberikan anggota keluarga (orangtua, suami, mertua, saudara) terhadap 

ibu bayi dalam kegiatan imunisasi. Untuk mengukur dukungan keluarga, 

maka skala yang digunakan adalah skala Likert diberi pembobotan 1-4 

yaitu sangat tidak sering = 1, tidak sering = 2, sering =3 dan sangat sering 

= 4. 

Penentuan kriteria objektif untuk variabel dukungan keluarga 

menggunakan skala Likert dengan perhitungan sebagai berikut: 

Skala pertanyaan    = 1-4 

Jumlah pertanyaan = 8 

Skor terendah   = 1 (sangat tidak sering) 

Skor tertinggi   = 4 (sangat sering) 

Skor tertinggi  = Jumlah Pertanyaan x Skor jawaban tertinggi 

         = 8 x 4 

         = 32 

Skor terendah  = Jumlah Pertanyaan x Skor jawaban terendah 

         = 8 x 1 

                    = 8 

Range (R)       = Skor Tertinggi – Skor Terendah 

         = 32 - 8 

         = 24 
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Interval (I)      = R/K 

                       = 24/2 

                   = 12 

Kriteria Objektif: 

1) Mendukung: jika responden mendapatkan nilai ≥12 dari hasil skor 

jawaban responden pada pertanyaan. 

2) Tidak Mendukung: jika responden mendapatkan nilai <12 dari hasil 

skor jawaban responden pada pertanyaan. 

 

7. Dukungan Petugas Kesehatan 

Dukungan petugas kesehatan dalam pelayanan imunisasi pada bayi 

dalam penelitian ini adalah pernah tidaknya ibu balita dikunjungi oleh 

petugas kesehatan (Bidan dan Tenaga Kesehatan lainnya) dan apa saja 

yang dilakukan saat petugas berkunjung. Untuk mengukur dukungan 

petugas kesehatan, maka skala yang digunakan adalah skala Likert diberi 

pembobotan 1-4 yaitu sangat tidak sering = 1, tidak sering = 2, sering =3 

dan sangat sering = 4. 

Penentuan kriteria objektif untuk variabel dukungan petugas 

kesehatan menggunakan skala Likert dengan perhitungan sebagai berikut: 

Skala pertanyaan    = 1-4 

Jumlah pertanyaan = 6 

Skor terendah   = 1 (sangat tidak sering) 

Skor tertinggi   = 4 (sangat sering) 

Skor tertinggi  = Jumlah Pertanyaan x Skor jawaban tertinggi 

         = 6 x 4 

         = 24 

Skor terendah  = Jumlah Pertanyaan x Skor jawaban terendah 

         = 6 x 1 

                    = 6 
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Range (R)       = Skor Tertinggi – Skor Terendah 

         = 24 - 6 

         = 18 

Interval (I)      = R/K 

                       = 18/2 

                   = 9. 

Kriteria Objektif: 

1) Mendukung: jika responden mendapatkan nilai ≥9 dari hasil skor 

jawaban responden pada pertanyaan. 

2) Tidak Mendukung: jika responden mendapatkan nilai <9 dari hasil 

skor jawaban responden pada pertanyaan. 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana 

Kabupaten Maros Tahun 2019. 
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Pengetahuan dan 

Kepatuhan Ibu Pada 

Pemberian Imunisasi 

Dasar Bagi Bayi. 

Variabel terikat : 

Pemberian 

imunisasi dasar 

 

Variabel bebas : 

Tingkat 

pengetahuan, dan 

tingkat 

kepatuhan. 

Penelitian ini 

merupakan jenis 

penelitian 

survei analitik 

dengan 

metode cross 

sectional study, 

populasi dalam 

penelitian ini adalah 

semua ibu yang 

memiliki bayi dan 

melakukan imunisasi 

dasar di Puskesmas 

Buntu Enrekang. 

Pengambilan sampel 

menggunakan teknik 

total sampling, yaitu 

36 responden. 

Hasil analisis bivariat didapatkan 

hubungan antara pengetahuan ibu 

terhadap pemberian imunisasi dasar 

pada bayi (ρ<0,001), dan terdapat 

hubungan antara kepatuhan ibu 

terhadap pemberian imunisasi dasar 

pada bayi (ρ<0,020). Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah terdapat hubungan 

antara pengetahuan dan kepatuhan ibu 

terhadap pemberian imunisasi dasar 

pada bayi di Puskesmas Buntu Batu 

Kecamatan Buntu batu Kabupaten 

Enrekang, dimana pengetahuan ibu 

mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap pemberian imunisasi dasar 

pada bayi. 

 

2.  Ibnu Malik, 

Ircham 

Machfoedz, 

Mahfud, 2015. 

Jurnal Ners dan 

Kebidanan 

Indonesia, ISSN 

2354-7642, Vol. 

3, No. 1, edisi 7 

januari 2015, 

Cakupan Imunisasi 

Dasar dengan 

Kejadian ISPA pada 

Balita Usia 1-3 
Tahun di Wilayah 

Puskesmas Wonosari 1 

Kabupaten 

Gunungkidul 

Variabel terikat : 

kejadian ISPA 

 

Variabel bebas : 

Imunisasi dasar 

tidak lengkap 

 

Jenis penelitian 

ini induktif 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Sampel diambil 

dengan teknik 

purposive sampling 

sebanyak 50 

responden dari 

populasi sebanyak 

144 responden. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

proporsi balita ISPA 31 balita (62%) 

dan balita dengan imunisasi dasar tidak 

lengkap 17 balita (17%), tabel silang 

antara cakupan imunisasi dengan 

kejadian ISPA didapatkan nilai 

p=0,033. Kesimpulan ada hubungan 

negatif antara cakupan imunisasi 

dengan kejadian ISPA pada balita usia 

1-3 tahun Wilayah binaan Puskesmas 

Wonosari I Gunungkidul. 
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3.  Satriya Wijaya, 

2016. 

Journal of 

Health 

Sciences, Vol. 

11 No. 2, 

August 2016.  

Pengaruh Cakupan 

Imunisasi Campak 

Terhadap Incidence 

Rate Penyakit 

Campak di 

Indonesia. 

Variabel yang 

diukur meliputi 

tingkat 

keberhasilan 

pelaksanaan 

program cakupan 

imunisasi campak 

di Indonesia 2016 

dan 

sejauh mana 

penurunan 

incidence rate 

campak sebagai 

dampak 

pelaksanaan 

program. 

Desain 

penelitian ini 

adalah cross-

sectional 

dengan 

pendekatan 

retrospektif. 

Sasaran dalam 

penelitian ini adalah 

seluruh masyarakat 

di Indonesia yang 

positif 

terkena campak. 

Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa seluruh bayi di Provinsi Jambi, 

Nusa Tenggara Barat, Sumatera 

Selatan, Jawa Tengah, dan Lampung 

telah mendapatkan imunisasi campak. 

Sedangkan provinsi dengan cakupan 

terendah yaitu Papua sebesar 62,40%, 

diikuti oleh Aceh sebesar 69,60% dan 

Papua Barat sebesar 73,69%. 

menunjukkan bahwa program cakupan 

imunisasi campak berpengaruh 

terhadap terjadinya terhadap incidence 

rate penyakit campak dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,035. Selama 

periode 2000-2013, imunisasi campak 

berhasil menurunkan 15,6 juta (75%) 

kematian akibat campak di Indonesia. 

 

 

  4. Cahyani Erlita, 
Elise Putri, 

 2016. 

Jurnal 

Kebidanan-

ISSN 2252-8121 

Volume 6, 

Nomor 2, 

Oktober 2016. 

Hubungan 

Pengetahuan Dengan 

Sikap Dalam 

Pemberian Imunisasi 

Dasar Lengkap Pada 

Ibu Yang Memiliki 

Bayi 0-9 Bulan. 

Variabel terikat: 

pemberian 

imunisasi dasar 

lengkap pada 

bayi. 

 

Variabel bebas: 

Tingkat 

Pengetahuan dan 

sikap. 

Desain 

penelitian 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

deskriptif 

korelasi dengan 

pendekatan 

cross sectional. 

Populasi dari 

penelitian ini adalah 

ibu yang memiliki 

bayi usia 0-9 bulan 

yaitu sejumlah 306 

orang. Sampel dari 

penelitian ini adalah 

31 orang. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

hasil sebagian responden memiliki 

pengetahuan “cukup” dan sikap 

responden sebagian besar termasuk 

dalam kategori “mendukung”. Setelah 

dilakukan uji chi square menunjukan 

dan nilai = 5,991 maka ≤ Kesimpulkan 

dari penelitian ini adalah tidak ada 

hubungan pengetahuan dengan sikap 

ibu dalam pemberian imunisasi dasar 

lengkap. 
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  5. Karlina Okta 

Viani, 2017 

Jurnal  (IBI) -

Brebes JAKI 

Volume 5 

Nomor 2 Juli-

Desember 2017 

Pentingnya 

Perencanaan dalam 

Program Imunisasi di 

Dinas Kesehatan 

Kota Surabaya 

Perencanaan 

teknis yang 

meliputi 

perencanaan 

jumlah sasaran, 

jumlah logistik, 

dan pendanaan. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

deskriptif 

dengan 

data kualitatif. 

Jumlah Tenaga 

Tenaga pengelola 

program 

imunisasi di Dinas 

Kesehatan Kota 

Surabaya yaitu 

hanya 2 orang 

sebagai pengelola 

program 

imunisasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 

(1)Perencanaan teknis seperti jumlah 

target orang imunisasi, jumlah 

kebutuhan logistik dan vaksin, 

perencanaan keuangan telah dilakukan, 

namun pelaksanaan administrasi 

belum sepenuhnya dilakukan 

ditunjukkan oleh 

beberapa dokumen yang benar-benar 

dilakukan. tidak ada. 

(2) Perencanaan non teknis yang 

didasarkan pada masalah tahun lalu 

belum dilaksanakan. 

(3) POA (Plan of Action) tidak pernah 

dilakukan dalam program imunisasi. 

  6. Maimunah, 

2017. 

Jurnal 

Keluarga Sehat 

Sejahtera e-

ISSN : 2527 – 

9041, Vol. 15 , 

edisi (29) Juni 

2017 . 

Hubungan 

Pengetahuan Ibu 

Dengan Pelaksanaan 

Imunisasi Dasar Pada 

Bayi di Desa Karang 

Sari Huta 3 

Kecamatan Gunung 

Maligas Kabupaten 

Simalungun. 

Variabel terikat: 

pemberian 

imunisasi dasar 

lengkap pada 

bayi. 

 

Variabel bebas: 

Tingkat 

Pengetahuan, 

pendidikan, 

pekerjaan, dan 

umur. 

Jenis penelitian 

ini 

menggunakan 

kuantitatif. 

Sampel pada 

penelitian ini adalah 

bayi yang berumur 

10 – 12 bulan. 

Berdasarkan survey 

bayi yang berumur 

10-12 bulan sekitar 

53 bayi, maka 

jumlah sampel 

adalah 53 bayi. 

Dimana nilai koefisien korelasi yang 

didapat antara pengetahuan ibu dengan 

pelaksanaan imunisasi dasar pada bayi 

di Desa Karang Sari Huta 3 Kecamatan 

Gunung Maligas Kabupaten 

Simalungun adalah sebesar 0,576 

dengan taraf signifikan 1% yaitu p 

Value <α (0,000<0,01), maka Ho 

ditolak Ha diterima. Artinya terdapat 

hubungan positif antara pengetahuan 

ibu dengan pelaksanaan imunisasi 

dasar pada bayi di Desa Karang Sari 

Huta 3 Kecamatan Gunung Maligas 

Kabupaten Simalungun. 
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  7. Rita Kartika 

Sarri, Livana, 

2018. 

Jurnal 

Keperawatan- 

Sekolah Tinggi 

IlmuKesehatan 

Kendal, ISSN : 

2549-8118, 

Volume 10,  

No 1,edisi 

Maret 2018. 

Gambaran 

Pengetahuan dan 

Sikap Ibu Dalam 

Pemberian Imunisasi 

Dasar. 

Variabel 

independen: 

Umur, pekerjaan, 

pendidikan, 

pengetahuan, 

sarana prasarana 

posyandu, 

dukungan 

keluarga, 

tenaga kesehatan, 

tokoh agama, dan 

tokoh 

masyarakat. 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain 

penelitian 

Deskriptif. 

menggunakan 

teknik 

Total Sampling. 

ditemukan besar 

sampel sebanyak 

75 ibu. 

Penelitian menunjukkan bahwa ibu 

memiliki pengetahuan yang sedang 

tentang pemberian imunisasi dasar. 

Sebagian besar ibu memiliki sikap yang 

baik tentang imunisasi dasar. 

Pengetahuan ibu yang sedang 

diharapkan dapat ditingkatkan dengan 

upaya penyuluhan kesehatatan yang 

berkesinambungan dan periodik 

tentang imunisasi dasar guna 

menunjang status imunisasi anak. 

8. Sri Yuniarti, 

Dwi Angesti 

Rivera, 2018. 

Jurnal 

(PINLITAMAS 

1) -STIKES 

Jenderal 

Achmad Yani 

Cimahi, ISSN 

2654-5411, Vol 

1, No.1, edisi 

Oktober 2018. 

Hubungan 

Pemberian Imunisasi 

Dasar Dengan 

Tumbuh Kembang 

Balita di Posyandu 

07 Desa Sukarapih 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Tambelang 

Kabupaten Bekasi. 

Variabel 

independen : 

Tingkat 

pertumbuhan dan 

perkembangan. 

 

Variabel 

dependen : 

pemberian 

Imunisasi dasar 

lengkap. 

Penelitian ini 

adalah 

penelitian 

Analiti Kolerasi 

dengan 

pendekatan 

Cross Sectional. 

Teknik 

pengambilan 

sampel adalah 

total sampling. 

populasi penelitian 

adalah balita (usia 

54-60 bulan) di 

Posyandu 07 Desa 

Sukarapih Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Tambelang pada 

bulan Agustus 2016 

yaitu sebanyak 35 

balita. 

Hasil penelitian menunjukkan hampir 

seluruh responden yang mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap mengalami 

perkembangan yang sesuai dengan 

umurnya yaitu sebanyak 30 (85,7%). 

Hampir seluruh responden yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkpa 

mengalami pertumbuhan yang normal 

yaitu sebanyak 29 (90,6%).Terdapat 

hubungan yang signifikan pemberian 

imunisasi dasar lengkap dengan 

perkembangan balita dengan hasil uji 

statistik didapatkan nilai p value = 

0,002< nilai a 0,05. 
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9. Agus Jalpi, 

Achmad Rizal, 

2018. 

Jurnal Ilmiah 

Ilmu 

Kesehatan: 

Wawasan 

Kesehatan, e-

ISSN 2598-

4004, Volume 5, 

Nomor 1 Juli 

2018. 

Dukungan Kader 

Posyandu, Dukungan 

Petugas Kesehatan 

dan Pengalaman Ibu 

Dengan Pemberian 

Imunisasi Campak 

Pada Balita. 

Variabel 

independen : 

Dukungan kader 

posyandu, 

petugas 

kesehatan dan 

pengalaman ibu  

 

variabel 

dependen : 

pemberian 

Imunisasi 

Campak 

Penelitian 

merupakan 

survei analitik 

dengan 

pendekatan 

cross sectional. 

Jumlah sampel 

sebanyak 100 

responden diambil 

secara random 

sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

balita yang tidak diberikanan imunisasi 

campak di Puskesmas kota 

Banjarmasin sebanyak 64 balita 

(64,0%). Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara dukungan kader posyandu dan 

dukungan petugas kesehatan diperoleh 

p-value 0,000, serta pengalaman ibu p-

vlaue 0,004. Perlu adanya peningkatan 

pengetahuan berupa sosialisasi dari 

petugas kesehatan kepada ibu yang 

mempunyai balita tentang pemberian 

imunisasi campak. 

 

10. Elvi Libunelo, 

Yeni Paramata, 

Rahmawati, 

2018. 

Journal of 

Public Health 

ISSN 2614-5065 

Volume 1, 

Nomor 1, edisi 

April 2018. 

Hubungan 

Karakteristik Ibu dan 

Jarak Pelayanan 

Kesehatan Dengan 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar 

di Puskesmas 

Dulukapa 

Variabel terikat : 

Kelengkapan 

imunisasi dasar 

 

Variabel bebas : 

Umur, 

pendidikan, 

pekerjaan, tingkat 

pengetahuan, dan 

jarak pelayanan. 

Jenis penelitian 

survey analitik 

dengan 

menggunakan 

rancangan cross 

sectional study. 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

seluruh bayi yang 

berumur 9–12 bulan 

yang mendapat 

imunisasi dasar 

lengkap 

ataupun yang tidak 

mendapat imunisasi 

dasar lengkap 

dengan jumlah 150 

bayi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan 

antara pendidikan, pekerjaan, 

pengetahuan dan jarak pelayanan 

kesehatan dengan kelengkapan 

imunisasi dasar pada bayi di wilayah 

kerja Puskesmas Dulukapa Kabupaten 

Gorontalo Utara tahun 2016. Bagi ibu 

diharapkan agar selalu membawa 

bayinya untuk dimunisasi dan kepada 

tenaga kesehatan agar lebih 

meningkatkan penyuluhan tentang 

kesehatan secara rutin khususnya 

dalam pemberian imunisasi dasar. 
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11. RenyNoviasty, 

Iin Duwi 

Handayani, 

Wirda Alawiah  

2018. 

Jurnal Ilmu 

Kesehatan 

ISSN: 2579-

7301, Vol. 7 

No.1, edisi 

November 2018. 

 

 

 

 

Pekerjaan Ibuku 

Mempengaruhi 

Kelengkapan 

Imunisasiku 

Variabel terikat : 

Kelengkapan 

imunisasi dasar 

 

Variabel bebas : 

Status pekerjaan 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif 

dengan desain 

penelitian 

crosssectional. 

Teknik 

pengambilan 

sample 

dilakukan 

dengan teknik 

kuota sampling. 

didapatkan melalui 

survey online adalah 

17 ibu yang memiliki 

bayi usia di atas 6 

bulan yang dibagi 

menjadi 3 kelompok 

yaitu 6 ibu bekerja, 7 

ibu tidak bekerja, 

dan 4 ibu bekerja 

dirumah. 

Hasil analisis menggunakan uji Kruskal 

Wallis didapatkan nilai H lebih besar 

dari nilai Chi-Square table dengan α = 

0.05, sehingga terdapat perbedaan 

antara status pekerjaan ibu dengan 

jumlah pemberiaan imunisasi pada bayi 

usia 0-6 bulan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa status pekerjaan 

ibu mempengaruhi jumlah kelengkapan 

pemberian imunisasi dasar pada bayi. 

 

 

 

 

 

12. Riska Aprilia, 

Herlina, Titiek 

Idayanti, Vera 

Virgia, Anik 

Yuliani, 2018. 

Jurnal  Nurse 

and Health –

AkperKerta 

Cendekia 

Sidoarjo,  

ISSN : 2088-

9909, Vol 7, 

Edisi Juli 2018 

 

Hubungan 

Pengetahuan Dengan 

Sikap Ibu Tentang 

Imunisasi Difteri 

Pada Anak Balita di 

Desa Jatiwates 

Kecamatan 

Tembelang 

Kabupaten Jombang. 

Variabel terikat: 

Pengetahuan Ibu 

 

Variabel bebas: 

umur, 

pendidikan, 

pekerjaan, 

informasi, tenaga 

kesehatan. 

jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah 

penelitian 

analitik korelasi 

dengan 

rancangan 

penelitiannya 

cross sectional. 

Pada penelitian ini 

populasinya 

sebanyak 221 orang. 

Dengan sampel 

sebanyak 55 orang. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa nilai 

rerata pengetahuan responden sebesar 

13.29. Diketahui bahwa terdapat 24 

reponden yang memiliki pengetahuan 

kurang dan bersikap negatif sebanyak 

20 responden (83,3%) ρ = 0,007 < 0,05. 

Ada hubungan pengetahuan dengan 

sikap ibu tentang imunisasi difteri pada 

anak balita di Desa Jatiwates 

Kecamatan Tembelang Kabupaten 

Jombang. 
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13. Ruri Yuni 

Astari, Annisa 

Febriyanti, Elia 

Windi Solihah, 

2018. 

Jurnal 

Kesehatan -

STIKes Bakti 

Tunas Husada 

ISBN: 978-602-

7263635 

Tasikmalaya, 

edisi 21 April 

2018.  

Gambaran 

Pemberian Imunisasi 

Pada Bayi di Desa 

Haurseah Puskesmas 

Argapura Kabupaten 

Majalengka. 

Variabel terikat : 

Pemberian 

imunisasi. 

 

Variabel bebas : 

Tingkat 

pengetahuan, 

tempat pelayanan 

imunisasi, 

dukungan 

keluarga dan 

tenaga kesehatan. 

Jenis penelitian 

ini 

menggunakan 

penelitian 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif. 

Informan pada 

penelitian ini 

sebanyak 8 orang 

informan kunci, 6 

informan pendukung 

dan pengumpulan 

data menggunakan 

wawancara 

mendalam. 

Hasil penelitian faktor predisposisi, 

sebagian besar informan sudah 

mengetahui tentang tujuan pemberian 

imunisasi, Faktor pemungkin, seluruh 

informan menjawab ketersediaan 

imunisasi di tempat pelayanan 

kesehatan memadai/cukup, tetapi 

masih ada informan pendukung yang 

kurang mendukung adanya imunisasi 

terutama ustad. Perlu pendekatan 

kepada lintas sektor baik dinkes, 

puskesmas, toma dan toga, mengenai 

pemahaman imunisasi. 

14. Sri Oktarina,  

2018. 

jurnal 

Menara Ilmu, 

ISSN 2528-

7613, Vol. XII 

Jilid II No.80 

Februari 2018 

Hubungan Peran 

Kader dan Dukungan 

Keluarga Dengan 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar Pada 

Bayi di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Tarusan. 

variabel 

dependen : 

imunisasi dasar 

lengkap pada 

bayi. 

 

variabel 

independen : 

dukungan 

keluarga dan 

peran kader. 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah analitik 

deskriptif 

dengan 

rancangan 

pendekatan 

Cross Sectional. 

 

 

 

Populasi 513 sampel 

sebanyak 80 

responden, 

digunakan teknik 

proportionate 

random sampling, 

sehingga 

didapatkan 19 

responden pada 

wilayah sungai nyalo 

dan 61 responden 

pada pulau karam. 

 

1. Lebih dari separoh (63,8%) bayi 

imunisasinya tidak lengkap 

2. Kurang dari separoh (38%) 

responden mengatakan keluarga kurang 

mendukung dalam pemberian 

kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. 

3. Lebih dari separoh (56%) responden 

mengatakan peran kader kurang dalam 

pemberian kelengkapan imunisasi 

dasar pada bayi. 

4. Adanya hubungan yang signifikan 

antara dukungan keluarga dengan 

kelengkapan imunisasi dasar pada di 

Wilayah Kerja Puskesmas Tarusan 

Tahun 2016. 
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15. Nina Fitri, 

2018. 

Jurnal 

Menara Ilmu, 

E-ISSN 2528-

7613 

Vol. XII No. 4, 

April 2018. 

Persepsi Masyarakat 

Tentang Imunisasi di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Pagambiran 

Variabel bebas : 

pengetahuan,   

dukungan 

keluarga dan 

dukungan 

petugas 

kesehatan. 

 

Variabel terikat: 

Imunisasi dasar 

lengkap. 

Jenis penelitian 

ini adalah 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

Fenomenologis. 

informan berjumlah 

15 Orang yang terdiri 

pemegang program 

(1orang), kader 

(3orang), (ketua 

RT(1orang), Lurah 

(1orang)), tokoh 

masyarakat(1orang), 

KetuaPKK (1orang), 

Bapak yang memiliki 

balita (1orang) dan 

Ibu yang memiliki 

bayi (6orang). 

Dari penelitian terungkap bahwa 

keluarga(suami, orangtua atau mertua), 

memiliki pengaruh besar pada 

imunisasi anak. Banyak yang tidak 

membawa anaknya untuk imunisasi ke 

posyandu karena orang tua, suami dan 

mertuanya melarang. Ketika ibu 

memberikan alasan tidak membawa 

anak imunisasi karena di larang oleh 

suaminya, salah satunya karena isue 

vaksin palsu. 

 

16. Witi Herlayati, 

2018. 

Journal of 

Nursing and 

Public Health 

Volume 6 No. 2, 

edisi Oktober 

2018. 

Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan 

Dengan Kelengkapan 

Imunisasi di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

TAIS. 

Variabel bebas : 

pendidikan, 

pengetahuan dan 

sikap. 

 

Variabel terikat: 

Kelengkapan 

imunisasi dasar. 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah 

Deskriptif 

analitik dengan 

menggunakan 

desain Cross 

Sectional. 

Populasinya adalah 

seluruh bayi di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Tais 

Bengkulu sebanyak 

243 bayi. 

Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini 

menggunakan 

metode sampling 

kebetulan dan ukuran 

sampel 

menggunakan rumus 

dan 

sebanyak 71 bayi. 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas (53,5%) responden dengan 

pendidikan menengah, sebagian besar 

(87,3%) responden dengan 

pengetahuan baik tentang imunisasi, 

hampir separuh (60,6%) responden 

dengan sikap tidak beralasan terhadap 

kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. 

Ada hubungan yang bermakna antara 

pendidikan, pengetahuan dan sikap ibu 

dengan kelengkapan imunisasi dasar 

pada bayi di wilayah kerja Puskesmas 

Tais Tahun 2018. 
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17. Tisnawati, 

Delima, 2018. 

Jurnal Menara 

Ilmu, ISSN 

2528-7613, Vol. 

XII. No.9, edisi 

Oktober 2018 

Penerapan Model  

Edukasi Pada Kader 

Kesehatan Dalam 

Upaya Peningkatan 

Cakupan Imunisasi 

Dasar di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Nanggalo Kota 

Padang. 

Variabel terikat: 

cakupan 

Imunisasi dasar. 

 

Variabel  bebas: 

kader kesehatan. 

Metode yang 

digunakan 

dalam kegiatan 

pengabdian 

masyarakat ini 

Metode 

kegiatan berupa 

ceramah , tanya 

jawab (diskusi), 

demonstrasi, 

redemonstrasi 

serta 

pelaksanaan dan 

evaluasi 

penyuluhan 

dilapangan. 

Khalayak sasaran 

yaitu kader 

kesehatan 

posyandu di wilayah 

kerja puskesmas 

Nanggalo berjumlah 

168 orang dengan 

jumlah 

sampel 58 orang. 

Hasil yang diperoleh yakni nilai rata –

rata tingkat pengetahuan kader sebelum 

diberikan pelatihan imunisasi dasar 

adalah 17,60, sesudah pelatihan 18,14, 

nilai terendah sebelum dan sesudah 

pelatihan adalah 14, nilai tertinggi 

sebelum pelatihan 20 dan sesudah 

21.Tersedianya alat-alat model edukasi 

berupa lembar balik dan buku modul 

serta leflet tentang imunisasi dasar 

bayi. Diharapkan kerja sama berbagai 

pihak, pemerintah, tenaga kesehatan, 

pihak swasta, orang tua serta 

masyarakat sekitarnya dalam usaha 

upaya peningkatan pemberian 

imunisasi dasar. 

18. Parino, Ni Luh 

Putu Eka 

Sudiwati, Susi 

Milwati, 2018. 

Journal Nursing 

News Volume 3, 

Nomor 3, 2018. 

Hubungan 

Pengetahuan orang 

Tua Dengan 

Pelaksanaan 

Imunisasi Campak 

Pada Bayi di 

Puskesmas 

Ciptomulyo 

Kecamatan Sukun 

Kota Malang. 

Variabel 

independen 

adalah 

pengetahuan 

orang tua (ibu). 

 

variabel 

dependen adalah 

pelaksanaan 

imunisasi 

campak. 

Pendekatan 

yang digunakan 

adalah Cross 

Sectional. 

populasi 775 bayi. 

Sampel dalam 

penelitian ini 

ditetapkan sebanyak 

10% dari jumlah 

populasi. sampel 

dalam penelitian ini 

adalah ibu 

yangmemiliki bayi 

usia 9-12 bulan dan 

memenuhi kriteria 

inklusi, yang 

berjumlah 78 orang. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan 

bahwa tingkat pengetahuan orang tua 

yang memiliki bayi usia 9-12 bulan 

yang berada di wilayah Puskesmas 

Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota 

Malang tentang imunisasi campak 

sebagian besar sudah tergolong cukup 

baik (51,3%), ibu yang mengetahui 

dengan baik tentang imunisasi campak 

(43,6%). Mengenai pelaksanaan 

Imunisasi campak pada bayi di wilayah 

kerja UPTD Puskesmas Ciptotnulyo 

sebagian besar cukup baik (67,9%). 
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19. Cut Poppy 

Meutia, Tri 

Niswati Utami, 

Aisah 

Simanjorang,  

2018. 

Jurnal 

JUMANTIK 

Vol. 3 No.2 

November 2018 

Faktor Yang 

Memengaruhi 

Kinerja Bidan Desa 

Terhadap Pemberian 

Imunisasi Hb-0. 

variabel 

independen yaitu 

umur, lama kerja 

pengetahuan, 

sikap, motivasi 

dan desain 

pekerjaan,  

 

variabel 

dependen yaitu 

kinerja bidan 

terhadap 

pemberian 

imunisasi Hb-0. 

Desain 

penelitian yang 

digunakan 

adalah mixed 

method dengan 

pendekatan 

kuantitatif dan 

kualitatif. 

Populasi adalah 

seluruh bidan desa 

yang bekerja di 

Wilayah Kerja Dinas 

Kesehatan Kota 

Subulussalam 

sebanyak 82 orang 

bidan desa yang 

tersebar di 6 

puskesmas. 

Umur sangat berkaitan dengan kinerja 

bidan poskesdes dalam memberikan 

imunisasi HB-0, Semakin lama 

pengalaman kerja bidan desa 

cenderung semakin terampil dalam 

bekerja, Pada penelitian ini diketahui 

bahwa pengetahuan sudah baik tentang 

imunisasi HB-0 (62,2%). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan sikap, motivasi dan desain 

pekerjaan dengan kinerja bidan desa 

dalam pemberian imunisasi HB-0 di 

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota 

Subulussalam Tahun 2018. 

 

 

 

20. Nurul 

Hidayah, Hetty 

Maria Sihotang, 

Wanda Lestari, 

2018. 

Jurnal 

Endurance 3(1) 

Februari 2018. 

Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Pemberian Imunisasi 

Dasar Lengkap Pada 

Bayi. 

 

Variabel terikat: 

Pemberian 

imunisasi dasar 

lengkap pada 

bayi. 

 

Variabel bebas: 

keterbatasan 

waktu ibu, 

informasi, 

dukungan 

keluarga yang 

kurang serta 

komposisi 

vaksin. 

Jenis penelitian 

ini adalah 

kuantitatif 

dengan desain 

cross sectional. 

populasi dalam 

penelitian ini 

berjumlah 1001 

orang dan sampel 

berjumlah 91 orang. 

Hasil penelitian diperoleh keterbatasan 

waktu (Pvalue =0,001), dukungan 

keluarga (Pvalue=0,010), Informasi 

(Pvalue=0,001), komposisi vaksin 

(Pvalue=0,000).Hasil ini menunjukkan 

ada hubungan keterbatasan waktu, 

dukungan keluarga, informasi dan 

komposisi vaksin terhadap pemberian 

imunisasi dasar lengkap pada bayi. 
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21. Yunizar, 

Asriwati, Anto 

J. Hadi, 

2018. 

Jurnal 

Kesehatan 

Global, 

ISSN:2614-

7866, Vol. 1, 

No. 2, Mei 

2018. 

Perilaku Ibu Dalam 

Pemberian Imunisasi 

DPT/HB-HIB di 

Desa Sinabang 

Kecamatan 

Simemelui Timur. 

Variabel terikat: 

Pemberian  

Imunisasi 

DPT/HB-HIB 

 

Variabel bebas: 

Pengetahuan, 

sikap, 

keterampilan, 

dukungan 

petugas 

kesehatan, dan 

dukungan 

keluarga. 

Metode 

Penelitian yang 

digunakan 

adalah 

kombinasi 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif (mixed 

method) dengan 

pendekatan 

triangulasi 

konkuren. 

Populasi penelitian 

ini 44 ibu dengan 

total sampel dan 

informan dalam 

penelitian ini 4 orang 

ibu yang memiliki 

bayi berumur < 1 

tahun, 1 orang bidan 

di Puskesmas 

Simeulue Timur dan 

1 orang Kepala 

Puskesmas. 

Hasil penelitian menunjukkan 

pengetahuan ibu (p<α=0,05), sikap 

(p<α=0,05), keterampilan (p>α=0,05), 

dukungan petugas kesehatan 

(p>α=0,05) dan dukungan 

suami/keluarga (p>α=0,05) dan 

variabel yang paling memengaruhi 

adalah variabel pengetahuan. 

Kesimpulan penelitian adalah 

pengetahuan, sikap dan dukungan 

suami/keluarga berpengaruh terhadap 

prilaku ibu dalam pemberian imunisasi 

DPT/HB-HiB dan keterampilan dan 

dukungan petugas kesehatan tidak 

berpengaruh. 

22. Dwiana Kartika 

Putri, Dian 

Zuiatna, 2018. 

Jurnal Bidan 

Komunitas, e-

ISSN 2614-7874 

, 

Volume 1, No.2, 

edisi Mei 2018 

 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Perilaku Ibu 

Terhadap 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar Pada 

Bayi di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Satria Kota Tebing 

Tinggi. 

Variabel terikat: 

 Kelengkapan 

imunisasi dasar 

pada bayi. 

 

Variabel bebas: 

Pengetahuan, 

sikap, 

keterjangkauan 

fasilitas dan pe 

ran tenaga 

kesehatan. 

Desain 

penelitian ini 

menggunakan 

metodeanalitik 

dengan desain 

cross sectional. 

Sampel dalam 

penelitian ini 

menggunakn rumus 

slovin sebanyak  

87 orang. 

Hasil uji chi-square diperoleh nilai P = 

0,000 untuk variabel pengetahuan, P = 

0,004 untuk variabel sikap, P = 0,001 

untuk variabel keterjangkauan fasilitas 

kesehatan dan P = 0,001 untuk peran 

petugas kesehatan (P-value< 0,05). 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

diperoleh bahwa Y = 0.591 + 0,120 X1 

+ 0,206 X2 + 0,316 X3 + 0,388 X4. 

Interpretasi dari persamaan regresi 

linier berganda adalah kelengkapan 

imunisasi dasar akan meningkat seiring 

dengan pengetahuan yang baik, sikap 

yang positif, fasilitas kesehatan yang 

terjangkau dan peran petugas kesehatan 

yang baik. 
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23. Sri Mulyani, 

Nyimas Natasha 

Ayu Shafira, 

Abdul Haris, 

2018. 

Journal 

kesehatan –

Mahasiswa 

Jambi 

JMJ, Volume 6, 

Nomor 1, edisi 

Mei 2018. 

Pengetahuan Ibu 

Tentang 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar Pada 

Bayi. 

Variabel terikat: 

Kelengkapan 

imunisasi dasar 

pada bayi. 

 

Variabel bebas: 

Tingkat 

Pengetahuan. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

deskriptif. 

Populasi 481 orang. 

Jumlah sampel 

berjumlah 88 orang 

untuk mencegah 

terjadinya drop out 

pada saat penelitian 

maka sampel 

ditambah 10% 

sehingga sampel 

seluruhnya sebanyak 

97 responden. 

Hasil analisis univariat diperoleh 

gambaran sebanyak (22,7%) responden 

memiliki pengetahuan rendah, (46,4%) 

responden memiliki pengetahuan 

sedang, dan (30,9%) responden 

memiliki pengetahuan tinggi. 

Pengetahuan yang masih rendah yaitu 

pengetahuan ibu tentang frekuensi dan 

waktu pemberian imunisasi dasar pada 

bayi dikarenakan ibu jarang membaca 

dan memahami hasil pencatatan 

tumbuh kembang bayinya pada isi buku 

KIA. 

 

 

24. Isna Nurul 

Khomariah, 

2018. 

Jurnal 

Kesehatan 

Masyarakat (e-

Journal ISSN: 

2356-3346)) 

Volume 6, 

Nomor 5, edisi 

Oktober 2018. 

Analisis Pelaksanaan 

Program Imunisasi 

Dasar Lengkap (IDL) 

Pada Bayi di 

Puskesmas Kota 

Semarang. 

Variabel bebas 

Aspek masukan: 

tenaga, dana, 

sarana, kebijakan 

dan SOP. 

Aspek proses: 

perencanaan, 

pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan 

penilaian. 

Aspek 

lingkungan : 

dukungan 

Keluarga. 

Jenis penelitian 

ini adalah 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

analitik. 

Subjek dalam 

penelitian ini 

adalah 2 bidan 

pemegang imunisasi 

sebagai informan 

utama, 2 Kepala 

Puskesmas, 1 

pemegang program 

imunisasi dari DKK 

Semarang dan 2 

Ibu Balita dengan 

kriteria inklusi dan 

eksklusi yang sudah 

ditetapkan. 

Pada aspek masukan, variable tenaga 

yaitu ketersediaan SDM di kedua 

Puskesmas masih kurang dan belum 

sesuai dengan standar yang sudah 

ditentukan oleh pemerintah. imunisasi 

Puskesmas dengan cakupan rendah 

masih dilakukan bersamaan dengan 

program KIA lainnya sehingga bidan 

tidak dapat berfokus pada satu program 

saja. Pada Puskesmas dengan cakupan 

rendah masih belum mendapatkan 

dukungan dari sebagian kecil 

masyarakat karena kesalah pahaman. 
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Berdasarkan keaslian penelitian tersebut, perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan di Desa 

Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros pada tahun 2019 

yang sebelumnya belum pernah dilakukan. 

2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini merupakan variabel yang jarang 

diteliti secara bersamaan. Yaitu variabel bebas meliputi: tingkat 

Pengetahuan, tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Self Efficacy, Akses 

Pelayanan Imunisasi, Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas 

Kesehatan. Variabel dalam penelitian ini yakni Self Efficacy merupakan 

variabel yang belum pernah diteliti sebelumnya untuk melihat hubungan 

antara Self Efficacy dengan tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian 

Imunisasi Dasar pada Bayi. 

 

F. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

 

        Mengetahui faktor-faktor apa saja yang Berhubungan dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa 

Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. 

 

2. Tujuan Khusus 

 

a. Mengetahui hubungan antara tingkat Pengetahuan Ibu dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

b. Mengetahui hubungan antara tingkat Pendidikan Ibu dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

c. Mengetahui hubungan antara Status Pekerjaan Ibu dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

d. Mengetahui hubungan antara Self Efficacy dengan tingkat Kepatuhan Ibu 

terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

e. Mengetahui hubungan antara Akses Pelayanan Imunisasi dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 
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f. Mengetahui hubungan antara Dukungan Keluarga dengan tingkat 

Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi. 

g. Mengetahui hubungan antara Dukungan Petugas Kesehatan dengan 

tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang berarti sebagai 

berikut: 

 

a. Manfaat bagi Ibu  

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi Ibu tentang pentingnya 

pemenuhan imunisasi dasar lengkap dan tepat waktu untuk menghindarkan 

anak pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.  

 

b. Manfaat Teoritis 

 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi pihak Puskesmas Cenrana 

khususnya Desa Lebbotengngae Kec. Cenrana Kab. Maros dalam 

meningkatkan pencapaian cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi 

diwilayah kerja Puskesmas Cenrana Kab. Maros, serta menjadi masukan 

bagi penelitian lainnya ataupun sebagai tambahan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

 

c. Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada  masyarakat 

khususnya Desa Lebbotengngae Kec. Cenrana Kab. Maros bahwa 

pentingnya seorang anak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap dan 

tepat waktu sesuai dengan jadwal yang di tentukan, untuk selanjutnya dapat 

berperan aktif dalam mensukseskan program imunisasi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Imunisasi Dasar 

1. Pengertian Imunisasi 

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak di 

imunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. 

Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit tetapi belum tentu kebal 

terhadap penyakit yang lain (Soekidjo Notoatmodjo, 2007). 

 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2017 Imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan 

seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat 

terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami 

sakit ringan (Permenkes, 2017). 

 

Imunisasi merupakan reaksi antara antigen dan antibodi yang dalam 

bidang ilmu imunologi merupakan kuman atau racun (Toxin disebut 

antigen). Secara khusus antigen merupakan bagian dari protein kuman atau 

protein racunnya. Bila antigen untuk pertama kalinya masuk kedalam tubuh 

manusia maka sebagai reaksinya tubuh akan membentuk zat anti tehadap 

racun kuman yang disebut dengan antibodi (Riyadi, 2009). 

 

Imunisasi adalah usaha untuk memberikan kekebalan pada bayi dan 

anak dengan memasukkan vaksin dalam tubuh agara tubuh membuat zat anti 

untuk mencegah terhadap penyakit tertentu, upaya untuk merangsang 

kekebalan tubuh dari serangan penyakit menular tertentu melalui pemberian 

vaksin serta suatu proses untuk membuat sistem pertahanan tubuh kebal 

terhadap invasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi sebelum 

mikroorganisme tersebut memiliki kecepatan untuk menyerang tubuh 

(Maryunani, 2010). 
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Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem  kekebalan 

tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni virus atau bakteri yang 

dilemahkan, dibunuh atau bagian-bagian dari bakteri (virus) tersebut telah 

dimodifikasi (Williams, 2003). 

 

2. Tujuan Imunisasi 

a. Mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, dan 

menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat 

(populasi) atau bahkan menghilangkan penyakit tertentu dari dunia 

seperti pada imunisasi cacar variola (I.G.N Ranuh, 2008). 

b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian dari penyakit yang dapat 

dicegah dengan imunisasi. Pada saat ini penyakit-penyakit tersebut 

adalah disentri, tetanus, batuk rejan (pertusis), cacar (measles), polio dan 

tuberkulosis (Soekidjo Notoatmodjo, 2007). 

c. Menurut World Health Organization (WHO), program imunisasi di 

Indonesia memiliki tujuan untuk menurunkan angka kejadian penyakit 

dan angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi (Umar Fahmi Achmadi, 2006). 

d. Diharapkan anak menjadi kebal terhadap penyakit sehingga dapat 

menurunkan angka morbiditas dan mortalitas serta dapat menurunkan 

angka morbiditas dan mortalitas serta dapat mengurangi kecacatan akibat 

penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Hidayat, 2009). 

e. Mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan 

menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat 

(populasi) atau bahkan menghilangkan penyakit tertentu dari dunia 

seperti pada imunisasi cacar variola (IDAI, 2014). 

Imunisasi adalah  proses untuk membuat individu mempunyai 

imunitas dan resistensi terhadap infeksi, biasanya dengan cara memberikan 

vaksinasi (WHO, 2009). Imunisasi merupakan satu dari sepuluh kebijakan 

yang paling popular di abad 20 ini. Selain itu imunisasi juga merupakan cara 

paling efektif untuk mencegah penyakit infeksi. Oleh karena itu, imunisasi 
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dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian anak di berbagai 

negara. Menurut data WHO (2008), dapat diprediksi bahwa imunisasi dapat 

menurunkan angka penyakit  infeksi yang dapat mengancam kehidupan 

sebanyak dua juta kematian tiap tahunnya. Oleh karena itu, WHO 

mengambil peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan angka cakupan 

imunisasi di berbagai negara (Waluyanti, 2009). 

 

Proses pemberantasan penyakit yang dapat disembuhkan dengan 

imunisasi melalui tiga tahapan yaitu : 

 

a. Tahap reduksi dimana tahap ini terbagi menjadi :  

1. Tahap pengendalian penyakit, terjadi penurunan kasus dan kematian, 

cakupan imunisasi >80% dan interval terjadinya kejadian luar biasa 

antara 4-8 tahun 

2. Tahap pencegahan kejadian luar biasa, dimana cakupan imunisasi 

dapat dipertahankan tinggi dan merata, terjadi penurunan tajam kasus 

juga kematian dan interval Kejadian Luar Biasa (KLB) relatif lebih 

panjang. 

 

b. Tahap eliminasi dimana cakupan imunisasi sudah sangat tinggi (>95%), 

dan daerah-daerah dengan cakupan imunisasi rendah sudah sangat kecil 

jumlahnya. Kasus campak sudah jarang dan KLB hampir tidak pernah 

terjadi. Anak-anak yang dicurigai tidak terlindung (susceptible) harus 

diselidiki dan mendapat imunisasi tambahan segera agar terkurangi 

risiko terkena PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi). 

 

c. Tahap eradikasi terjadi setelah cakupan imunisasi tinggi dan merata, dan 

kasus sudah tidak ditemukan (Waluyanti, 2009). 
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3. Manfaat Imunisasi 

Manfaat imunisasi bagi anak dapat mencegah penyakit cacat dan 

kematian sedangkan manfaat bagi keluarga adalah dapat menghilangkan 

kecemasan dan mencegah biaya pengobatan yang tinggi bila anak sakit. 

Bayi dan anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari 

beberapa  penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan ke adik, kakak 

dan teman-teman disekitarnya. Manfaat untuk negara adalah untuk 

memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal 

untuk melanjutkan pembangunan negara (Paridawati, 2012).  Manfaat 

imunisasi :  

a. Pada anak: mencegah penderita yang disebabkan oleh penyakit dan 

kemungkinan cacat atau kematian.  

b. Pada keluarga: menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan 

bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua 

yakin bahwa anak akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman  

c. Pada negara: memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang 

kuat dan bekal untuk melanjutkan pembangunan negara (Atikah, 2010). 

 

4. Macam-macam Imunisasi 

 

a. Imunisasi Pasif (Pasif Immunization) 

Imunisasi pasif adalah pemberian antibodi kepada resipien, 

dimaksudkan untuk memberikan imunitas secara langsung tanpa harus 

memproduksi sendiri zat aktif tersebut untuk kekebalan tubuhnya. 

Antibodi yang diberikan ditujukan untuk upaya pencegahan atau 

pengobatan terhadap infeksi, baik untuk infeksi bakteri maupun virus. 

Proteksi bersifat sementara selama antibodi masih aktif didalam tubuh 

resipien dan perlindungannya singkat karena tubuh tidak membentuk 

memori terhadap patogen atau antigen spesifik (I.G.N Ranuh, 2008). 
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b. Imunisasi Aktif (Active Immunization) 

Imunisasi aktif adalah imunisasi yang dilakukan dengan cara 

memasukkan virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan kedalam 

tubuh dengan tujuan untuk merangsang tubuh memproduksi antibodi 

sendiri. Imunisasi yang diberikan kepada anak adalah: 

a. BCG, untuk mencegah TBC 

b. DPT, mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus 

c. Polio, untuk mencegah penyakit poliomyelitis 

d. Campak, untuk mencegah penyakit campak 

e. HB, untuk mencegah penyakit hepatitis B (Soekidjo Notoatmodjo, 

2007). 

 

5. Macam-Macam Imunisasi Dasar 

 

1) Imunisasi BCG (Bacillus Calmette Guerrin) 

Vaksin ini mengandung bakteri Bacillus Calmette Guerrin (BCG) 

hidup yang dilemahkan, diberikan secara intrakutan dengan dosis 0,05 ml 

pada insertion muskulus deltoideus (lengan kanan atas). Bacillus Calmette 

Guerrin (BCG) dimanfaatkan untuk mencegah penyakit TBC atau 

Tuberculosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. 

Reaksi yang mungkin terjadi : 

 

a. Reaksi lokal: 1–2 minggu setelah penyuntikan, pada tempat 

penyuntikan timbul kemerahan dan benjolan kecil yang teraba keras. 

Kemudian benjolan itu berubah menjadi pustule (gelembung berisi 

nanah), lalu pecah dan membentuk luka terbuka (ulkus). Luka ini 

akhirnya sembuh secara spontan dalam waktu 8 – 12 minggu dengan 

meningkatkan jaringan parut yang disebut scar dengan diameter 2-10 

mm. Bila tidak ada scar berarti imunisasi BCG tidak jadi, maka bila 

akan diulang dan bayi sudah berumur lebih dari 2 bulan harus dilakukan 

uji mantoux (tuberkulin) (Anonim, 2010). 
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2) Imunisasi DPT (Difteri, Pertusis dan Tetanus) 

Imunisasi DPT adalah suatu vaksin yang melindungi terhadap 

Difteri, Pertusis dan Tetanus. Difteri adalah suatu infeksi bakteri yang 

menyerang tenggorokan dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius 

atau fatal. Pertusis (batuk rejan) adalah infeksi bakteri pada saluran udara 

yang ditandai dengan batuk hebat yang menetap serta pernapasan yang 

melengking. Pertusis berlangsung selama beberapa minggu dan dapat 

menyebabkan serangan batuk hebat sehingga anak tidak dapat bernafas, 

makan atau minum. Pertusis juga dapat menimbulkan komplikasi yang 

serius seperti pneumonia, kejang dan kerusakan otak. Tetanus adalah 

infeksi yang bisa menyebabkan kekakuan pada rahang serta kejang 

(Anonim, 2010). 

 

Vaksin DPT adalah vaksin 3 in 1 yang bisa diberikan kepada anak 

yang berumur kurang dari 7 bulan. Biasanya vaksin DPT terdapat dalam 

bentuk suntikan, yang disuntikkan pada anterolateral (otot paha atas) 

secara subkutan dalam. Imunisasi DPT diberikan sebanyak 3 kali, yaitu 

pada saat anak berumur 2 bulan (DPT-1), 3 bulan (DPT-2), 4 bulan (DPT-

3), selang waktu tidak kurang dari 4 minggu dengan dosis 0,5 ml (Anonim, 

2010). 

 

DPT sering menyebabkan efek samping yang ringan seperti demam 

ringan atau nyeri di tempat penyuntikan selama beberapa hari. Efek 

samping tersebut terjadi karena adanya komponen pertusis di dalam vaksin. 

Pada kurang dari 1% penyuntikan DPT menyebabkan komplikasi sebagai 

berikut : 

a. Demam tinggi (lebih 40,5 oC) 

b. Rewel 

c. Kejang demam (risiko lebih tinggi pada anak yang sebelumnya pernah 

mengalami kejang atau terdapat riwayat kejang dalam keluarga) 

d. menangis dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah 

pemberian (Anonim, 2010). 
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3) Imunisasi Polio 

Imunisasi Polio memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit 

Poliomyelitis. Polio bisa menyebabkan nyeri otot dan kelumpuhan pada 

salah satu maupun kedua lengan atau tungkai. Polio juga bisa menyebabkan 

kelumpuhan otot-otot pernafasan dan otot untuk menelan. Polio bisa 

menyebabkan kematian. Imunisasi dasar Polio diberikan 4 kali (Polio I, II, 

III dan IV) dengan interval tidak kurang dari 4 minggu. Vaksin polio 

diberikan sebanyak 2 tetes (0,2 mL) langsung ke mulut anak atau dengan 

menggunakan sendok yang berisi air gula (Anonim, 2010). 

 

Efek samping sangat jarang terjadi reaksi sesudah imunisasi polio, 

apabila muntah dalam 30 menit segera diberi dosis ulang. Dosis pertama 

dan kedua diperlukan untuk menimbulkan respon kekebalan primer, 

sedangkan dosis ketiga dan keempat diperlukan untuk meningkatkan 

kekuatan antibodi sampai tingkat yang tertinggi (Anonim, 2010). 

 

4) Imunisasi Campak 

Imunisasi Campak memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit 

Campak. Imunisasi Campak diberikan sebanyak 1 dosis pada saat anak 

berumur 9 bulan dan diulangi 6 bulan kemudian. Vaksin disuntikkan secara 

subsutan pada lengan kiri atas atau pada paha sebanyak 0,5 ml. Jika terjadi 

wabah Campak, dan ada bayi yang belum berusia 9 bulan, maka imunisasi 

Campak boleh diberikan (Anonim, 2010).  

 

Efek samping yang mungkin terjadi berupa demam, ruam kulit, 

diare. Hingga 15% anak dapat mengalami demam ringan dan kemerahan 

selama 3 hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinasi (Anonim, 

2010). 
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5) Imunisasi HB (Hepatitis B) 

Imunisasi HB memberikan kekebalan terhadap Hepatitis B. 

Hepatitis B adalah suatu infeksi hati yang bisa menyebabkan kanker hati 

dan kematian. Dosis pertama (HB 0) diberikan segera setelah bayi lahir 

atau kurang dari 7 hari setelah kelahiran. Pada umur 2 bulan, bayi mendapat 

imunisasi HB 1 dan  4 minggu kemudian mendapat imunisasi HB II. 

Imunisasi dasar diberikan 3 kali dengan selang waktu 1 bulan. Vaksin 

disuntikkan pada anterolateral (otot paha) secara subcutan dengan dosis 

0,5 ml (Anonim, 2010). 

Pemberian imunisasi kepada anak yang sakit berat sebaiknya sampai 

anak benar-benar pulih. Efek samping dari vaksin HB adalah efek lokal 

(nyeri di tempat suntikan) dan sistematis (demam ringan, lesu, perasaan 

tidak enak pada saluran pencernaan), yang akan hilang dalam bebarapa hari 

(Anonim, 2010). 

 

6. Keberhasilan Imunisasi 

Tidak semua anak yang diimunisasi bebas dari serangan penyakit. 

Semua bergantung pada tingkat keberhasilan imunisasi yang dilakukan. 

Begitu pula, waktu perlindungan yang terjadi pun bervariasi. Ada anak yang 

terlindungi dalam waktu yang lama, ada pula yang terlindungi hanya sebentar 

saja. Keberhasilan imunisasi tergantung pada beberapa faktor yaitu: 

 

a. Waktu pemberian 

Vaksin yang diberikan ketika anak masih memiliki kadar antibodi 

dari ibunya yang masih tinggi akan memberikan hasil yang kurang 

memuaskan. Untuk waktu pemberian yang efektif pada setiap imunisasi 

berbeda-beda (Huda, 2009). 

 

b. Kematangan imunologik 

Pada bayi belum memiliki fungsi imun yang matang sehingga akan 

memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan pada anak. Individu 

dengan status imun rendah, seperti pasien yang mendapat pengobatan 
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imunosupresan atau sedang mengalami infeksi, maka akan mempengaruhi 

keberhasilan imunisasi, contohnya pada pasien HIV dan penggunaan 

kortikolsteroid jangka panjang pada penderita penyakit kronis (Huda, 

2009). 

 

c. Keadaan gizi 

Gizi yang kurang menyebabkan kemampuan sistem imun lemah. 

Meskipun kadar imunoglobulin normal atau meningkat, namun tidak 

mampu mengikat antigen dengan baik karena kekurangan asam amino yang 

dibutuhkan dalam pembentukan antibodi (Huda, 2009). 

 

d. Cara pemberian vaksin 

Cara pemberian mempengaruhi respons yang timbul. Vaksin Polio 

oral (lewat mulut) akan menimbulkan imunitas lokal dan sistemik. 

Sedangkan vaksin polio parenteral (disuntikkan) hanya memberikan 

kekebalan sistemik saja (Huda, 2009). 

 

e. Dosis vaksin 

Dosis yang terlalu sedikit akan menimbulkan respon imun yang 

kurang pula. Dosis yang terlalu tinggi juga akan menghambat sistem 

kekebalan yang diharapkan (Huda, 2009). 

 

f. Frekuensi pemberian 

Jarak pemberian yang terlalu dekat, pada saat kadar antibodi masih 

tinggi, maka antigen yang masuk segera dinetralkan oleh antibodi tersebut 

sehingga tidak sempat merangsang sistem kekebalan (Huda, 2009). 

 

7. Jenis-Jenis Vaksin 

Pada dasarnya isi vaksin dibuat dari : 

 

a. Kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan 

Virus atau bakteri ini dilemahkan di laboratorium, biasanya dengan 

pembiakan berulang-ulang. Vaksin yang dimatikan dihasilkan dengan cara 



42 
 

 
 

membiakan bakteri atau virus dalam media pembiakan, kemudian dibuat 

tidak aktif dengan penambahan bahan kimia (seperti formalin). Contoh 

vaksin yang dimatikan antara lain vaksin Polio salk dan vaksin batuk rejan. 

Contoh vaksin yang dilemahkan yaitu vaksin BCG, vaksin Polio sabin dan 

vaksin Campak (Huda, 2009). 

 

b. Zat racun (toxin) yang telah dilemahkan (toxoid) 

Vaksin jenis ini dibuat dengan mengambil zat racun dari kuman. 

Contohnya toksoid Tetanus dan toksoid Difteri (Huda, 2009). 

 

c. Komponen kuman yang biasanya serupa dengan protein khusus  

vaksin jenis ini, organisme tersebut dibuat murni dan hanya 

komponen komponennya yang dimasukkan dalam vaksin, seperti kapsul 

polisakarida, bagian fraksional yang masuk sub unit kuman. Contohnya 

vaksin Hepatitis B, Pertusis, Tifoid vi, Pneumokokus dan Meningokokus 

(Huda, 2009). 

 

8. Kelengkapan Imunisasi Dasar 

Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) 

seperti penyakit TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Hepatitis B dan 

Campak. Idealnya bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap yang terdiri 

dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, HB 3 kali dan Campak 1 kali. Untuk 

menilai kelengkapan status imunisasi dasar lengkap bagi bayi dapat dilihat 

dari cakupan imunisasi campak, karena imunisasi campak merupakan 

imunisasi yang terakhir yang diberikan pada bayi dengan harapan imunisasi 

sebelumnya sudah diberikan dengan lengkap (IDAI, 2017). 
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              Tabel.2 Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi 

                         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dirjen PP dan PL Depkes RI, 2015 

 

9.  Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 

Seiring dengan cakupan imunisasi yang tinggi maka penggunaan 

vaksin juga meningkat dan sebagai akibatnya reaksi simpang yang 

berhubungan dengan imunisasi juga meningkat. Reaksi simpang dikenal pula 

dengan istilah kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) atau Adverse Event 

Following Immunization (AEFI). Pada tahun 2012 diperoleh laporan 

sebanyak 190 kasus dari 19 provinsi (57,5%), yang terdiri dari 100 kasus KIPI 

serius dan 90 kasus KIPI non-serius. Dari data tersebut terlihat belum semua 

provinsi melaporkan. Diperkirakan kasus KIPI lebih besar dari laporan yang 

ada (Kemenkes RI, 2013). 

 

a. Pengertian 

KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi 

baik berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, efek farmakologis, kesalahan 

prosedur, koinsiden atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan 

(Akib, 2011; Kemenkes RI, 2013). 

 

 

 

 

Jenis 

Imunisasi 

Usia 

Pemberian 

Jumlah 

Pemberian 

Interval 

minimal 

Hepatitis B 0–7 hari 1 - 

BCG 1 bulan 1 - 

Polio / IPV 1, 2, 3,4 bulan 4 4 Minggu 

DPT-HB-Hib 2, 3, 4 bulan 3 4 Minggu 

Campak 9 bulan 1 - 
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KIPI serius merupakan kejadian medis setelah imunisasi yang tak 

diinginkan yang menyebabkan rawat inap atau perpanjangan rawat inap, 

kecacatan yang menetap atau signifikan dan kematian, serta menimbulkan 

keresahan di masyarakat (Kemenkes, 2013). 

 

b. Penyebab KIPI 

Selama ini, persepsi awam dan juga kalangan petugas menganggap 

semua kelainan dan kejadian yang dihubungkan dengan imunisasi sebagai 

reaksi alergi terhadap vaksin. Akan tetapi, telaah laporan KIPI oleh 

Vaccine Safety Comittee, Institute of Medicine (IOM) United State of 

America (USA), menyatakan bahwa sebagian besar KIPI terjadi secara 

kebetulan saja (koinsidensi). Kejadian yang memang akibat imunisasi 

tersering adalah akibat kesalahan prosedur dan teknik pelaksanaan 

(Programmatic Errors) (Akib, 2011). 

 

Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan (KomNas-PP) 

KIPI mengelompokkan etiologi KIPI dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu 

klasifikasi lapangan (untuk petugas di lapangan) dan klasifikasi kausalitas 

(untuk telaah  Komnas KIPI) (Kemenkes RI, 2013). 

 

c. Klasifikasi Lapangan 

Sesuai dengan manfaat di lapangan maka Komnas PP-KIPI memakai 

kriteria World Health Organization (WHO) Western Pacific (1999) yang 

memilah KIPI dalam lima kelompok berikut: 

1) Kesalahan Prosedur (Programmatic Error) 

Sebagian besar KIPI berhubungan dengan kesalahan prosedur 

yang meliputi kesalahan prosedur penyimpanan, pengeloalaan dan 

tata laksana pemberian vaksin. Kesalahan tersebut dapat terjadi pada 

berbagai tingkatan prosedur imunisasi. Misalnya, dosis antigen 

(terlalu banyak), lokasi dan cara penyuntikan, sterilisasi syringe dan 

jarum suntik, jarum bekas pakai, tindakan aseptik dan antiseptik, 

kontaminasi vaksin dan peralatan suntik, penyimpanan vaksin, 
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pemakaian sisa vaksin, jenis dan jumlah pelarut vaksin, tidak 

memperhatikan petunjuk produsen (petunjuk pemakaian, indikasi 

kontra, dan lain-lain) (Akib, 2011). 

 

2) Reaksi Suntikan 

Semua gejala klinis yang terjadi akibat trauma tusuk jarum 

suntik, baik langsung maupun tidak langsung harus dicatat sebagai 

reaksi KIPI. Reaksi suntikan langsung, meliputi rasa sakit, bengkak, 

dan kemerahan pada tempat suntikan. Adapun reaksi tidak langsung, 

meliputi rasa takut, pusing, mual, sampai sinkop. Reaksi ini tidak 

berhubungan dengan kandungan yang terdapat pada vaksin, yang 

sering terjadi pada vaksinasi massal. Pencegahan reaksi KIPI akibat 

reaksi suntikan bisa dilakukan dengan menerapkan teknik 

penyuntikan yang benar, membuat suasana tempat penyuntikan yang 

tenang dan mengatasi rasa takut pada anak (Akib, 2011). 

 

3) Induksi Vaksin (Reaksi Vaksin) 

Gejala KIPI yang disebabkan induksi vaksin umumnya sudah 

dapat diprediksi terlebih dahulu karena merupakan reaksi simpang dan 

secara klinis biasanya ringan. Walaupun demikian, dapat saja terjadi 

gejala klinis hebat seperti reaksi anafilaksis sistemik dengan risiko 

kematian. 

 

a. Reaksi Lokal: Rasa nyeri di tempat suntikan, bengkak-kemerahan 

di tempat suntikan (10%), bengkak pada daerah suntikan DPT dan 

tetanus (50%), BCG scar terjadi minimal setelah 2 minggu 

kemudian ulserasi dan sembuh setelah beberapa bulan. 

 

b. Reaksi sistemik: Demam (10%), kecuali DPT (hampir 50%), 

iritabel, malaise, gejala sistemik. Pada MMR dan campak reaksi 

sistemik disebabkan infeksi virus vaksin. Terjadi demam dan atau 

ruam, konjungtivitis (5–15%), dan lebih ringan dibandingkan 
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infeksi campak, tetapi berat pada kasus imunodefisiensi. Pada 

Mumps terjadi pembengkakan kelenjar parotis, rubela terjadi rasa 

nyeri sendi (15%) dan pembengkakan limfe. Pada Oral Polio 

Vaccine (OPV) diare (<1%), pusing, dan nyeri otot. 

 

c. Reaksi vaksin Berat: Kejang, trombositopenia, hypotonic 

hyporesponsive episode (HHE), persistent inconsolable srceaming 

bersifat self-imiting dan tidak merupakan masalah jangka panjang, 

anafilaksis, potensial menjadi fatal tetapi dapat di sembuhkan tanpa 

dampak jangka panjang. Enselofati akibat imunisasi campak atau 

DTP (Akib, 2011). 

 

    Pencegahan terhadap reaksi vaksin, di antaranya perhatikan 

indikasi kontra, tidak memberikan vaksin hidup kepada anak defisiensi 

imunitas, ajari orangtua menangani reaksi vaksin yang ringan dan 

anjurkan untuk segera kembali apabila ada reaksi yang mencemaskan 

(paracetamol dapat diberikan 4x sehari untuk mengurangi gejala 

demam dan rasa nyeri), kenali dan atasi reaksi anafilaksis, siapkan 

rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas lengkap (Akib, 2011). 

 

4). Faktor Kebetulan (Konsiden) 

Salah satu indikator faktor kebetulan ini ditandai dengan 

ditemukannya kejadian yang sama pada saat bersamaan pada kelompok 

populasi setempat dengan  karakteristik serupa, tetapi tidak mendapat 

imunisasi. 

 

             5). Penyebab Tidak Diketahui 

Apabila kejadian atau masalah yang dilaporkan belum dapat 

dikelompokkan ke dalam salah satu penyebab maka untuk sementara 

dimasukkan ke dalam kelompok ini. Biasanya, dengan kelengkapan 

informasi tersebut akan dapat ditentukan kelompok penyebab KIPI. 
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11. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Imunisasi Dasar 

Pada Bayi  

 

    Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2007), terdapat teori yang 

mengungkapkan determinan perilaku berdasarkan analisis dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku khususnya perilaku kesehatan. Diantara teori 

tersebut adalah teori Lawrence Green (1980), yang menyatakan bahwa 

perilaku seseorang ditentukan oleh tiga faktor, yaitu : 

 

1. Faktor Pemudah (Presdiposing Factors) 

Faktor-faktor ini mencakup dalam pendidikan, pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya. 

a. Tingkat Pendidikan Ibu Bayi 

Wanita sangat berperan dalam pendidikan di dalam rumah 

tangga. Mereka menanamkan kebiasaan dan menjadi panutan bagi 

generasi yang akan datang tentang perlakuan terhadap lingkungannya. 

Dengan demikian, wanita ikut menentukan kualitas lingkungan hidup 

ini. Untuk dapat melaksanakan pendidikan ini dengan baik, para 

wanita juga perlu berpendidikan baik formal maupun tidak formal. 

Akan tetapi pada kenyataan taraf, pendidikan wanita masih jauh lebih 

rendah dari pada kaum pria. Seseorang ibu dapat memelihara dan 

mendidik anaknya dengan baik apabila ia sendiri berpendidikan (Juli 

Soemirat Slamet, 2000). 

 

Menurut Dictionary of Education dalam buku Triana, dkk 

(2016) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses seseorang 

mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku 

lainnya di dalam masyarakat tempat ia hidup, proses sosial yakni 

orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan 

terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat 

memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan 

kemampuan individu yang optimal (Triana, 2016). 
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Hull (1978) dalam Aris (2004) menjelaskan bahwa pendidikan 

Ibu yang semakin tinggi akan memampukan ibu dalam mengambil 

keputusan untuk menjaga kesehatan anaknya serta meningkatkan 

pemanfaatan terhadap sarana kesehatan yang ada. Maskuri (1983) 

melaporkan bahwa 56,6% ibu balita tidak mengerti tentang imunisasi, 

hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ibu yang rendah. Pendidikan 

ibu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku ibu 

dalam pemanfaatan pelayanan imunisasi pada anaknya (Palupi, 2011). 

 

Ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap penggunaan 

fasilitas pelayanan kesehatan. Bahwa penggunaan posyandu 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dapat membuat orang menjadi 

berpandangan lebih luas berfikir dan bertindak secara rasional 

sehingga latar belakang pendidikan seseorang dapat mempengaruhi 

penggunaan pelayanan kesehatan (Notoadmodjo, 2007). 

 

Pendidikan terjadi melalui kegiatan atau proses belajar yang 

dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kegiatan 

belajar mempunyai ciri pertama, belajar adalah kegiatan yang 

menghasilkan perubahan pada diri individu, kelompok, atau 

masyarakat yang sedang belajar, baik aktual maupun potensial. Ciri 

kedua dari hasil belajar bahwa perubahan tersebut di dapatkan karena 

kemampuan baru yang berlaku untuk waktu yang relatif lama. Ciri 

yang ketiga adalah bahwa perubahan itu terjadi karena usaha, dan 

didasari bukan karena kebetulan (Notoadmodjo, 2007). 

 

Pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka 

akan semakin baik pula tingkat pengetahuannya. Ibu dengan 

pendidikan yang relatif tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk 

menggunakan sumber daya keluarga yang lebih baik dibandingkan 

dengan ibu yang berpendidikan rendah, karena pengetahuan makanan 

yang bergizi sering kurang dipahami oleh ibu yang tingkat 
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pendidikannya rendah, sehingga memberi dampak dalam mengakses 

pengetahuan khususnya dibidang kesehatan untuk penerapan dalam 

kehidupan keluarga terutama pada pengasuh anak balita 

(Notoadmodjo, 2007). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan terbagi 

menjadi 3 meliputi faktor umur, faktor tingkat sosial ekonomi dan 

faktor lingkungan. Faktor umur merupakan indikator kedewasaan 

seseorang, semakin bertambah umur pendidikan yang didapat akan 

lebih banyak. Baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non 

formal yang diinginkan adalah terjadinya perubahan kemampuan, 

penampilan atau perilakunya. Selanjutnya perubahan perilaku didasari 

adanya perubahan atau penambahan pengetahuan, sikap atau 

keterampilannya (Notoatmodjo, 2007). 

 

Faktor tingkat sosial ekonomi ini sangat mempengaruhi 

perbaikan pendidikan dan perbaikan pelayanan kesehatan yang 

diinginkan oleh masyarakat. Rata-rata keluarga dengan sosial 

ekonomi yang cukup baik akan memilih tingkat pendidikan dan sarana 

kesehatan yang bagus dan bermutu. Sedangkan faktor lingkungan 

mempunyai pengaruh yang besar dalam pendidikan seseorang. Seperti 

contoh orang yang berada dalam lingkungan keluarga yang 

mendukung serta mengutamakan pendidikan mereka akan lebih 

termotivasi untuk belajar. Sehingga pengetahuan yang mereka peroleh 

akan lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang keluarganya 

tidak mendukung untuk merasakan bangku sekolah (Notoatmodjo, 

2007). 

 

Ruang lingkup pendidikan terdiri dari pendidikan informal, 

non formal dan formal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang 

diperoleh seseorang dirumah dalam lingkungan keluarga. Pendidikan 

informal berlangsung tanpa organisasi, yakni tanpa orang tertentu 
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yang diangkat atau ditunjuk sebagai pendidik, tanpa suatu program 

yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dan tanpa 

evaluasi yang formal berbentuk ujian. Sementara itu pendidikan non 

formal meliputi berbagai usaha khusus yang diselenggarakan secara 

terorganisasi terutama generasi muda dan orang dewasa, yang tidak 

dapat sepenuhnya atau sama sekali tidak berkesempatan mengikuti 

pendidikan sekolah dapat memiliki pengetahuan praktis dan 

keterampilan dasar yang mereka perlukan sebagai warga masyarakat 

yang produktif. Sedangkan pendidikan formal adalah pendidikan yang 

mempunyai bentuk atau organisasi tertentu seperti terdapat di sekolah 

atau universitas (Notoatmodjo, 2007). 

 

b. Tingkat Pengetahuan Ibu Bayi 

 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan itu terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. 

Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (over behavior). Sebelum orang 

mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri orang 

tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni, Awareness (kesadaran), 

Interest (tertarik), Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya 

stimulus tersebut bagi dirinya). Trial (orang telah mulai mencoba 

perilaku baru), Adoption (subyek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus pengetahuan 

diperoleh dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Seorang 

ibu akan mengimunisasikan anaknya setelah melihat anak tetangganya 

kena penyakit polio sehingga cacat karena anak tersebut belum pernah 

memperoleh imunisasi polio (Soekidjo Notoatmodjo, 2007). 
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Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang. Apabila penerimaan perilaku baru atau 

adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, 

kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat 

langgeng (long lasting). Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari 

oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama 

(Notoadmojo, 2007). 

 

Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 

tingkatan yaitu : 

 

a. Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya atau mengingat kembali sesuatu yang 

spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari/rangsangan yang telah 

diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan 

yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu 

tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya. 

 

b. Memahami (Comprehension) 

 Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi secara benar. Orang yang telah paham 

terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan, 

menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang 

dipelajari. 
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c. Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. 

Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan 

hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam 

konteks atau situasi yang lain. 

 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi 

atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih 

didalam satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama 

lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata 

kerja nya. 

 

e. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu 

bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah 

suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-

formulasi yang ada. 

 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-

penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri 

atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada (Notoatmodjo, 

2007). 
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Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang 

antara lain : 

 

1) Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang pada 

orang lain terhadap sesuatu hal agar mereka dapat memahami. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi pendidikan 

seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan 

pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. 

Sebaliknya jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan 

menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan 

informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan (Palupi, 2011). 

 

2) Pekerjaan 

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang 

memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung (Palupi, 2011). 

 

3) Umur 

Bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada 

aspek fisik dan psikologis (mental). Pada aspek psikologis atau 

mental taraf berpikir seseorang semakin matang dan dewasa 

(Palupi, 2011). 

 

4) Minat 

Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang 

tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk 

mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh 

pengetahuan yang lebih mendalam (Palupi, 2011). 
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5) Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami 

seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada 

kecenderungan pengalaman yang kurang baik seseorang akan 

berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap 

objek tersebut menyenangkan maka secara psikologis timbul 

kesan yang sangat mendalam dan membekas dalam emosi 

kejiwaannya, dan akhirnya dapat pula membentuk sikap positif 

dalam kehidupannya (Palupi, 2011). 

 

6) Kebudayaan 

Lingkungan sekitar, kebudayaan dimana kita hidup dan 

dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan 

sikap (Palupi, 2011). 

 

7) Informasi 

Informasi merupakan salah satu unsur komunikasi karena 

komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses penyampaian 

informasi dari komunikator (Sender) kepada komunikan 

(Receiver). Kemudahan memperoleh informasi dapat membantu 

mempercepat seseorang memperoleh pengetahuan yang baru 

(Palupi, 2011). 

 

c. Status Pekerjaan Ibu Bayi  

             Pekerjaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mata 

pencaharian, apa yang dijadikan pokok kehidupan, sesuatu yang 

dilakukan untuk mendapatkan nafkah (Pandji Anoraga, 2005).  

 

Ibu yang bekerja mempunyai waktu kerja sama seperti dengan 

pekerja lainnya. Adapun waktu kerja bagi pekerja yang dikerjakan yaitu 

waktu siang 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja 

dalam satu minggu, atau dengan 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu 



55 
 

 
 

untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Sedangkan waktu malam hari 

yaitu 6 jam satu hari dan 35 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam 

1 minggu. Bertambah luasnya lapangan kerja, semakin mendorong 

banyaknya kaum wanita yang bekerja, terutama di sektor swasta. Di 

satu sisi berdampak positif bagi pertambahan pendapatan, namun di sisi 

lain berdampak negatif terhadap pembinaan dan pemeliharaan anak 

(Panji Anoraga, 2005).  

 

Hubungan antara pekerjaan ibu dengan kelengkapan imunisasi 

dasar bayi adalah jika ibu bekerja untuk mencari nafkah maka akan 

berkurang kesempatan waktu dan perhatian untuk membawa bayinya 

ke tempat pelayanan imunisasi, sehingga akan mengakibatkan bayinya 

tidak mendapatkan pelayanan imunisasi, kecuali jika mempunyai 

pembantu yang dapat membawa anaknya ketempat pelayanan 

kesehatan (Panji Anoraga, 2005). 

 

Berdasarkan penelitian Mursyida (2013) dari 53 responden 

diperoleh bahwa ibu bekerja yang memberikan imunisasi dasar lengkap 

sebanyak 81,08%, dan ibu tidak bekerja yang memberikan imunisasi 

dasar lengkap sebanyak 43,75%. Sedangkan berdasarkan penelitian 

Prayoga (2009) 87 responden diperoleh bahwa ibu bekerja yang 

memberikan imunisasi dasar lengkap senyak 8 responden (18,6%) dan 

ibu tidak bekerja yang memberikan imunisasi dasar lengkap senyak 35 

responden (81,4%). 

 

d. Self Efficacy 

Self efficacy didefinisikan sebagai keyakinan tentang 

kemampuan seseorang untuk mencapai tingkat kinerja dengan 

menggunakan kemampuannya dan menggunakan pengalamannya 

terhadap peristiwa-peristiwa lampau yang mempengaruhi kehidupan. 

Tinggi rendahnya self efficacy seseorang akan menentukan kemampuan 

seseorang untuk merasakan sesuatu, berfikir, berinovasi, dan 
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berperilaku yang sesuai. Self efficacy merupakan prediktor dan langsung 

proksimal dari niat dan perilaku. Menurut teori kognitif sosial, kontrol 

pribadi memfasilitasi perubahan perilaku kesehatan (Bandura, 1994). 

 

Self efficacy berkaitan dengan kendali seseorang terhadap 

lingkungan dan perilaku. Keyakinan kognitif yang menentukan apakah 

perubahan perilaku kesehatan akan dimulai, bagaimana usaha yang akan 

dikeluarkan, dan berapa lama akan bertahan dalam menghadapi 

rintangan dan kegagalan. Self efficacy mempengaruhi satu upaya 

menempatkan sebagainya untuk mengubah perilaku berisiko dan 

ketekunan untuk terus berjuang meskipun hambatan dan kemunduran 

yang dapat melemahkan motovasi. Self efficacy secara langsung 

berkaitan dengan perilaku kesehatan, tetapi juga akan mempengaruhi 

perilaku kesehatan secara tidak langsung melalui dampaknya pada 

tujuan. Tantangan terhadap self efficacy yang mempengaruhi individu 

serta bagaimana mereka menentukan tujuan mereka. Individu dengan 

self efficacy yang kuat memilih tujuan yang lebih menantang, mereka 

fokus pada kesempatan bukan pada hambatan. 

 

Health Action Process Approach (Schwarzer, 2008) 

menjelaskan perbedaan antara preintentional motivasi proses yang 

mengarah pada perilaku niat dan kemauan disengaja proses-posting 

yang mengarah pada perilaku kesehatan yang sebenarnya. Dalam tahap 

motivasi, orang perlu percaya kemampuan seseorang untuk melakukan 

tindakan yang diinginkan. Pada tahap kemauan berikutnya, setelah 

seseorang telah mengembangkan kecenderungan menuju mengadopsi 

perilaku kesehatan tertentu “niat baik” harus diubah menjadi petunjuk 

rinci tentang cara melakukan tindakan yang diinginkan. Self efficacy 

mempengaruhi proses perencanaan, mengambil inisiatif, menjaga 

perubahan perilaku dan mengelola perbaikan perilaku. 
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Persepsi self efficacy ditemukan menjadi penting pada semua 

tahapan dalam proses perubahan perilaku kesehatan. Tetapi tidak selalu 

sama pada setiap individu. Artinya tergantung pada situasi tertentu 

individu yang mungkin kemajuanya tinggi atau rendah dalam proses 

perubahan. Perbedaan antara tindakan self efficacy, peniruan self 

efficacy, dan pemulihan self efficacy telah dibawa oleh Marlatt, Bear, 

dan Quigley (1995) dalam domain perilaku adiktif. Alasan untuk 

perbedaan antara beberapa keyakinan self efficacy pada setiap fase 

adalah bahwa selama dalam perubahan perilaku kesehatan dan bahwa 

keyakinan self efficacy yang berbeda diperilaku dalam rangka perubahan 

perilaku. Sebagai contoh, seseorang mungkin percaya diri dalam 

kemampuannya secara umum menjadi aktif secara fisik (misalnya self 

efficacy tinggi), tetapi mungkin tidak sangat untuk melanjutkan aktivitas 

fisik setelah peninjauan ulang (recovery self efficacy yang rendah). 

Tahap-tahap self efficacy sebagai berikut. 

 

1) Tindakan Self-Efficacy (Task Self Efficacy) juga disebut “pra 

tindakan self efficacy” mengacu pada proses tahapan pertama, 

dimana individu sebelum bertindak, tetapi mengembangkan 

motivasi untuk melakukannya dan merupakan kepercayaan optimis 

selama fase pra tindakan. Individu dengan self efficacy yang tinggi 

dalam mewujudkan keberhasilan tindakannya, mengantisipasi 

potensi hasil dari strategi yang beragam, dan lebih mungkin untuk 

memulai sebuah perilaku yang baru. Mereka dengan self efficacy 

yang kurang, selalu membayangkan kegagalan, terdapat keraguan 

pada dirinya, dan cenderung menunda-nunda. Sementara tindakan 

self efficacy merupakan instrument dalam fase motivasi berikut dua 

konstruksi adalah instrumental dan berikutnya fase kemauan karena 

itu dikatakan self efficacy kemauan. 
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2) Pemeliharaan Efikasi-diri (Maintenance Self Efficacy), di sisi lain 

merupakan keyakinan optimis tentang kemampuan seseorang untuk 

mengatasi hambatan yang timbul selama masa pemeliharaan. 

Sebuah perilaku kesehatan baru bisa berubah menjadi jauh lebih 

sulit dari pada yang diharapkan, tetapi individu dengan self efficacy 

merespon dengan strategi yang lebih baik, usaha lebih, dan 

kegigihan berkepanjangan untuk mengatasi berbagai rintangan. 

Setelah tindakan telah diambil, individu dengan pemeliharaan self 

efficacy tinggi melakukan upaya yang lebih dan bertahan lama dari 

pada yang rendah self efficacynya. 

 

3) Pemulihan self efficacy (recovery self efficacy). Pengalaman 

kegagalan dan pemulihan dari kemunduran. Individu dengan self 

efficacy self  yang tinggi, bagaimanapun menghindari efek seperti 

ini dengan menghubungkan perubahan untuk situasi lingkungan 

luar yang berisiko tinggi dengan menemukan cara-cara untuk 

mengendalikan kerusakan dan untuk memulihkan harapan. 

Pemulihan self efficacy berkaitan dengan keyakinan seseorang 

untuk kembali ke posisi semula setelah mengalami kegagalan. 

Orang percaya kemampuannya untuk mendapatkan kembali kontrol 

setelah suatu kemunduran atau kegagalan dan untuk mengurangi 

bahaya.  

 

2. Faktor Pemungkin (Enabling Factors) 

Faktor pemungkin atau pendukung (enabling) perilaku adalah 

fasilitas, sarana dan prasarana atau sumber daya atau fasilitas kesehatan 

yang memfasilitasi terjadinya perilaku seseorang atau masyarakat, termasuk 

juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, Polindes, 

Pos obat Desa, Dokter atau Bidan Swasta, dan sebagainya, serta 

kelengkapan alat imunisasi, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2007). 
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a. Ketersedian Sarana dan Prasarana  

Ketersedian sarana dan prasarana atau fasilitas bagi masyarakat, 

termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah 

Sakit, Poliklinik, Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Dokter, atau 

Bidan  Praktek Desa. Fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau 

memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan, maka faktor-faktor ini 

disebut faktor pendukung atau faktor pemungkinan. 

 

b. Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian derajat 

kesehatan, termasuk status kelengkapan imunisasi dasar adalah adanya 

keterjangkauan tempat pelayanan kesehatan oleh masyarakat. 

Kemudahan untuk mencapai pelayanan kesehatan ini antara lain 

ditentukan oleh adanya transportasi yang tersedia sehingga dapat 

memperkecil jarak tempuh, hal ini akan menimbulkan motivasi ibu 

untuk datang ketempat pelayanan imunisasi. 

 

Menurut Lawrence Green (1980), Ketersediaan dan 

keterjangkauan sumber daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan 

yang ada dan mudah dijangkau merupakan salah satu faktor yang 

memberi kontribusi terhadap perilaku dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan. 

 

Faktor pendukung lain menurut Djoko Wiyono (1997) adalah 

akses terhadap pelayanan kesehatan yang berarti bahwa pelayanan 

kesehatan tidak terhalang oleh keadaan geografis, keadaan geografis ini 

dapat diukur dengan jenis transportasi, jarak, waktu perjalanan dan 

hambatan fisik lain yang dapat menghalangi seseorang mendapat 

pelayanan kesehatan. Semakin kecil jarak jangkauan masyarakat 

terhadap suatu tempat pelayanan kesehatan, maka akan semakin sedikit 

pula waktu yang diperlukan sehingga tingkat pemanfaatan pelayanan 

kesehatan meningkat. 
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Menurut Suparyanto (2011), Akses pelayanan kesehatan 

merupakan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah 

sakit, tenaga kesehatan dan sebagainya yang dapat dicapai oleh 

masyarakat. Akses pelayanan kesehatan yang baik adalah yang tidak 

terhalang oleh kendaraan geografis seperti lama perjalanan, jarak, serta 

sosial maupun ekonomi (Triana, 2016). 

 

Secara umum jarak adalah letak wilayah berhubungan dengan 

keterjangkauan tempat dan waktu. Keterjangkauan tempat 

berhubungan dengan tempat dan lokasi sarana pelayanan kesehatan dan 

tempat tinggal masyarakat dapat diukur dari jarak, waktu dan biaya 

perjalanan. Tempat tinggal masyarakat dengan pusat pelayanan 

kesehatan yang diukur dalam radius kilometer (Triana, 2016). 

 

Konsep jarak tempat tinggal merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. 

Semakin jauh jarak antara tempat tinggal dengan tempat kegiatan akan 

semakin menurunkan motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas. 

Sebaliknya semakin dekat jarak tempat tinggal dengan tempat kegiatan 

dapat meningkatkan usaha. Pengaruh jarak tempat tinggal dengan 

tempat kegiatan tak terlepas dari adanya besarnya biaya yang digunakan 

dan waktu yang lama. Kaitannya dengan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya kesehatan masih rendah, sehingga jarak antara rumah 

tinggal dan tempat pelayanan kesehatan mempengaruhi perilaku 

mereka (Adzaniyah, 2013). 

 

Pelayanan kesehatan yang lokasinya terlalu jauh dari daerah 

tempat tinggal tentu tidak mudah dicapai, sehingga membutuhkan 

transportasi untuk menjangkau tempat pelayanan kesehatan, apabila 

keadaan ini sampai terjadi, tentu tidak akan memuaskan pasien, maka 

disebut suatu pelayanan kesehatan bermutu apabila pelayanan tersebut 
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dapat dicapai oleh pemakai jasa pelayanan kesehatan itu (Adzaniyah, 

2013). 

 

Mutu pelayanan kesehatan mempunyai beberapa dimensi salah 

satunya yaitu akses pelayanan kesehatan adalah kemudahan program 

jaminan atau menjangkau pelayanan yang disediakan baik secara 

geografis, dimana akses berhubungan dengan transportasi, jarak dan 

lama perjalanan. Dengan demikian letak pelayanan kesehatan dapat 

dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya (Triana, 2016). 

 

3. Faktor Penguat (Reinforcing Factors) 

Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku Keluarga dan para 

petugas termasuk petugas kesehatan (Soekidjo Notoatmodjo, 2007). 

Menurut Lawrence W. Green, ketersediaan dan keterjangkauan sumber 

daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ada dan mudah dijangkau 

merupakan salah satu faktor yang member kontribusi terhadap perilaku 

sehat  dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. 

 

a. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga adalah bantuan yang bermanfaat secara 

emosional dan memberikan pengaruh positif yang berupa informasi, 

bantuan instrumental, emosi, maupun penilaian yang diberikan oleh 

anggota keluarga yang terdiri dari suami, orang tua, mertua, maupun 

saudara lainnya. Dukungan sosial secara psikologis dipandang sebagai 

hal yang kompleks. Wortman dan Dunkell-Scheffer (1987) 

mengidentifikasikan beberapa jenis dukungan yang meliputi ekspresi 

perasaan positif, termasuk menunjukkan bahwa seseorang diperlukan 

dengan rasa penghargaan yang tinggi, ekspresi persetujuan dengan atau 

pemberitahuan tentang ketepatan keyakinan dan perasaan seseorang. 

Ajakan untuk membuka diri dan mendiskusikan keyakinan dan sumber-

sumber juga merupakan bentuk dukungan sosial (Charles Abraham, 

1997). 
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Mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata 

diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, 

antara lain adalah fasilitas. Sikap ibu yang positif terhadap imunisasi 

harus mendapat konfirmasi dari suaminya dan ada fasilitas imunisasi 

yang mudah dicapai, agar ibu tersebut mengimunisasi anaknya. 

Disamping faktor fasilitas, juga diperlukan dukungan/support dari 

pihak lain, misalnya suami/istri/orang tua/mertua. Temuan utama dari 

studi yang dilakukan di Uganda menunjukkan bahwa peran orang tua 

untuk mendukung atau tidak dalam pemberian imunisasi dipengaruhi 

oleh keterlibatan keluarga (Babirye at al, 2011). 

 

Sesuai suvey kualitatif yang dilakukan dimasyarakat Transkei 

di Eastern Cape yang menunjukkan bahwa salah satu alasan utama 

untuk tidak membawa anak mereka keklinik imunisasi adalah tidak 

tersedianya pengasuh untuk membawa anaknya keklinik atau untuk 

merawat anaknya di rumah, ibu hamil/ ibu yang tidak mampu berjalan 

keklinik atau pengasuh yang tua tidak bisa berjalan ke klinik. Hal ini 

menunjukkan bahwa dukungan keluarga merupakan aspek penting 

dalam imunisasi (Helman dan Yogeswaran, 2004). 

 

b. Petugas Imunisasi 

Petugas kesehatan untuk program imunisasi biasanya dikirim 

dari pihak puskesmas, biasanya dokter atau bidan, lebih khususnya 

bidan desa. Menurut Djoko Wiyono (2000) pasien atau masyarakat 

menilai mutu pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan 

kesehatan yang empati, respek dan tanggap terhadap kebutuhannya, 

pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

diberikan dengan cara yang ramah pada waktu berkunjung. Dalam 

melaksanakan tugasnya petugas kesehatan harus sesuai dengan mutu 

pelayanan. Pengertian mutu pelayanan untuk petugas kesehatan berarti 

bebas melakukan segala sesuatu secara professional untuk 

meningkatkan derajat kesehatan pasien dan masyarakat sesuai dengan 
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ilmu pengetahuan dan keterampilan yang maju, mutu peralatan yang 

baik dan memenuhi standar yang baik, komitmen dan motivasi petugas 

tergantung dari kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas mereka 

dengan cara yang optimal (Djoko Wiyono, 2000). 

 

12.  Faktor-faktor yang menghambat tercapainya imunisasi dasar 

Penghambat tidak tercapainya cakupan imunisasi adalah seperti yang dapat 

dijelaskan dibawah ini : 

1. Orang tua meyakini bahwa kejadian penyakit menular menurun beberapa 

dekade Oleh karena kebersihan pribadi yang lebih baik, perbaikan sanitasi, 

nutrisi yang baik yang umumnya meningkatkan kualitas hidup. Beberapa 

orang tua mencontohkan teman dekatnya yang divaksinasi  namun terkena 

penyakit dan bahkan mereka beranggapan bahwa memiliki penyakit 

seperti campak, gondok, dan rubella adalah penyakit masa kanak-kanak 

tanpa komplikasi yang serius  dan akan mendapatkan kekebalan yang 

tahan lama setelah secara alami melawan penyakit, dibandingkan dengan 

vaksinasi tertentu (Oktarina S, 2018). 

2. Orang tua meragukan dari beberapa jenis vaksin (Lorenz C, et al. 2012). 

3. Kesibukan keluarga, gaya hidup keluarga, persepsi keluarga tentang tubuh 

dan sistem kekebalan tubuh anak, mereka meyakini bahwa tubuh sudah 

memilliki antibodi sendiri, risiko penyakit yang dirasakan tidak terlalu 

mengancam, efikasi dan efek samping vaksin, keuntungan dari  mengalami 

penyakit yang membuat anak kebal setelah sembuh dari sakit, pengalaman 

negatif sebelumnya dengan vaksinasi dan karena lingkungan sosial 

(Istriyani. 2011). 

4. Karena alasan Agama (Kapp C, 2003). 

5. Kurangnya pasokan vaksin, pengetahuan ibu tentang imunisasi dan 

paparan ibu tentang informasi kesehatan anak yang kurang (Fitriani et al. 

2016). 

6. Bingung dengan jadwal imunisasi, keraguan terhadap keamanan vaksin 

dan kesibukan dalam bekerja (Libunelo et al. 2018). 
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7. Sikap, norma subjektif persepsi dan niat mempengaruhi kepatuhan orang 

tua dalam memberikan imunisasi pada bayinya (Erlita  et al. 2016) dan 

(Kadir et al. 2014). 

8. Pengetahuan, sikap, dan motivasi orang tua serta informasi tentang 

imunisasi merupakan faktor yang mempengaruhi kelengkapan pemberian 

imunisasi dasar pada bayi (Triana, 2016) dan (Nurihandayani, 2008). 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Dalam Pemberian Imunisasi 

 

1. Kepatuhan Imunisasi 

Menurut tim penyusun kamus pusat bahasa (2002) patuh adalah suka 

menurut, taat pada perintah, aturan. Jadi kepatuhan berarti sifat patuh, 

ketaatan.  Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku. Perilaku manusia 

berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang dorongan 

merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia 

(Heri P, 1999). 

 

Dalam Encyclopedia of Social Psychology bahwa kepatuhan 

mengacu pada tindakan yang sesuai permintaan yang bersumber dari luar. 

Permintaan tersebut dapat bersumber dari orang atau objek. Kepatuhan 

tidak mengacu pada suatu keadaan menerima perilaku yang ditampilkan 

atau ada perubahan sikap tetapi melakukan sesuatu sesuai permintaan. 

Kepatuhan adalah sejauh mana perilaku tertentu (seperti menuruti perintah 

dokter atau melakukan gaya hidup sehat) sesuai instruksi dokter atau saran 

kesehatan.  

 

Kepatuhan ini dipengaruhi atau dikendalikan oleh berbagai faktor 

seperti faktor budaya, ekonomi, sosial, self-efficacy dan pengetahuan. 

Pedoman yang memandu perilaku individu ada dalam peraturan (termasuk 

peraturan kesehatan), namun tidak selalu dipatuhi (Baumeister dan Vohs, 

2007). 
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Kepatuhan imunisasi dasar adalah kelengkapan imunisasi yang 

didapatkan balita yang terdiri dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, HB 

3 kali dan Campak 1 kali. Untuk menilai kelengkapan status imunisasi dasar 

lengkap bagi bayi dapat dilihat dari cakupan imunisasi campak, karena 

imunisasi campak merupakan imunisasi yang terakhir yang diberikan pada 

bayi dengan harapan imunisasi sebelumnya sudah diberikan dengan lengkap 

sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan oleh tenaga kesehatan 

(IDAI, 2017). 

 

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam efektifitas imunisasi 

adalah kepatuhan terhadap jadwal imunisasi. Apabila ibu tidak patuh dalam 

mengimunisasikan bayinya maka akan berpengaruh sangat besar terhadap 

kekebalan dan kerentanan tubuh bayi terhadap suatu penyakit. Sehingga 

diharapkan bayi mendapatkan imunisasi tepat waktu agar terlindung dari 

berbagai penyakit berbahaya (I.G.N Ranuh, 2011). 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Mojoyinola (2012), menunjukkan 

bahwa faktor-faktor fisik seperti lokasi tempat pelayanan imunisasi, jarak 

ketempat pelayanan imunisasi, akses ke pelayanan imunisasi, dan faktor 

fisik (pengetahuan tentang pengetahuan dan sikap ibu terhadap imunisasi) 

berpengaruh terhadap kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi sesuai 

jadwal. Sehingga pembuat program dan kebijakan harus memperhatikan 

faktor-faktor tersebut ketika merancang strategi untuk meningkatkan 

cakupan imunisasi atau meningkatkan kepatuhan ibu dalam pemberian 

imunisasi sesuai jadwal imunisasi. 

 

Penjagaan diri pada waktu sehat,  lebih baik dari pada pengobatan 

pada waktu sakit. Allah SWT melarang manusia membiarkan dirinya 

binasa. Sunnah nabi pada riwayat para sahabat menunjukkan berbagai upaya 

untuk melakukan tindakan pencegahan penyakit seperti di nyatakan dalam 

Al-Quran serta beberapa hadist Rasulullah SAW. Sebagai berikut : 
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Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma, Rasulullah SAW pernah 

menasehati seseorang: 

 

تكََ قَبْلَ سَقمَِكَ وَ اِغْتنَِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَباَبكََ قَبْلَ هَرَمِكَ وَ  صِحَّ

 غِناَكَ قَبْلَ فقَْرِكَوَ فرََاغَكَ  قَبْلَ شَغْلِكَ وَ حَياَتكََ قَبْلَ مَوْتكَِ 
Terjemahnya:  

Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara, waktu mudamu 

sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu 

sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu 

sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu (HR. Al-

Hakim). 

 

Hadits ini menunjukkan bahwa pentingnya mengambil langkah 

pencegahan sama halnya dengan imunisasi agar mencegah terjadinya 

kasus/penyakit yang dimana kita perlu mengambil sebab membentengi diri 

sebelum terjadi. Untuk itu sebagai umat islam kita harus memanfaatkan 

waktu dengan sebaik-baiknya. 

 

Untuk mencapai tingkat derajat kesehatan yang optimal pada diri 

kita, keluarga, masyarakat serta lingkungan kita khususnya untuk 

kepentingan Kesehatan Ibu dan Anak. Upaya pencegahan terhadap penyakit 

menular tertentu dilakukan melalui munisasi. Untuk menghindarinya 

sebaiknya mengambil langkah pencegahan. Karena penjagaan diri pada 

waktu sehat lebih baik daripada pengobatan, karena Allah SWT melarang 

manusia membiarkan dirinya binasa.   

 

    Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-baqarah 2:195 :  

                          

Terjemahnya :  

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan. 

(Kementerian Agama, 2013:195). 
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C. Tinjauan Umum Tentang Ibu 

 

1.  Pengertian 

        Ibu adalah sebutan untuk perempuan yang telah melahirkan, sebutan 

untuk seorang perempuan yang sudah bersuami, panggilan yang lazim 

kepada seorang perempuan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002). 

 

2.  Peranan Ibu 

   Sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai 

peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik 

anak-anaknya. Pelindung sebagai salah satu kelompok dari peranan 

sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Disamping 

itu juga, ibu berperan sebagai pencari nafka tambahan dalam keluarganya 

(Riyadi, 2009). 

 

  Menurut Nye dan Gecas (1976) dalam  Riyadi (2009) telah 

mengidentifikasi delapan peranan dasar yang membentuk posisi sosial 

sebagai suami-ayah dan istri-ibu: peran sebagai provider, peran sebagai 

pengatur rumah tangga, peran perawatan anak, peran sosialisasi anak, peran 

rekreasi, peran persaudaraan (Kindship) (memelihara hubungan keluarga 

paternal dan maternal), peran teraupetik (memenuhi kebutuhan afektif dari 

pasangan), dan peran seksual (Riyadi, 2009). 

 

  Peran ibu dalam sehat dan sakit, peran sentral ibu sebagai pembuat 

keputusan tentang kesehatan utama, pendidik, konselor dan pemberi asuhan 

dalam keluarga (Litman dalam Riyadi, 2009). 

 

3.  Pola Asuh Ibu 

  Asih adalah memberi kasih sayang, perhatian, rasa aman, 

kehangatan kepada keluarga sehingga kemungkinan mereka tumbuh dan 

berkembang sesuai usia dan kebutuhannya. Asuh adalah menuju kebutuhan 

pemeliharaan dan perawatan anak agar kesehatannya selalu terpelihara 

sehingga diharapkan menjadi anak-anak yang baik fisik, mental, sosial dan 
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spiritual. Asah adalah memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya sehingga 

siap menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa 

depannya (Riyadi, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Lawrance Green dalam Notoatmodjo 2007) 

 

 

Faktor Pemungkin 

1. Ketersediaan  sarana 

dan  prasarana / 

fasilitas kesehatan 

2. Keterjangkauan ke 

tempat pelayanan 

kesehatan 

Faktor Penguat 

1. Dukungan 

Keluarga 

2. Dukungan Petugas 

Kesehatan 

Faktor Pemudah 

1. Pengetahuan 

2. Pendidikan 

3. Sikap 

4. Status Pekerjaan 

5. Ekonomi 

6. Keyakinan 

7. Umur 

 

 

Kepatuhan Ibu 

Terhadap Pemberian 

Imunisasi Dasar Pada 

Bayi 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Keterangan : 

 

                                                      : Variabel Dependen 

 

                                             : Variabel Independen 

 

 

    Pendidikan 

Dukungan Keluarga 

Akses Pelayanan Imunisasi 

Pengetahuan  

 

Dukungan Petugas Kesehatan 

Status Pekerjaan 

 

 

Kepatuhan Ibu 

Terhadap 

Pemberian 

Imunisasi Dasar  

 

Pada Bayi 

 

 

Self Efficacy (Keyakinan) 
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Lisa kadir dkk, 2014 dalam penelitiannya terkait Pengetahuan dan 

Kepatuhan Ibu Pada Pemberian Imunisasi Dasar Bagi Bayi. Adapun kekurangan 

dalam penelitian ini karena hanya meneliti satu variabel saja, yakni variabel tingkat 

pengetahuan. 

 

Cahyani erlita dkk, 2016 dalam penelitiannya terkait Hubungan 

Pengetahuan dengan Sikap dalam Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Ibu 

yang Memiliki Bayi 0-9 Bulan. Dalam penelitian ini hanya meneliti variabel 

pengetahuan dan sikap yang merupakan faktor pemudah. Adapun kekurangan 

dalam penelitian ini adalah tidak meneliti variabel yang merupakan faktor 

pemungkin dan faktor penguat. 

 

Maimunah, 2017 dalam penelitiannya terkait Hubungan Pengetahuan Ibu 

dengan Pelaksanaan Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Karang Sari Huta 3 

Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Dalam penelitian ini hanya 

meneliti variabel pengetahuan, pendidikan, pekerjaan dan umur yang merupakan 

faktor pemudah. Adapun kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak meneliti 

variabel yang merupakan faktor pemungkin dan faktor penguat. 

 

Elvi libunelo dkk, 2018 dalam penelitiannya terkait Hubungan Karakteristik 

Ibu dan Jarak Pelayanan Kesehatan dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar di 

Puskesmas Dulukapa. Dalam penelitian ini hanya meneliti variabel umur, 

pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan yang merupakan faktor pemudah dan 

jarak pelayanan yang merupakan faktor pemungkin. Adapun kekurangan dalam 

penelitian ini adalah tidak meneliti variabel yang merupakan faktor penguat. 

 

Sri oktarina, 2018 dalam penelitiannya terkait Hubungan Peran Kader dan 

Dukungan Keluarga Dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi di Wilayah 

Kerja Puskesmas Tarusan. Dalam penelitian ini hanya meneliti variabel dukungan 

keluarga dan peran kader yang merupakan faktor penguat. Adapun kekurangan 

dalam penelitian ini adalah tidak meneliti variabel yang merupakan faktor pemudah 

dan faktor pemungkin. 
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Nina fitri, 2018 dalam penelitiannya terkait Persepsi Masyarakat tentang 

Imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas Pagambiran. Dalam penelitian ini  meneliti 

variabel pengetahuan yang merupakan faktor pemudah serta dukungan keluarga 

dan dukungan petugas kesehatan yang merupakan faktor penguat. Adapun 

kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak meneliti variabel yang merupakan 

faktor pemungkin. 

 

Witi herlayati, 2018 dalam penelitiannya terkait Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan dengan Kelengkapan Imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas TAIS. 

Dalam penelitian ini hanya meneliti variabel pendidikan, pengetahuan dan sikap 

yang merupakan faktor pemudah. Adapun kekurangan dalam penelitian ini adalah 

tidak meneliti variabel yang merupakan faktor pemungkin dan faktor penguat. 

 

Sri mulyani dkk, 2018 dalam penelitiannya terkait Pengetahuan Ibu tentang 

Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi. Adapun kekurangan dalam penelitian ini 

karena hanya meneliti satu variabel saja, yakni variabel tingkat pengetahuan. 

 

Menurut lawrence Green (1980), menyatakan bahwa perilaku seseorang 

ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: faktor pemudah, faktor pemungkin, faktor 

penguat. Dari beberapa kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga 

peneliti tertarik melanjutkan penelitian ini terkait Tingkat Kepatuhan Ibu terhadap 

pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana 

Kabupaten Maros Tahun 2019. Dengan meneliti beberapa variabel yang mewakili 

masing-masing faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan Ibu terhadap 

pemberian imunisasi dasar pada bayi yakni variabel tingkat pendidikan, tingkat 

pengetahuan, status pekerjaan, keyakinan (yang merupakan variabel yang 

sebelumnya belum pernah diteliti) keempat variabel ini merupakan faktor pemudah, 

variabel akses pelayanan imunisasi yang merupakan faktor pemungkin serta 

variabel dukungan keluarga dan dukungan petugas kesehatan yang merupakan 

faktor penguat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional Study, tujuan utama peneliti 

mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya tanpa 

memberikan intervensi pada variabel yang akan diteliti. dimana variabel 

dependen dan independen diteliti secara bersamaan dalam satu waktu tertentu 

(Sastroasmoro, 2014). 

Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitik, dapat digunakan 

untuk mengetahui seberapa jauh kontribusi dari Ibu terkait, Pengetahuan, 

Pendidikan, Status Pekerjaan, Self Efficacy (Keyakinan), Akses Pelayanan 

Imunisasi, Dukungan Keluarga serta Dukungan Petugas Kesehatan terhadap 

Kepatuhan Ibu dalam Pemberian Imunisasi Dasar pada bayinya dalam sekali 

waktu dan tanpa melakukan tindak lanjut terhadap pengukuran yang telah 

dilakukan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, maka yang akan menjadi tempat pelaksanaan penelitian adalah 

Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. 

 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

      Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2010).  

   



74 
 

 
 

      Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang berumur 9 

bulan - 36 bulan di Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten 

Maros, berdasarkan data hasil pencatatan Puskesmas hingga 2018, jumlah 

sasaran sebanyak 55 orang anak.  

 

2. Sampel 

    Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010). Agar karakteristik sampel tidak menyimpang 

dari populasinya, maka sebelum dilakukan pengambilan sampel perlu 

ditentukan kriteria inklusi maupun kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah 

kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang 

dapat diambil sebagai sampel. Sedangkan kriteria eksklusi adalah ciri-ciri 

anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, 

2012). 

 

a. Kriteria Inklusi : 

1) Responden adalah ibu yang memiliki balita usia 9 bulan – 36 bulan 

di Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. 

2) Responden memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).  

 

b. Kriteria Eksklusi : 

1) Responden yang memiliki balita lebih dari satu, diperbolehkan 

mengisi kuesioner satu kali saja dengan menggunakan anak balita 

yang paling muda (usia ≥ 9 bulan) atau dengan menggunakan anak 

balita yang tertua jika anak termuda usia < 9 bulan. 

2) Responden tidak dapat diwakili dengan orang lain. 
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Tabel  3.1 

 Jumlah Anak Usia 9 bulan – 36 bulan Desa Lebbotengngae  

Kec. Cenrana Kab. Maros tahun 2018 

 

Stratum (Dusun) Jumlah Sampel 

Tana Takko 17 

Salassa 21 

Parigi 17 

Jumlah 55 

 

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 55 Ibu bayi yang ada di 

Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros tahun 

2019.  

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Total Sampling yaitu teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel 

sebanyak 55 Ibu bayi di Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana 

Kabupaten Maros tahun 2019.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan 

kartu menuju sehat. 

1. Kuesioner 

Kuesioner ini berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh data atau informasi tentang tingkat Pengetahuan, 

Pendidikan, Status Pekerjaan, Self efficacy, Akses Pelayanan Imunisasi, 

serta Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan terhadap 

Kepatuhan Ibu dalam Pemberian Imunisasi pada bayinya. 
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2. Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

Untuk mengetahui status kelengkapan imunisasi dasar bayi dapat 

dilihat dari kartu menuju sehat. Setiap bayi sebaiknya mempunyai 

dokumentasi imunisasi seperti kartu menuju sehat yang dipegang oleh 

orang tua atau pengasuhnya. Setiap dokter atau tenaga medis yang 

memberikan imunisasi harus mencatat semua data-data yang relevan pada 

kartu menuju sehat tersebut. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan 

wawancara terhadap responden menggunakan kuesioner untuk 

mendapatkan data tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat 

kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengngae 

Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros yang meliputi tingkat Pendidikan 

Ibu, tingkat Pengetahuan Ibu, Status Pekerjaan Ibu, Self efficacy, Akses 

Pelayanan Imunisasi, Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas 

Kesehatan. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari orang 

lain yang dalam penelitian ini berasal dari instansi-instansi kesehatan, 

yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Maros dan Puskesmas Cenrana Maros. Data-data sekunder 

dalam penelitian ini antara lain, data cakupan kelengkapan imunisasi dasar 

pada bayi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, data bayi yang menjadi 

sasaran imunisasi dari Puskesmas Cenrana dan data dari Kartu Menuju 

Sehat (KMS) atau buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). 
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F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 

Soekidjo Notoadmojo, (2012) menjelaskan bahwa menganalisis data 

penelitian terlebih dahulu kita mengolah data, setelah data terkumpul yang 

harus dilakukan sebagai berikut : 

1. Teknik Pengolahan Data 

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program 

dan Microsoft Office Excel dan Statistic Package for Sosial Science (SPSS) 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing 

           Sebelum data diolah, harus dilakukan penyuntingan (editing) 

terlebih dahulu. Bertujuan untuk memeriksa data hasil pengumpulan 

data meliputi kelengkapan jawaban atas pertanyaan, jawabannya 

relevan dan konsisten. 

 

b. Coding 

            Untuk memudahkan dalam pengolahan data, maka dilakukan 

pemberian kode pada jawaban. Coding atau pemberian kode sangat 

berguna dalam memasukkan data. 

 

c. Entry Data 

          Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode dimasukkan ke 

dalam program komputer. 

 

d. Cleaning 

           Apabila semua data telah dimasukkan, dilakukan pengecekan 

kembali untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan 

kemudian dilakukan koreksi. 

 

e. Tabulating 

         Tabulating yakni memasukkan data ke dalam tabel yang sesuai 

dengan menggunakan program komputer.  
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2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat   

Yaitu analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Pada 

umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan 

presentase dari tiap variabel. (Soekidjo Notoadmojo, 2012). Dengan 

menggunakan rumus: 

X= (F/n) x 100% 

 Keterangan : 

     X = hasil presentase 

     F = Frekuensi Hasil Pencapaian 

     n = Total seluruh Observasi 

Analisis univariat (analisis deskriptif) untuk membuat gambaran 

secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti. Dengan 

menggunakan program komputer disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi yaitu mean, min-max dan standar deviasi. 

 

b. Analisi Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

atau berkolerasi (Soekidjo Notoadmodjo, 2012). Dalam penelitian ini 

analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

Kepatuhan Ibu dengan tingkat Pendidikan Ibu, tingkat Pengetahuan 

Ibu, Status Pekerjaan Ibu, Self efficacy, Akses Pelayanan Imunisasi, 

Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan terhadap 

pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji chis square. Pembuktian 

ujii chis square dapat menggunakan formula: 

 

1. Mencari chis square dengan rumus : 

𝑋2 =
∑(𝑓𝑜−𝑓𝑒)

𝑑𝑘
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Keterangan : 

X2 = nilai chis square 

Fo = frekuensi yang diobservasi 

Fe = frekuensi yang diharapkan 

 

2.  Mencari nilai X2 tabel dengan rumus: 

dk= (k-1)(b-1) 

        keterangan : 

        k = banyaknya kolom 

        b = banyaknya baris 

 

Untuk mengetahui hubungan tingkat Pengetahuan, Pendidikan Ibu, 

Status Pekerjaan Ibu, Self efficacy, Akses Pelayanan Imunisasi, 

Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan dengan 

tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada 

Bayi. digunakan taraf  signifikan yaitu α (0,05) : 

 

a. Apabila p ≤ 0,05= Ho ditolak, berarti ada hubungan tingkat 

Pengetahuan, Pendidikan Ibu, Status Pekerjaan Ibu, Self 

Efficacy, Akses Pelayanan Imunisasi, Dukungan Keluarga dan 

Dukungan Petugas Kesehatan dengan tingkat Kepatuhan Ibu 

terhadap pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa 

Lebbotengngae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. 

 

b. Apabila p > 0,05 = Ho diterima atau gagal menolak Ha, berarti 

tidak ada hubungan tingkat Pengetahuan, Pendidikan Ibu, 

Status Pekerjaan Ibu, Self Efficacy, Akses Pelayanan Imunisasi, 

Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan dengan 

tingkat Kepatuhan Ibu terhadap pemberian Imunisasi Dasar 

pada Bayi di Desa Lebbotengngae Kecamatan Cenrana 

Kabupaten Maros. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lebbotengae Kecamatan Cenrana 

Kabupaten Maros. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 55 orang Ibu yang 

memiliki anak usia 9 bulan-36 bulan. Lebbotengae adalah nama sebuah desa yang 

berada di wilayah Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Desa Lebbotengae berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula 

sebagai desa swasembada. Desa Lebbotengae memiliki luas wilayah 1.227 km2 

dengan hutan desa 758 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 1.531 jiwa. Batas 

wilayah Desa Lebbotengae sebagai berikut: 

 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Limampoccoe  

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Laiya 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labuaja 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cenrana Baru 

 

Berdasarkan data kependudukan 2019 yang diperoleh dari kantor Desa 

Lebbotengae jumlah penduduk Desa Lebbotengae sebanyak 403 Kepala Keluarga, 

terdiri dari laki-laki 788 jiwa, perempuan 743 jiwa, yang terdiri atas 3 dusun Dusun 

Salassa, Dusun Parigi, Dusun Tana Takko. Dalam bidang kesehatan Desa 

Lebbotengae mempunyai 3 posyandu. Sedangkan untuk memeriksakan kesehatan 

warga pergi kebidan desa di Desa Lebbotengae atau ke Poskesdes. 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen (kuesioner) 

yang dibacakan oleh peneliti dan responden yang memilih jawaban dari setiap 

pertanyaan dan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Setelah data terkumpul dan 

dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian diolah dengan SPSS. Selanjutnya, hasil 

penelitian secara lengkap disajikan dalam bentuk tabel yang meliputi karakteristik 

responden, analisis univariat, dan analisis bivariat dari setiap variabel untuk 

menghasilkan data distribusi.  
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Data yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian dan 

disajikan dalam bentuk tabel. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik Responden 

a. Kelompok umur responden 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Umur Responden  

di Wilayah Desa Lebbotengae 

Kabupaten Maros 

Umur  Frekuensi (n) Persentase (%) 

21-25 Tahun 10 18.2 

26-30 Tahun 24 43.6 

31-35 Tahun 8 14.5 

36-40 Tahun 8 14.5 

41-45 Tahun 5 9.1 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 55 responden, distribusi 

responden berdasarkan kelompok umur dengan jumlah tertinggi yaitu pada 

kelompok umur 26-30 tahun yaitu sebanyak 24 responden (43,6%) dan yang paling 

sedikit adalah umur 41-45 tahun yaitu sebanyak 5 responden (9,1%). 

b. Pendidikan terakhir responden 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden 

di Wilayah Desa Lebbotengae 

Kabupaten Maros 

Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%) 

SD 10 18.2 

SMP 32 58.2 

SMA/SMK 5 9.1 

Perguruan tinggi 8 14.5 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 55 responden, distribusi 

responden berdasarkan pendidikan terakhir dengan jumlah tertinggi yaitu SMP 

sebanyak 32 responden (58,2%) dan yang paling sedikit adalah SMA/SMK yaitu 

sebanyak 5 responden (9,1%). 

2. Karakteristik Anak 

a. Kelompok umur anak 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Umur Anak 

di Wilayah Desa Lebbotengae 

Kabupaten Maros 

Umur  Frekuensi (n) Persentase (%) 

9-15 bulan 5 9.1 

16-22 bulan 11 20.0 

23-29 bulan 9 16.4 

30-36 bulan 30 54.5 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 55 Anak, distribusi 

berdasarkan kelompok umur anak dengan jumlah tertinggi yaitu pada kelompok 

umur 30-36 bulan yaitu sebanyak 30 anak (54,5%) dan yang paling sedikit adalah 

umur 9-15 bulan yaitu sebanyak 5 anak (9,1%). 

 

c. Jenis Kelamin Anak 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Anak 

di Wilayah Desa Lebbotengae 

Kabupaten Maros 

Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%) 

Laki-laki 33 60 

Perempuan 22 40 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 55 anak, distribusi 

responden berdasarkan jenis kelamin anak dengan jumlah tertinggi yaitu Laki-laki 

sebanyak 33 anak (60%) dan Perempuan yaitu sebanyak 22 anak (40%). 

3. Riwayat Pemberian Imunisasi Dasar 

a. Kelengkapan Imunisasi Dasar 

 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelengkapan Imunisasi Dasar 

di Wilayah Desa Lebbotengae 

Kabupaten Maros 

Kelengkapan Imunisasi Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tidak Lengkap 18 32.7 

Lengkap 37 67.3 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 55 Anak, distribusi 

berdasarkan kelengkapan imunisasi dasar dengan jumlah yang lengkap 

imunisasinya yaitu sebanyak 37 anak (67,3%) dan yang tidak lengkap imunisasinya  

yaitu sebanyak 18 anak (32,7%). 

 

b. Kepatuhan Ibu dalam pemberian Imunisasi 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Kepatuhan 

di Wilayah Desa Lebbotengae 

Kabupaten Maros 

Tingkat Kepatuhan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tidak Patuh 49 89.1 

Patuh 6 10.9 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 55 responden, distribusi 

responden berdasarkan tingkat kepatuhan Ibu dalam pemberian imunisasi dengan 

jumlah yang patuh yaitu sebanyak 6 responden (10,9%) dan yang tidak patuh yaitu 

sebanyak 49 responden (89,1%). 

4. Analisis Univariat 

Variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini terlebih dahulu akan 

dideskripsikan dengan analisis univariat yang hasilnya akan memberikan gambaran 

umum mengenai responden. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu pengetahuan, 

pendidikan, status pekerjaan, self efficacy, akses pelayanan imunisasi, dukungan 

petugas kesehatan dan dukungan keluarga. Sedangkan variabel terikat adalah 

kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar. 

a. Pengetahuan 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Imunisasi Dasar  

di Wilayah Desa Lebbotengae 

Kabupaten Maros 

 

Pengetahuan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Kurang 48 87.3 

Baik 7 12.7 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.7 tentang pengetahuan Imunisasi Dasar di wilayah Desa 

Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 55 responden, 

pengetahuan dengan kategori baik berjumlah 7 responden (12,7%) dan kategori 

kurang yaitu 48 responden (87,3%).  
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b. Pendidikan  

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden 

di Wilayah Desa Lebbotengae 

Kabupaten Maros 

Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Rendah 42 76.4 

Tinggi 13 23.6 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.8 tentang tingkat pendidikan Ibu terhadap pemberian 

Imunisasi Dasar di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan 

bahwa dari 55 responden, tingkat pendidikan dengan kategori rendah berjumlah 42 

responden (76,4%) dan kategori tinggi yaitu sebanyak 13 responden (23,6%).  

c. Status Pekerjaan 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Perkerjaan Responden 

di Wilayah Desa Lebbotengae 

Kabupaten Maros 

Status Pekerjaan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Bekerja 8 14.5 

Tidak Bekerja 47 85.5 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.9 tentang status pekerjaan terhadap pemberian 

Imunisasi Dasar di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan 

bahwa dari 55 responden, status pekerjaan dengan kategori bekerja berjumlah 8 

responden (14,5%) dan kategori tidak bekerja yaitu sebanyak 47 responden 

(85,5%).  
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d. Self efficacy (Keyakinan) 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Self Efficacy Terhadap Imunisasi Dasar 

Di Wilayah Desa Lebbotengae  

Kabupaten Maros 

 

Self Efficacy Frekuensi (n) Persentase (%) 

Yakin 47 85.5 

Tidak Yakin 8 14.5 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 tentang self efficacy (keyakinan) terhadap imunisasi 

dasar di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 55 

responden, self efficacy (keyakinan) dengan kategori yakin berjumlah 47 responden 

(85,5%) dan kategori tidak yakin berjumlah 8 responden (14,5%). 

e. Akses Pelayanan Imunisasi 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Akses Pelayanan Imunisasi 

Di Wilayah Desa Lebbotengae  

Kabupaten Maros 

 

Akses Pelayanan  Frekuensi (n) Persentase (%) 

Mudah 55 100 

Tidak Mudah 0 0 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.11 tentang akses pelayanan imunisasi dalam pemberian 

Imunisasi Dasar di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan 

bahwa dari 55 responden, akses pelayanan imunisasi dengan kategori mudah 

berjumlah 55 responden (100%). 
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f.  Dukungan Keluarga 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Dukungan Keluarga 

di Wilayah Desa Lebbotengae 

Kabupaten Maros 

 

Dukungan Keluarga Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tidak Mendukung 44 80 

Mendukung 11 20 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.12 tentang dukungan keluarga terhadap pemberian 

Imunisasi Dasar di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan 

bahwa dari 55 responden, dukungan keluarga dengan kategori mendukung 

berjumlah 11 responden (20%) dan kategori tidak mendukung berjumlah 44 

responden (80%). 

g. Dukungan Petugas Kesehatan  

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Dukungan Petugas Kesehatan 

Di Wilayah Desa Lebbotengae 

Kabupaten Maros 

 

Dukungan Petugas Kesehatan Frekuensi (n) Persentase (%) 

Mendukung 51 92.7 

Tidak Mendukung 4 7.3 

Total 55 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.13 tentang dukungan petugas kesehatan imunisasi dasar 

di wilayah Desa Lebbotengae Kabupaten Maros menunjukkan bahwa dari 55 

responden, dukungan petugas kesehatan dengan kategori mendukung berjumlah 51 

responden (92,7%) dan kategori tidak mendukung berjumlah 4 responden (7,3%). 
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5. Analisis Bivariat 

Pada analisis ini dilakukan tabulasi silang antara variabel independen dan 

variabel dependen untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel 

tersebut, yang diuraikan pada tabel berikut: 

a. Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap 

Pemberian Imunisasi Dasar 

Hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap 

pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut: 

 

Tabel 4.14 

Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Tingkat Kepatuhan Ibu 

Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah  

Desa Lebbotengae Kabupaten Maros 

 

Pengetahuan 

Ibu 

Kepatuhan Imunisasi Total 

P-value Tidak Patuh Patuh 

n % n % N % 

Kurang 45 81,8 3 5,5 48 87,3 
0,004 

Baik 4 7,3 3 5,5 7 12,7 

Total 49 89,1 6 10,9 55 100  

         Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.14, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara 

tingkat pengetahuan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian 

imunisasi dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, 

terdapat 45 responden dengan kategori pengetahuan kurang yang tidak patuh dalam 

pemberian imunisasi dasar (81,8%) dan 3 responden dengan kategori pengetahuan 

kurang yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (5,5%) sedangkan 4 responden 

dengan kategori pengetahuan baik yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi 

dasar (7,3%) dan 3 responden dengan kategori pengetahuan baik yang patuh dalam 

pemberian imunisasi dasar (5,5%). 
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Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square diperoleh 

nilai p= 0,004 (p<0,05), yang menunjukkan ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar 

di Desa Lebbotengae, yang artinya Ho di tolak dan Ha di terima. 

b. Hubungan Pendidikan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap 

Pemberian Imunisasi Dasar 

Hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap 

pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut: 

 

Tabel 4.15 

Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dengan Tingkat Kepatuhan Ibu 

Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah  

Desa Lebbotengae Kabupaten Maros 

 

Tingkat 

Pendidikan 

Ibu 

Kepatuhan Imunisasi Total 

P-value Tidak Patuh Patuh 

n % n % N % 

Rendah 40 72,7 2 3,6 42 76,4 0,009 

 Tinggi 9 16,4 4 7,3 13 23,6 

Total 49 89,1 6 10,9 55 100  

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.15, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara 

tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi 

dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, terdapat 40 

responden dengan kategori pendidikan rendah yang tidak patuh dalam pemberian 

imunisasi dasar (72,7%) dan 2 responden dengan kategori pendidikan rendah yang 

patuh dalam pemberian imunisasi dasar (3,6%) sedangkan 9 responden dengan 

kategori pendidikan tinggi yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar 

(16,4%) dan 4 responden dengan kategori pendidikan tinggi yang patuh dalam 

pemberian imunisasi dasar (7,3%). 
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Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square diperoleh 

nilai p= 0,009 (p<0,05), yang menunjukkan ada hubungan antara tingkat 

pendidikan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar 

di Desa Lebbotengae, yang artinya Ho di tolak dan Ha di terima. 

c. Hubungan Status Pekerjaan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu Terhadap 

Pemberian Imunisasi Dasar 

Hubungan status pekerjaan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap 

pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut: 

 

Tabel 4.16 

Hubungan Status Pekerjaan Ibu dengan Tingkat Kepatuhan Ibu 

Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah  

Desa Lebbotengae Kabupaten Maros 

 

Status 

Pekerjaan 

Ibu 

Kepatuhan Imunisasi Total 

P-value Tidak Patuh Patuh 

n % n % N % 

Bekerja 7 12,7 1 1,8 8 14,5 
0.876 

Tidak Bekerja 42 76,4 5 9,1 47 85,5 

Total 49 89,1 6 10,9 55 100  

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.16, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara 

status pekerjaan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi 

dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, terdapat 7 

responden dengan status bekerja yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar 

(12,7%) dan 1 responden dengan status bekerja yang patuh dalam pemberian 

imunisasi dasar (1,8%) sedangkan 42 responden dengan status tidak bekerja yang 

tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (76,4%) dan 5 responden dengan 

status tidak bekerja yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (9,1%). 
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Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square diperoleh 

nilai p= 0,876 (p>0,05), yang menunjukkan tidak ada hubungan antara status 

pekerjaan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di 

Desa Lebbotengae, yang artinya Ho di terima dan Ha di tolak. 

d. Hubungan Self efficacy (Keyakinan) dengan Tingkat Kepatuhan Ibu 

Terhadap Imunisasi Dasar 

Hubungan self efficacy (keyakinan) dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap 

pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut: 

 

Tabel 4.17 

Hubungan Self efficacy (keyakinan) Ibu dengan Tingkat Kepatuhan 

Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah  

Desa Lebbotengae Kabupaten Maros 

 

Self efficacy 

(keyakinan) 

Kepatuhan Imunisasi Total 

P-value Tidak Patuh Patuh 

n % n % N % 

Yakin 41 74,5 6 10,9 47 85,5 
0,284 

Tidak Yakin 8 14,5 0 0 8 14,5 

Total 49 89,1 6 10,9 55 100  

         Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara self 

efficacy (keyakinan) ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian 

imunisasi dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, 

terdapat 41 responden dengan self efficacy (keyakinan) yakin yang tidak patuh 

dalam pemberian imunisasi dasar (74,5%) dan 6 responden dengan self efficacy 

(keyakinan) yakin yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (10,9%) sedangkan 

8 responden dengan self efficacy (keyakinan) tidak yakin yang tidak patuh dalam 

pemberian imunisasi dasar (14,5%) dan 0 responden dengan self efficacy 

(keyakinan) tidak yakin yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (0%). 
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Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square diperoleh nilai 

p= 0,284 (p>0,05), yang menunjukkan tidak ada hubungan antara self efficacy 

(keyakinan) ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar 

di Desa Lebbotengae, yang artinya Ho di terima dan Ha di tolak. 

e. Hubungan Akses Pelayanan Imunisasi dengan Tingkat Kepatuhan Ibu 

Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar 

Hubungan akses pelayanan imunisasi dengan tingkat kepatuhan ibu 

terhadap pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut: 

 

Tabel 4.18 

Hubungan Akses Pelayanan Imunisasi dengan Tingkat Kepatuhan 

Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah  

Desa Lebbotengae Kabupaten Maros 

 

Akses 

pelayanan 

imunisasi 

Kepatuhan Imunisasi Total 

P-value Tidak Patuh Patuh 

n % n % N % 

Mudah 49 89,1 6 10,9 55 100  

Tidak Mudah 0 0 0 0 0 0 

Total 49 89,1 6 10,9 55 100  

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.18, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara 

akses pelayanan imunisasi dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian 

imunisasi dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, 

terdapat 49 responden dengan akses pelayanan imunisasi mudah yang tidak patuh 

dalam pemberian imunisasi dasar (89,1%) dan 6 responden dengan akses pelayanan 

imunisasi mudah yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (10,9%).  
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Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square diperoleh 

nilai p= konstan (p>0,05), yang menunjukkan tidak ada hubungan antara akses 

pelayanan imunisasi ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian 

imunisasi dasar di Desa Lebbotengae, yang artinya Ho di terima dan Ha di tolak. 

f. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kepatuhan Ibu 

Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar 

Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap 

pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut: 

 

Tabel 4.19 

Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kepatuhan Ibu 

Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah  

Desa Lebbotengae Kabupaten Maros 

 

Dukungan 

keluarga 

Kepatuhan Imunisasi Total 

P-value Tidak Patuh Patuh 

n % n % N % 

Tidak 

Mendukung 
42 76,4 2 3,6 44 80 

0,002 

Mendukung 7 12,7 4 7,3 11 20 

Total 49 89,1 6 10,9 55 100  

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.19, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara 

dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi 

dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, terdapat 42 

responden dengan dukungan keluarga tidak mendukung yang tidak patuh dalam 

pemberian imunisasi dasar (76,4%) dan 2 responden dengan dukungan keluarga 

tidak mendukung yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (3,6%). Sedangkan 

terdapat 7 responden dengan dukungan keluarga mendukung yang tidak patuh 

dalam pemberian imunisasi dasar (12,7%) dan 4 responden dengan dukungan 
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keluarga mendukung yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar (7,3%). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square diperoleh nilai 

p= 0,002 (p<0,05), yang menunjukkan ada hubungan antara dukungan keluarga 

dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa 

Lebbotengae, yang artinya Ho di tolak dan Ha di terima. 

g. Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Tingkat Kepatuhan Ibu 

terhadap Pemberian Imunisasi Dasar 

Hubungan dukungan petugas kesehatan dengan tingkat kepatuhan ibu 

terhadap pemberian imunisasi dasar dapat dilihat pada tabel tabulasi silang berikut: 

Tabel 4.20 

Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Tingkat Kepatuhan 

Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar di Wilayah  

Desa Lebbotengae Kabupaten Maros 

 

Dukungan 

petugas 

kesehatan 

Kepatuhan Imunisasi Total 

P-value Tidak Patuh Patuh 

n % n % N % 

Mendukung 45 81,8 6 10,9 51 92,7 

0,467 Tidak 

Mendukung 
4 

7,3 
0 

0 
4 

7,3 

Total 49 89,1 6 10,9 55 100  

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.20, diperoleh bahwa hasil analisis hubungan antara 

dukungan petugas kesehatan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian 

imunisasi dasar di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros yakni dari 55 responden, 

terdapat 45 responden dengan dukungan petugas kesehatan mendukung yang tidak 

patuh dalam pemberian imunisasi dasar (81,8%) dan 6 responden dengan dukungan 

petugas kesehatan mendukung yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar 

(10,9%). Sedangkan terdapat 4 responden dengan dukungan petugas kesehatan 

tidak mendukung yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar (7,3%) dan 0 
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responden dengan dukungan petugas kesehatan tidak mendukung yang patuh dalam 

pemberian imunisasi dasar (0%). Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji chi square diperoleh nilai p= 0,467 (p>0,05), yang menunjukkan 

tidak ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan tingkat kepatuhan 

ibu terhadap pemberian imunisasi dasar di Desa Lebbotengae, yang artinya Ho di 

terima dan Ha di tolak. 

B. Pembahasan 

 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan juga diperoleh 

dari pendidikan, pengalaman, media massa, maupun lingkungan. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain terpenting bagi terbentuknya tindakan seseorang. 

Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan psikis dalam menumbuhkan sikap dan 

perilaku setiap hari sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan 

stimulasi terhadap tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2012). 

Pengetahuan ibu adalah sebagai salah satu faktor yang mempermudah 

(predisposing factor) terhadap terjadinya perubahan perilaku khususnya 

mengimunisasikan anak. Hal ini sesuai dengan pendapatan L.Green dalam buku 

Soekidjo Notoatmodjo (2003) yang menyatakan bahwa salah satu faktor penentu 

terjadinya perubahan perilaku adalah adanya faktor pemudah (predisposing factor) 

yang di dalamnya termasuk tingkat pengetahuan. 

Pengetahuan selain dari informasi dapat juga diperoleh dari pengalaman 

seseorang yang pernah terjadi pada masa lalu atau pada masa sekarang. Pengalaman 

adalah guru terbaik yang merupakan sumber pengetahuan dan informasi yang dapat 

dipahami dan dimengerti oleh individu itu sendiri dari proses belajar yang sudah 

dilakukannnya. Informasi juga dapat mempengaruhi pengetahuan ibu tentang 
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imunisasi. Pada jaman modern ini informasi dapat diperoleh dari berbagai media, 

misalnya media cetak maupun elektronik. Misalnya iklan di televisi yang 

menayangkan PIN (Pekan Imunisasi Nasional), secara tidak langsung iklan tersebut 

mengingatkan tentang pentingnya imunisasi (Nugroho, 2013). 

Sesuai dalam firman Allah SWT dalam QS. Al- Mujadilah ayat 58:11  

                         

                              

                

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu: “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Kementerian Agama, 

2013:11). 

 

Yang dimaksud oleh ayat diatas adalah orang beriman yang berilmu lebih 

utama dan diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah SWT dari pada oran g 

beriman yang tidak berilmu. Kedudukan ilmu yang begitu tinggi dan kedudukan 

orang yang berilmu begitu mulia dalam agama, sehingga ditekankan bahkan 

diwajibkan kepada setiap manusia untuk menuntut ilmu. Jadi kewajiban dalam 

menuntut ilmu terbuka dan wajib untuk setiap manusia, baik laki-laki maupun 

perempuan. Tidak terbatas pada jenis kelamin dan umur bagi sang ilmuwan. 

Hasil analisis hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan tingkat 

kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dapat dijelaskan bahwa 

dari 48 ibu yang memiliki pengetahuan kurang baik yang tidak patuh dalam 

pemberian imunisasi dasar sebanyak 45 orang (81,8%) dan yang patuh dalam 

pemberian imunisasi dasar hanya 3 orang (5,5%). Hasil uji statistik diperoleh nilai 
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P value = 0,004 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian 

imunisasi dasar. 

Peneliti menganalisis bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 

dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar karena tingkat 

pendidikan kebanyakan dari ibu hanya menempuh sampai pada tingkat pendidikan 

SD/SMP atau dengan kata lain rata-rata ibu yang ada di Desa Lebbotengae memiliki 

pendidikan rendah sehingga berpengaruh pada tingkat pengetahuan ibu. Rendahnya 

pengetahuan yang dimiliki oleh kebanyakan ibu yang ada di Desa Lebbotengae 

sehingga berpengaruh pada tingkat kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi 

dasar pada bayi. Sehingga informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada 

ibu-ibu belum efektif, baik dari segi metode pemberian informasi ataupun bahasa 

yang digunakan petugas imunisasi menggunakan bahasa tingkat tinggi saat 

memberikan informasi terkait imunisasi dasar, sehingga para ibu-ibu sampai saat 

ini masih saja belum memahami secara jelas terkait imunisasi dasar pada bayi.  

Salah satu bukti bahwa ibu-ibu yang ada di Desa Lebbotengae belum 

memahami secara jelas terkait informasi imunisasi dasar karena sebagian besar ibu 

menjawab dengan tidak benar atau tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan 

imunisasi dasar serta jenis-jenis imunisasi dasar lengkap secara benar. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Albertina (2008) bahwa ada 

hubungan antara pengetahuan orangtua dengan kepatuhan ibu dalam pemberian 

imunisasi. Begitupula dengan penelitian Dewi setyani (2008), Jannah (2009), 

Istriyati (2011), Widayati (2012), (Gahara et al., 2015) dan Rachmawati (2016) 

bahwa pengetahuan ibu berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi 

dasar. Tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian Prayoga (2009), (Afriani, 

Dkk, 2013) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dengan kepatuhan dalam pemberian imunisasi dasar 

Peneliti menganalisis bahwa Tingkat Kepatuhan berpengaruh terhadap 

kesadaran responden untuk membawa bayinya imunisasi. ibu yang tidak bersedia 
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mengimunisasikan bayinya dapat disebabkan karena belum memahami secara 

benar dan mendalam mengenai imunisasi dasar. Selain itu kurang memperhatikan 

dalam membawa bayinya imunisasi sesuai jadwal. Kesadaran yang kurang akan 

mempengaruhi ibu dalam memperoleh informasi mengenai pemberian imunisasi. 

Setelah ibu menyadari tentang pentingnya manfaat imunisasi, ibu dapat membawa 

bayinya untuk diberikan imunisasi dasar sesuai dengan jadwal. 

2. Pendidikan 

Menurut Notoatmodjo (2003), mengartikan pendidikan sebagai bimbingan 

yang diberikan secara sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam 

pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi 

masyarakat, maka tingginya tingkat pendidikan seseorang maka makin mudah 

menerima informasi sehingga akan semakin banyak pula pengetahuan yang 

dimiliki. 

Hasil analisis hubungan antara tingkat pendidikan dengan kelengkapan 

imunisasi dapat dijelaskan bahwa dari 42 orang ibu yang memiliki tingkat 

pendidikan rendah yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar lengkap 

sebanyak 40 orang ibu (72,7%) dan yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar 

lengkap hanya 2 orang ibu (3,6%). Hasil uji statistik diperoleh nilai P value = 0,009 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan terhadap tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar.  

Peneliti menganalisis bahwa sebagian besar ibu memiliki tingkat 

pendidikan rendah dengan kata lain bahwa sebagian besar ibu yang memiliki anak 

usia 1-3 tahun yang kebanyakan tamat SMP bahkan ada juga yang hanya tamat SD. 

Tingkat pendidikan yang rendah oleh para ibu di Desa Lebbotengae karena 

dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat yang beranggapan bahwa setinggi-

tingginya wanita sekolah atau memiliki pendidikan tinggi, akhirnya akan tetap 

kedapur juga sehingga mereka beranggapan seorang wanita tidak perlu memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi. 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ibu memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah, sesuai dengan hasil penelitian bahwa ada 

hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap 

pemberian imunisasi dasar karena dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan 

dari kebanyakan ibu yang ada di Desa Lebbotengae. Semakin tinggi pendidikan ibu 

maka semakin mudah dalam menerima dan mengerti tentang pesan-pesan imunisasi 

yang disampaikan oleh petugas kesehatan baik melalui penyuluhan maupun media 

massa, sehingga diharapkan dapat menerapkan informasi yang diterimanya 

sehingga peluang untuk ibu memberikan imunisasi pada bayinya akan semakin 

tinggi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Jannah (2009), Ladifre (2009), 

istriyati (2011) dan rachmawati (2016) bahwa ada hubungan antara tingkat 

pendidikan ibu dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iffa 

Humaida (2009) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan 

ibu dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap status imunisasi bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian Albertina (2008), dan Prayoga (2009) dan Triana (2016) yang 

menyatakan tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan kepatuhan dalam 

pemberian imunisasi dasar pada balita. 

3. Status Pekerjaan 

Pekerjaan adalah barang apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan) 

(Depdikbud, 2006). Terkait kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi tidak ada 

alasan untuk ibu bekerja tidak memberikan imunisasi anaknya, karena untuk ibu 

yang bekerja dapat memberikan imunisasi anaknya dengan cara mendatangi 

langsung ke puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya. 

Hasil analisis hubungan antara status pekerjaan ibu dengan tingkat 

kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dapat dijelaskan bahwa 



100 
 

 
 

dari 47 ibu yang tidak bekerja yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar 

sebanyak 42 orang (76,4%) dan yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar hanya 

5 orang (9,1%). Hasil uji statistik diperoleh nilai P value = 0,876 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara status pekerjaan 

dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar. 

Peneliti menganalisis bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

sebagian besar responden tidak bekerja dengan kata lain berstatus sebagai ibu 

rumah tangga. Ibu yang tidak bekerja cenderung memiliki waktu yang lebih untuk 

berkumpul dengan anaknya, namun pemahaman ibu hanya sekedar tahu adanya 

program imunisasi dan belum mencapai tingkat memahami, mengaplikasikan 

karena masih minimnya (informasi terkait imunisasi) yang didapatkan sehingga ibu 

cenderung hanya sekedar tahu adanya program imunisasi dan belum patuh dalam 

memberikan imunisasi kepada anaknya.  

Ibu yang mempunyai status bekerja lebih banyak informasi yang didapatkan 

dibandingkan dengan ibu yang berstatus tidak bekerja, karena dipengaruhi oleh 

interaksi dengan lingkungan sekitar lebih luas antara ibu yang berstatus bekerja 

dibandingkan dengan ibu yang hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga saja 

(status tidak bekerja). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Vivi Triana mengenai faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan dalam pemberian imunisasi dasar lengkap pada 

bayi tahun 2015 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna 

antara pekerjaan dengan tingkat kepatuhan dalam pemberian imunisasi dasar pada 

balita imunisasi diperoleh nilai p = 0,66 (Triana, 2016). Penelitian ini tidak sejalan 

dengan yang dilakukan oleh Nugroho di Desa Japanan Kecamatan Cawas 

Kabupaten Klaten menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pekerjaan ibu 

dengan kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar bayi berdasarkan uji chi-

square diperoleh nilai p = 0,002 (Nugroho, 2013). 
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Menurut peneliti, ibu bekerja ataupun tidak bekerja telah menjadi pilihan 

yang tentunya didasarkan atas berbagai pertimbangan. Namun, pada hakikatnya, 

apapun pilihan yang ibu jalani, sudah sewajarnya hak anak tetap menjadi prioritas 

utama. Imunisasi pada anak yang menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi. 

4. Self efficacy (Keyakinan)  

 

Self efficacy adalah keyakinan akan kemampuan individu untuk 

menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk 

memenuhi tuntutan situasi. Self efficacy timbul dari perubahan bertahap pada 

kognitif yang kompleks, sosial, linguistik, dan atau keahlian fisik melalui 

pengalaman. Individu-individu nampak mempertimbangkan, menggabungkan, dan 

menilai informasi berkaitan dengan kemampuan mereka kemudian memutuskan 

berbagai pilihan dan usaha yang sesuai. 

Self efficacy dikatakan mempengaruhi Kepatuhan bagaimana Ibu melihat 

dan menginterpretasi sesuatu kejadian untuk mengambil keputusan dalam 

pemberian imunisasi dasar pada bayi. Mereka yang memiliki Self efficacy yang 

rendah dengan mudah yakin bahwa usaha yang mereka lakukan dalam pemberian 

imunisasi pada anaknya akan berdampak, sehingga mereka cenderung mengalami 

gejala negatif, misalnya berhenti mengimunisasi atau tidak diimunisasi sama sekali. 

Sementara ibu yang memiliki self efficacy yang tinggi akan cenderung melihat 

tantangan dalam pemberian imunisasi sebagai suatu yang bisa diatasi dengan upaya 

yang cukup dan berfikir kedepan ketika tidak diimunisasikan anaknya. 

Hasil analisis hubungan antara self efficacy (keyakinan) dengan tingkat 

kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dapat dijelaskan bahwa 

dari 47 ibu dengan kategori yakin yang tidak patuh dalam pemberian imunisasi 

dasar sebanyak 41 orang (74,5%) dan yang patuh dalam pemberian imunisasi dasar 

hanya 6 orang (10,9%). Sedangkan ibu dengan kategori tidak yakin yang tidak 



102 
 

 
 

patuh sebanyak 8 orang ibu (14,5%). Hasil uji statistik diperoleh nilai P value = 

0,284 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

tingkat pengetahuan dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi 

dasar.  

Peneliti menganalisis bahwa sebagian besar ibu-ibu yang ada di Desa 

Lebbotengae yakin terhadap program imunisasi dasar namun hanya sekedar yakin 

yang sebagian besar ibu tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar karena salah 

satunya diakibatkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh para 

ibu yang ada di Desa Lebbotengae karena ibu tidak mengetahui atau memahami 

secara jelas terkait imunisasi dasar lengkap tersebut. Para ibu di Desa Lebbotengae 

sebagian besar memiliki keyakinan yang tinggi terhadap imunisasi dasar namun 

yang menjadi masalah yang membuat keyakinan itu goyah sehingga ibu tidak patuh 

yakni karena dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang tidak mendukung 

terhadap pemberian imunisasi dasar kepada anaknya. Sehingga ibu-ibu cenderung 

tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar, ini terjadi karena rendahnya 

pengetahuan ataupun pemahaman keluarga terhadap imunisasi dasar tersebut. 

 

Berdasarkan analisis keyakinan terhadap pemberian imunisasi pada bayi 

sebagian besar ibu yakin terhadap imunisasi namun kadang ketika anaknya sakit 

saat imunisasi ibu mendapat teguran dari keluarga dekat agar berhenti diimunisasi 

anaknya sehingga ibu biasanya datang diposyandu dengan tidak tepat waktu atau 

berhenti sama sekali. Maka dari itu keyakinan akan berdampak terhadap pemberian 

imunisasi juga dapat berkaitan dengan adanya dukungan keluarga, dimana dengan 

adanya dukungan keluarga maka tindakan yang ditujukan untuk memperoleh 

kesehatan akan lebih mudah terlaksana. Dan apabila disuatu keluarga rendah akan 

dukungan untuk memperoleh kesehatan maka akan sulit pula anggota keluarga lain 

untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 
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Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ikawati (2011), ada hubungan antara keyakinan dengan kepatuhan ibu dalam 

pemberian imunisasi dasar. Namun penelitian ini terdapat kesamaan penelitian 

Adzaniyah (2014), bahwa tidak ada hubungan antara keyakinan dengan kepatuhan 

ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi. dari hasil wawancara terhadap 

responden yaitu keyakinan timbul akibat pengalaman buruk yang pernah dialami 

oleh responden saat memberikan imunisasi pada anaknya. 

 

5. Akses Pelayanan Imunisasi 

 

Jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat. 

Jarak dekat adalah ruang sela yang pendek antara dua benda atau tempat. 

Sedangkan jarak jauh adalah ruang sela yang panjang antara dua tempat dsb 

(Dekdikbup, 2013). 

 

Hasil analisis hubungan antara akses pelayanan imunisasi dengan tingkat 

kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dapat dijelaskan bahwa 

dari 55 ibu dengan kategori akses pelayanan imunisasi mudah yang tidak patuh 

dalam pemberian imunisasi dasar sebanyak 49 orang (89,1%) dan yang patuh dalam 

pemberian imunisasi dasar hanya 6 orang (10,9%). Hasil uji statistik diperoleh nilai 

P value = konstan maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara akses pelayanan imunisasi dengan tingkat kepatuhan ibu dalam 

pemberian imunisasi dasar.  

Tempat pelayanan imunisasi sudah strategis hal ini disebabkan jarak 

posyandu yang relatif terjangkau dari rumah rata-rata (daya tempuhnya kurang dari 

1 km/ 10 menit). Letak tempat pelayanan imunisasi berada di tempat yang mudah 

didatangi masyarakat, sehingga tidak menyulitkan masyarakat untuk 

mengimunisasikan anaknya, dapat dikatakan cukup dekat, serta beberapa 

responden menggunakan kendaraan pribadi untuk mengakses pusat pelayanan 

imunisasi bahkan juga beberapa ibu menempuh pelayanan imunisasi dengan jalan 
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kaki menuju posyandu, selain itu mudahnya pelayanan imunisasi bagi anak karena 

tersedianya petugas kesehatan yang mampu melayani dalam pemberian imunisasi 

khususnya bidan desa dan posyandu sehingga mereka tidak perlu pergi jauh untuk 

mendapat layanan dalam imunisasi anaknya.  

Peneliti menganalisis bahwa dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang 

mudah dijangkau oleh para ibu untuk mengimunisasikan anaknya. Langkah 

pemerintah menyediakan tempat pelayanan kesehatan yaitu adanya posyandu di 

setiap dusun yang ada di Desa Lebbotengae yang mudah dijangkau oleh para ibu. 

Akses pelayanan imunisasi sudah sangat terjangkau dalam mengimunisasikan 

anaknya namun karena pengetahuan ibu yang rendah terhadap imunisasi dasar 

sehingga ibu cenderung tidak patuh. disamping itu dipengaruhi oleh dukungan 

keluarga karena sebagian besar keluarga mempunyai pemahaman yang masih 

kurang terhadap imunisasi dasar tersebut. 

 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningrum (2008), Jannah (2009), 

Prayoga (2009) dan Istriyati (2011) bahwa tidak ada hubungan antara akses 

pelayanan dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar. 

Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yanti mulyanti (2013) 

bahwa ada hubungan akses pelayanan dengan kepatuhan ibu dalam pemberian 

imunisasi. 

 

6. Dukungan Keluarga 

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari 

kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya yang bertempat tinggal di dalam satu 

rumah karena adanya hubungan darah maupun ikatan pernikahan, sehingga terdapat 

tinteraksi antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga lainnya, apabila 

salah satu dari anggota keluarga memperoleh masalah kesehatan, maka akan dapat 

berpengaruh kepada anggota keluarga lainnya. Sehingga keluarga merupakan fokus 

pelayanan kesehatan yang strategis karena keluarga mempunyai peran utama dalam 
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pemeliharaan kesehatan seluruh anggota keluarga, dan masalah keluarga saling 

berkaitan, keluarga juga dapat sebagai tempat pengambil keputusan (decision 

making) dalam perawatan kesehatan (Mubarak, 2012). 

 

Dukungan keluarga adalah suatu persepsi mengenai bantuan berupa 

perhatian, penghargaaan, informasi nasehat maupun materi yang diterima 

seseorang dari anggota keluarga dan berpengaruh pada tingkah laku 

penerimaannya. Peran didasarkan pada persepsi dan harapan peran yang 

menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar 

dapat memenuhi harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut 

(Friedman,2010). 

Hasil analisis hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat 

kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dapat dijelaskan bahwa 

terdapat 44 responden dengan dukungan keluarga tidak mendukung dan 42 orang 

responden (81,8%) di antaranya tidak patuh dalam pemberian imunisasi pada 

bayinya, sedangkan terdapat 2 responden (7,3%) patuh dengan dukungan keluarga  

tidak mendukung dalam pemberian imunisasi pada bayinya. Sebagian besar 

keluarga tidak mendukung perilaku ibu dalam mengimunisasikan anaknya. Hasil 

uji statistik diperoleh nilai P value = 0,002 maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan ibu 

dalam pemberian imunisasi dasar.  

Peneliti menganalisis bahwa Kurangnya dukungan keluarga kepada ibu bayi 

dalam memberikan imunisasi bisa disebabkan keluarga juga mempunyai 

pengetahuan yang kurang tentang imunisasi. Yang sebagian besar beranggapan 

ketika anaknya sakit setelah dilakukan pemberian imunisasi dasar, keluarga 

melarang seorang ibu bayi agar menghentikan memberikan imunisasi tersebut 

kepada anaknya. Sehingga ibu-ibu cenderung tidak patuh terhadap pemberian 

imunisasi dasar pada anaknya. 
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Dalam meningkatkan pengetahuan keluarga bisa dilakukan dengan 

memberikan informasi yang bisa dengan mudah diterima/ dipahami oleh anggota 

keluarga lainya seperti suami, orang tua, mertua, kakak dan yang lain-lainnya. 

Penyuluhan oleh petugas kesehatan dan dapat dibantu oleh kader seperti memasang 

media informasi ditempat-tempat umum, membagikan pamphlet ataupun dengan 

metode lain yang bisa mudah dimengerti oleh masyarakat. Sebaiknya keluarga juga 

harus mendukung ibu dalam mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Tidak 

hanya suami yang dimaksud disini tetapi juga ibu, ayah, adek, kakak. Keluarga 

harus sering memberikan motivasi kepada ibu bayi bahwa imunisasi dasar lengkap itu 

penting bagi anak. 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soekidjo 

Notoatmodjo (2003) yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan sikap menjadi 

suatu perbuatan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang 

memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Sikap ibu yang positif terhadap 

imunisasi harus mendapat konfirmasi dari suaminya dan ada fasilitas imunisasi 

yang mudah dicapai, agar ibu tersebut mengimunisasikan anaknya. Disamping 

faktor fasilitas, juga diperlukan dukungan dari pihak lain misalnya suami, orang 

tua, mertua, dan saudara. 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Nuri Handayani (2007) dan Istriyati (2011) yang menyatakan ada hubungan 

antara dukungan keluarga dengan tingkat kepatuhan pemberian imunisasi dasar, p 

value = 0,001 (p <0,05). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Adzaniyah isyani rahmawati (2013) di Kelurahan Krembangan Utara 

ditemukan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu dalam 

imunisasi. Hasil penelitian Hamida, Erwinda (2015) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Pemancungan Padang juga menemukan bahwa ada hubungan antara dukungan 

anggota keluarga dengan kepatuhan imunisasi dasar pada bayi. Sedangkan 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Frenny (2016) Tidak ada hubungan 

antara dukungan keluarga dengan kepatuhan ibu terhadap status imunisasi dasar 

lengkap pada bayi diwilayah kerja Puskesmas Suluun Kabupaten Minahasa Selatan. 
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7. Dukungan Petugas Kesehatan 

Perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dan sebagainya dari orang atau masyarakat 

yang bersangkutan. Di samping itu, ketersediaan fasilitas, sikap dan perilaku para 

petugas kesehatan terhadap kesehatan juga akan mendukung dan memperkuat 

terbentuknya perilaku (Soekidjo Notoatmodjo, 2007). 

 

Hasil analisis hubungan antara dukungan petugas imunisasi dengan tingkat 

kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi dapat dijelaskan bahwa 

terdapat 51 responden dengan dukungan petugas imunisasi mendukung dan 45 

orang responden (81,8%) di antaranya tidak patuh dalam pemberian imunisasi pada 

bayinya, sedangkan terdapat 4 responden (7,3%) tidak patuh dengan dukungan 

petugas imunisasi tidak mendukung dalam pemberian imunisasi pada bayinya. 

Sebagian besar tenaga kesehatan sangat mendukung perilaku ibu dalam 

mengimunisasikan anaknya. Hasil uji statistik diperoleh nilai P value = 0,467 maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan 

petugas kesehatan dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar.  

 

Peneliti menganalisis bahwa yang menjadi masalah dalam dukungan 

petugas kesehatan dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar 

salah satu penyebab ibu tidak patuh adalah metode yang dilakukan masih belum 

efektif dalam pemberian informasi tentang imunisasi dasar lengkap. Salah satu 

bukti bahwa metode yang dilakukan oleh petugas kesehatan masih belum berjalan 

efektif karena ibu-ibu yang ada di Desa Lebbotengae sebagian besar memiliki 

pengetahuan yang rendah terhadap imunisasi dasar tersebut.  

 

Peneliti menyimpulkan bahwa ibu bisa patuh dalam pemberian imunisasi 

dasar tidak hanya petugas kesehatan melakukan penyuluhan namun tidak hanya 

sekedar penyuluhan, namun perlu diperhatikan dari sisi lain seperti metode yang 

digunakan belum sesuai ataupun bahasa yang digunakan susah dipahami. Selain itu 

yang perlu diperhatikan yakni pemberian informasi terkait imunisasi tidak hanya 
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dilakukan diposyandu saja namun yang terpenting perlu dilakukan di tempat-tempat 

umum yang harus diketahui oleh masyarakat seperti dimesjid ataupun juga bisa 

dilakukan pemasangan media cetak informasi ditempat-tempat umum. Seorang 

anak yang tidak lengkap imunisasinya ataupun tidak sesuai jadwal tidak hanya 

semata-mata dipengaruhi oleh ibunya tapi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarganya. 

 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nasril (2008) dan Ade Riani (2011) bahwa tidak ada hubungan antara dukungan 

petugas imunisasi dengan tingkat kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar. 

Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Laila Kusumawati (2007) 

dan Achmad Ridwan (2015) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa ada 

hubungan antara dukungan petugas kesehatan terhadap kepatuhan imunisasi 

dengan nilai p value <0,005.  

  

Dalam Islam kita sebagai umat manusia di perintahkan untuk saling tolong-

menolong dalam hal kebajikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-

Ma’idah 5:2  

                              

           

Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Kementerian 

Agama, 2013:2). 

Dalam tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab menafsirkan 

bahwa Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolonglah dalam 

berbuat baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling 

menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. 
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Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang 

yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al Quran telah terlebih dahulu 

beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan, dibanding 

semua undang-undang positif yang ada. 

Oleh karena itu, kita harus tanamkan sikap berbuat baik terhadap sesama, 

terutama pada tenaga kesehatan/petugas Imunisasi yang memberikan dukungan 

kepada Ibu baik berupa pelayanan yang baik, komunikasi yang baik maupun 

pemberian edukasi kepada ibu. Serta peran petugas kesehatan (Bidan, Perawat, 

Dokter) berperan dalam peningkatan derajat kesehatan bayi, juga untuk merubah 

perilaku masyarakat yang tidak sehat ke arah perilaku sehat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

1. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan tingkat kapatuhan ibu 

terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi dengan nilai p= 0,004 di Desa 

Lebbotengae Kabupaten Maros. 

2. Ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kapatuhan ibu 

terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi dengan nilai p= 0,009 di Desa 

Lebbotengae Kabupaten Maros. 

3. Tidak ada hubungan antara status pekerjaan ibu dengan tingkat kapatuhan 

ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi dengan nilai p= 0,876 di 

Desa Lebbotengae Kabupaten Maros. 

4. Tidak ada hubungan antara self efficacy (keyakinan) dengan tingkat 

kapatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi dengan nilai 

p= 0,284 di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros. 

5. Tidak ada hubungan antara akses pelayanan imunisasi dengan tingkat 

kapatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi di Desa 

Lebbotengae Kabupaten Maros. 

6. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kapatuhan ibu 

terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi dengan nilai p= 0,002 di Desa 

Lebbotengae Kabupaten Maros. 

7. Tidak ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan tingkat 

kapatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi dengan nilai 

p= 0,467 di Desa Lebbotengae Kabupaten Maros.  
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B. Saran  

1. Bagi Tenaga Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberi 

informasi kepada petugas kesehatan sehingga lebih aktif melakukan kegiatan 

seperti penyuluhan atau pemberian informasi kepada masyarakat umum baik 

melalui media cetak, media sosial, ataupun metode lain dengan menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat terkait pentingnya seorang anak 

diimunisasi secara lengkap dan sesuai jadwal. 

 

Dalam menjalankan perannya, tenaga kesehatan harus mampu menyadarkan 

masyarakat selain ibunya yang terpenting juga adalah lingkungan keluarga 

(masyarakat umum) diberikan informasi terkait pentingnya imunisasi dasar secara 

lengkap dan tepat waktu. Oleh karena itu petugas kesehatan diharapkan dapat 

melaksanakan kegiatan pencegahan dengan memberikan pendidikan pentingnya 

imunisasi dasar, mengajari ibu-ibu yang memiliki bayi tentang jadwal pemberian 

imunisasi, menggerakkan peran kader posyandu di tingkat desa, melaksanakan 

pemberian informasi (penyuluhan) ditempat-tempat umum seperti di Mesjid setelah 

sholat jum’at serta memasang media informasi ditempat yang bisa diliat oleh orang 

banyak. Serta petugas kesehatan juga dapat melakukan kegiatan seperti kampanye 

imunisasi (Gerakan Pekan Imunisasi) pada waktu tertentu. Yang paling penting 

yaitu menggunakan metode pemberian informasi kepada ibu-ibu/masyarakat yang 

mudah dimengerti/dipahami secara jelas terkait imunisasi dasar tersebut. 

Peneliti menyarankan juga bahwa petugas kesehatan sebaiknya membuat 

grup di sosial media (Whats App) yang menjadi salah satu wadah untuk menjalin 

komunikasi antara petugas kesehatan dengan para ibu di Desa Lebbotengae 

sehingga petugas kesehatan dengan mudah dapat memberikan informasi kepada ibu 

baik berupa informasi untuk mengingatkan jadwal imunisasi ataupun informasi 

terkait imunisasi dasar lengkap.  
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2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat 

khususnya ibu hendaknya mengimunisasikan anaknya secara lengkap dan tepat 

waktu, mengingat imunisasi sangat penting untuk membekali anaknya dengan 

kesehatan di masa depan. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, misalnya dengan menggunakan 

metode dan desain penelitian lain untuk mengetahui dan meneliti faktor lain yang 

belum diteliti dalam penelitian ini. 
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Lampiran. 1 



 
 

 
 

KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT 

KEPATUHAN IBU TERHADAP PEMBERIAN IMUNISASI DASAR PADA 

BAYI DI DESA LEBBOTENGAE KEC. CENRANA KAB. MAROS 

 TAHUN 2019 

 

  Tanggal Pengisian : ……………………. 

No. Responden      : ……………………. 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama                               : 

2. Umur                               :                Tahun 

3. Alamat   (Dusun)            : 

4. Pendidikan Ibu                : 

 Tidak Sekolah 

 SD 

 SMP 

 SMA/SMK 

 Perguruan Tinggi 

5. Pekerjaaan Ibu                 : 

6. Pemberian Imunisasi       :  (diisi oleh peneliti) 

a. Nama anak                 : 

b. Tempat tanggal lahir  :  

c. Anak ke                      :        

d. Jenis kelamin             :  

 Laki-laki 

 Perempuan 

 

    Imunisasi yang telah didapatkan adalah sebagai berikut: 

 BCG 
Tanggal : 

 
Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai jadwal 
 

 DPT-1 
Tanggal : 

 
Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai jadwal 
 

 DPT-2 
Tanggal : 

 
Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai jadwal 
 

 DPT-3 
Tanggal : 

 
Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai jadwal 
 

 Campak 
Tanggal : 

 

 

 

Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai 
jadwal 

 

 Heb B-0 
Tanggal : 

 
Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai jadwal 

 

 Heb B-1 
Tanggal : 

 
Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai jadwal 

 

 Heb  B-2 
Tanggal : 

 
Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai jadwal 

 

 Heb B-3 
Tanggal : 

 
Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai jadwal 

 

Ket: 

 LENGKAP 

 TIDAK 

LENGKAP 

 

 Polio-1 
Tanggal : 

 
Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai jadwal 
 

 Polio-2 
Tanggal : 

 
Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai jadwal 
 

 Polio-3 
Tanggal : 

 
Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai jadwal 
 

 Polio-4 
Tanggal : 

 
Ket: 

 Sesuai Jadwal 

 Tdk Sesuai jadwal 
 

Ket: 

 PATUH 

 TIDAK 
PATUH 

 

Lampiran. 2 



 
 

 
 

 

B. PENGETAHUAN 

 
Petunjuk : Jawablah pertanyaan – pertanyaan berikut dengan memberikan tanda 

(X) Pada jawaban yang menurut ibu paling benar 

 

1. Menurut Ibu, Apakah yang dimaksud dengan Imunisasi ? 

a. Menyuntikkan vitamin ke dalam tubuh bayi 

b. Pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan 

memasukkan sesuatu kedalam tubuh (vaksin) agar tubuh tahan terhadap 

penyakit yang sedang berbahaya bagi seseorang. 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

2. Manfaat imunisasi bagi anak, ialah ? 
a. Dapat mencegah penderitaan atau cacat dan kematian yang disebabkan 

oleh 

Penyakit 

b. Anak menjadi tidak normal 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

3. Dimanakah Ibu bisa mendapatkan pelayanan imunisasi ? 

a. Apotik 

b. Puskesmas 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

4. Menurut Ibu,  imunisasi Dasar lengkap  adalah imunisasi yang mencakup 

? 
a. BCG, DPT-1, DPT-2, DPT-3, Polio-1, Polio-2, Polio-3, Polio-4 

Hepatitis B- 

1,Hepatitis B-2, Hepatitis B-3, dan Campak 

b. BCG, DPT-1, DPT-2, Polio-1, Polio-2, Polio-3,  Hepatitis B- 

1,Hepatitis B-2, Hepatitis B-3, dan Campak 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

5. Menurut Ibu, berapa kali imunisasi BCG diberikan ? 

a. 1 kali 

b. 3 kali 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

6. Tujuan dari imunisasi BCG adalah : 

a. Untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tuberculosis 

b. Untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tuberculosis dan 

polio 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

 

 



 
 

 
 

7. Menurut Ibu, berapa kali imunisasi DPT diberikan ? 

a. 2 kali 

b. 3 kali 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

8. Tujuan dari imunisasi DPT adalah : 

a. Untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit difteri, pertusis, dan 

tetanus 

b. Untuk menyembuhkan penyakit difteri, pertusis, dan tipus 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

9. Menurut Ibu, berapa kali imunisasi polio diberikan ? 

a. 3 kali 

b. 4 kali 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

10. Tujuan dari imunisasi polio adalah : 

a. untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit polio 

b. untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit kelumpuhan 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

11. Menurut Ibu, berapa kali imunisasi hepatitis B diberikan ? 

a. 3 kali 

b. 4 kali 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

12. Tujuan dari imunisasi hepatitis B adalah : 

a. Untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit hepatitis B 

b. Untuk menyembuhkan penyakit hepatitis B 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

13. Menurut Ibu, berapa kali imunisasi campak diberikan ? 

a. 1 kali 

b. 2 kali 

c. Lainnya (sebutkan)……… 
 

14. Tujuan dari imunisasi campak adalah : 

a. Untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak 

b. Untuk menyembuhkan penyakit campak 
c. Lainnya (sebutkan)……… 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

C. KEYAKINAN (Self Efficacy) 

 

No 

Pernyataan 

Jawaban 

Sangat 

Setuju 

Setuju  Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Dengan mengikuti program imunisasi dasar 

dapat bermanfaat pada bayi dan balita 

    

2. Imunisasi dasar memberi dampak yang baik 

terhadap perkembangan bayi 

    

3. Imunisasi dasar yang diberikan dapat 

mencegah suatu penyakit infeksi  

    

4. Saya tidak akan mengalami kecemasan 

ketika anak saya di imunisasi dasar  

    

5. Dengan memberikan imunisasi dasar pada 

bayi tidak menimbulkan banyak efek 

samping 

    

6. Vaksin yang diberikan saat imunisasi dasar 

dirasa aman karena sudah di uji coba terlebih 

dahulu 

    

7. Petugas kesehatan dirasa sudah memberikan 

informasi yang baik tentang imunisasi dasar 

untuk bayi 

    

8. Vaksin yang diberikan saat imunisasi dirasa 

dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

D.  AKSES PELAYANAN KESEHATAN 
 

No Pertanyaan Jawaban 

1. 
Berapa jarak yang harus ditempuh ke tempat pelayanan 

kesehatan ? 

……. Km 

……. Meter 

2. Berapa waktu tempuh ke sarana pelayanan kesehatan ? 
……. Jam 

……. Menit 

3. 
Jenis transportasi apa yang digunakan ke tempat pelayanan 

kesehatan ? 

1. Pribadi 

2. Umum 

3. Jalan Kaki 

4. 
Jika menggunakan transportasi umum, apakah 

transportasinya mudah di dapat ? 

 

1. Tidak 

2. Ya 

5. 
Berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk menuju 

ketempat pelayanan ? 

 

 

6. 
Apakah biaya tersebut mudah di jangkau ? 

 

1. Tidak 

2. Ya 

 

E. DUKUNGAN PETUGAS KESEHATAN  

 

                                                Pernyataan 

 

Sangat 

Sering 
Sering 

Tidak 

Sering 

Sangat 

Tidak 

Sering 

1. Tenaga kesehatan (Perawat, Bidan, Dokter) pernah 

menganjurkan ibu untuk memberikan imunisasi dasar 

pada bayi   

 

    

2. Petugas Kesehatan pernah/sering memberi  kepada ibu 

Penyuluhan terkait Imunisasi Dasar di Puskesmas, 

Posyandu ataupun ditempat lain  

 

    

3. Petugas kesehatan mendengarkan segala keluhan ibu 

setelah anak ibu di imunisasi  

 

    

4. Petugas kesehatan menginformasikan/mengingatkan 

pelaksanaan Imunisasi anak ibu  

 

    

5. Apabila ibu tidak datang mengimunisasikan bayi ibu, 

petugas kesehatan mendatangi rumah ibu 

 

    

6. Dalam memberikan pelayanan imunisasi Petugas 

kesehatan bersikap ramah dan sopan  

    



 
 

 
 

 

F.  DUKUNGAN KELUARGA 

 

 

 

 

 

 

                                             Pernyataan Sangat 

Sering 
Sering  

Tidak 

Sering 

Sangat 

Tidak 

Sering 

1. Anggota keluarga (suami, mertua, orangtua, 

saudara) memberikan informasi untuk 

mengimunisasikan anak Ibu secara teratur sesuai 

jadwal imunisasi yang dibutuhkan 

 

    

2. Ibu memperoleh informasi dari anggota keluarga 

tentang jenis imunisasi dasar yang dibutuhkan 

oleh anaknya serta reaksi yang bisa terjadi setelah 

anak mendapat imunisasi 

 

    

3. Anggota keluarga menyediakan waktu untuk 

mendampingi ibu membawa anaknya 

melaksanakan imunisasi disetiap bulan  

 

    

4. Anggota keluarga selalu memberikan perhatian 

kepada Ibu dan mendampingi Ibu dalam merawat 

ketika anaknya sakit setelah mendapatkan 

imunisasi  

 

    

5. Anggota keluarga meyakinkan ibu bahwa efek 

samping seperti demam yang dialami oleh 

anaknya setelah mendapat imunisasi adalah hal 

yang biasa  

 

    

6. Suami memberikan materi (uang) untuk biaya  

kepusat pelayanan imunisasi  

 

    

7. Suami selalu/sering mengantar Ibu pergi ketempat 

pelayanan imunisasi 

 

    

8. Anggota keluarga memberikan masukan dan saran 

agar mengimunisasikan bayi ibu segera kepusat 

pelayanan imunisasi yang terdekat 

 

    



 
 

 
 

A. Jenis-jenis Imunisasi Dasar  

 

VAKSIN BCG 

 

 

 
 

Gambar.1 Vaksin BCG & pelarut  

(Sumber: www.biofarma.co. id) 

 

 

Deskripsi:  

Vaksin BCG merupakan vaksin beku 

kering yang mengandung Mycrobacterium 

bovis hidup yang dilemahkan (Bacillus 

Calmette Guerin), strain paris. 

 

Indikasi:  

Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap 

Tuberkulosis. 

 

Cara pemberian dan dosis: 

1. Dosis pemberian: 0,05 ml sebanyak 1 kali.  

2. Disuntikkan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas (insertio musculus 

deltoideus), dengan menggunakan ADS 0,05 ml. 

 

 

Efek samping: 

2–6 minggu setelah imunisasi BCG daerah bekas suntikan timbul bisul kecil 

(papula) yang semakin membesar dan dapat terjadi ulserasi dalam waktu 2–4 

bulan, kemudian menyembuh perlahan dengan menimbulkan jaringan parut 

dengan diameter 2–10 mm. 

 

 

Penanganan efek samping:  

1. Apabila ulkus mengeluarkan cairan perlu dikompres dengan cairan 

antiseptik. 

2. Apabila cairan bertambah banyak atau koreng semakin membesar dianjurkan 

orangtua membawa bayi ke tenaga kesehatan. 

 

 

Sumber: Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI. 

2015 
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http://www.biofarma.co/


 
 

 
 

 

VAKSIN DPT – HB – HIB 

 

 
 

Gambar.2 Vaksin DPT-HB-HIB 

(Sumber: www.biofarma.co. id) 

 

 

Deskripsi: 

Vaksin DTP-HB-Hib digunakan 

untuk pencegahan terhadap difteri, 

tetanus, pertusis (batuk rejan), 

hepatitis B dan infeksi 

Haemophilus influenzae tipe b 

secara simultan. 

Kontra indikasi:  

Kejang atau gejala kelainan otak 

pada bayi baru lahir  atau kelainan 

saraf serius. 

Cara pemberian dan dosis: 

1. Vaksin harus disuntikkan secara intramuskular pada anterolateral paha 

atas. 

2. Satu dosis anak adalah 0,5 ml. 

 

Efek samping: 

Reaksi lokal sementara, seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokasi 

suntikan, disertai demam dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Kadang-

kadang reaksi berat, seperti demam tinggi, irritabilitas (rewel) dan menangis 

dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian. 

 

Penanganan efek samping:  

1. Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI atau sari 

buah). 

2. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis.  

3. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. 

4. Jika demam berikan paracetamol 15 mg/kg BB setiap 3–4 jam (maksimal 6 

kali dalam 24 jam). 

5. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat.  

6. Jika reaksi memberat dan menetap bawa bayi ke dokter. 

 

 

Sumber: Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI. 

2015 

 

http://www.biofarma.co/


 
 

 
 

 

VAKSIN HEPATITIS B 

 

 

 
 

Gambar.3 Vaksin Hepatitis B 

(Sumber: www.biofarma.co. id) 

 

Deskripsi:  

Vaksin virus recombinan yang 

telah di inaktivasikan dan bersifat 

non-infecious berasal dari HBsAg. 

Kontra indikasi:  

Penderita infeksi berat yang 

disertai kejang. 

 

Cara pemberian dan dosis: 

1. Dosis 0,5 ml atau 1 (buah) HB PID, secara intramuskuler, sebaiknya pada 

anterolateral paha.  

2. Pemberian sebanyak 3 dosis.  

3. Dosis pertama usia 0–7 hari, dosis berikutnya interval minimum 4 minggu 

(1 bulan). 

 

 

Efek samping: 

Reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan dan pembengkakan di sekitar tempat 

penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 

hari. 

 

 

Penanganan efek samping:  

1. Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI). 

2. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis. 

3. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. 

4. Jika demam berikan paracetamol 15mg/kg BB setiap 3–4 jam (maksimal 6 

kali dalam 24 jam). 

5. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. 

 

 

Sumber: Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI. 

2015 

http://www.biofarma.co/


 
 

 
 

 

VAKSIN POLIO ORAL (Oral Polio Vaccine [OPV]) 

 

 

 
 

Gambar.4 Vaksin Polio dan droplet 

(Sumber: www.biofarma.co. id) 

 

 

Deskripsi:  

Vaksin Polio Trivalent yang terdiri 

dari suspensi virus poliomyelitis 

tipe 1, 2 dan 3 (strain Sabin) yang 

sudah dilemahkan. 

 

Indikasi:  

Untuk pemberian kekebalan aktif 

terhadap poliomielitis. 

 

Cara pemberian dan dosis: 

Secara oral (melalui mulut), 1 dosis (dua tetes) sebanyak 4 kali (dosis) 

pemberian, dengan  interval setiap dosis minimal 4 minggu. 

 

 

Kontra Indikasi: 

Pada individu yang menderita immune deficiency tidak ada efek berbahaya yang 

timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. 

 

 

Efek samping: 

Sangat jarang terjadi reaksi sesudah imunisasi polio oral. Setelah mendapat 

vaksin polio oral bayi boleh makan minum seperti biasa. Apabila muntah dalam 

30 menit segera diberi dosis ulang. 

 

 

Penanganan efek samping:  

Orangtua tidak perlu melakukan tindakan apapun. 

 

 

Sumber: Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI. 

2015 

http://www.biofarma.co/


 
 

 
 

 

VAKSIN  Inactive Polio Vaccine (IPV) 

 

 
Gambar.5 Vaksin Polio IPV 

(Sumber: www.biofarma.co. id) 

 

Deskripsi:  

Bentuk suspensi injeksi. 

Indikasi:  

Untuk pencegahan poliomyelitis 

pada bayi dan anak 

immunocompromised, kontak di 

lingkungan keluarga dan pada 

individu di mana vaksin polio oral 

menjadi  kontra indikasi. 

 

Cara pemberian dan dosis: 

1. Disuntikkan secara intra muskular atau subkutan dalam, dengan dosis 

pemberian 0,5 ml. 

2. Dari usia 2 bulan, 3 suntikan berturut-turut 0,5 ml harus diberikan pada 

interval satu atau dua bulan. 

3. IPV dapat diberikan setelah usia bayi 6, 10 dan 14 sesuai dengan 

rekomendasi dari WHO. 

4. Bagi orang dewasa yang belum diimunisasi diberikan 2 suntikan berturut-

turut dengan interval satu atau dua bulan. 

 

Kontra Indikasi: 

1. Sedang menderita demam, penyakit akut atau penyakit kronis progresif. 

2. Hipersensitif pada saat pemberian vaksin ini sebelumnya. 

3. Penyakit demam akibat infeksi akut: tunggu sampai sembuh. 

4. Alergi terhadap Streptomycin. 

 

Efek samping: 

Reaksi lokal pada tempat penyuntikan: nyeri, kemerahan, indurasi dan bengkak 

bisa terjadi dalam waktu 48 jam setelah penyuntikan dan bisa bertahan selama 

satu atau dua hari. 

Penanganan efek samping:  

1. Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI). 

2. Jika demam, kenakan pakaian yang tipis. 

3. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. 

4. Jika demam berikan paracetamol 15 mg/kgBB setiap 3–4 jam (maksimal 6 

kali dalam 24 jam) 

5. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. 

 

 

Sumber: Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI. 

2015 

http://www.biofarma.co/


 
 

 
 

 

VAKSIN  CAMPAK 

 

 

 
 

Gambar.6 Vaksin Campak dan pelarut 

(Sumber: www.biofarma.co. id) 

 

 

Deskripsi:  

Vaksin virus hidup yang 

dilemahkan. 

 

Indikasi:  

Pemberian kekebalan aktif terhadap 

penyakit campak. 

Cara pemberian dan dosis: 

0,5 ml disuntikkan secara subkutan pada lengan kiri atas atau anterolateral paha, 

pada usia 9–11 bulan. 

 

Kontra Indikasi: 

Individu yang mengidap penyakit immune deficiency atau individu yang diduga 

menderita gangguan respon imun karena leukemia, limfoma. 

 

Efek samping: 

Hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 

hari yang dapat terjadi 8–12 hari setelah vaksinasi. 

 

Penanganan efek samping:  

1. Orangtua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI atau sari 

buah). 

2. Jika demam kenakan pakaian yang tipis. 

3. Bekas suntikan yang nyeri dapat dikompres air dingin. 

4. Jika demam berikan paracetamol 15 mg/kg BB setiap 3–4 jam  (maksimal 

6 kali dalam 24 jam ). 

5. Bayi boleh mandi atau cukup diseka dengan air hangat. 

6. Jika reaksi tersebut berat dan menetap bawa bayi ke dokter. 

 

 

Sumber: Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes RI. 

2015 

http://www.biofarma.co/


 
 

 
 

B. Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar  

Imunisasi adalah investasi masa depan anak karena mampu 

melindungi Si Kecil dari infeksi dengan cara yang paling efektif dan murah. 

Imunisasi akan merangsang kekebalan spesifik didalam tubuh bayi, anak dan 

remaja, sehingga mampu melawan penyakit-penyakit yang berbahaya, 

mencegah sakit berat, cacat dan kematian. Lima Imunisasi Dasar Lengkap 

(IDL), yang terdiri dari: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 3 dosis 

hepatitis B dan 1 dosis campak. (IDAI, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 7 Jadwal Imunisasi 

http://www.idai.or.id 

 

 



 
 

 
 

      Keterangan : 

a. Vaksin Hepatitis B paling baik diberikan dalam waktu 12 jam setelah lahir 

dan didahului dengan pemberian suntikan vitamin K. 

b. Pada saat lahir atau pada saat bayi dipulangkan, harus diberikan vaksin Polio 

Oral. Selanjutnya, untuk polio 1, 2, 3 dan booster dapat diberikan vaksin 

OPV (oral) atau IPV (inaktivasi). Namun, sebaiknya paling sedikit 

mendapatkan 1 dosis vaksin IPV. 

c. Pemberian vaksin BCG dianjurkan sebelum usia 3 bulan. Apabila diberikan 

sesudah usia 3 bulan, perlu dilakukan uji tuberculin. 

d. Vaksin DPT pertama diberikan paling cepat pada usia 6 minggu. Untuk anak 

yang berusia lebih dari 7 tahun, diberikan vaksin Td, dibooster setiap 10 

tahun. 

e. Vaksin Campak kedua tidak perlu diberikan pada usia 24 bulan, apabila 

Mumps–Measles–Rubella (MMR) sudah diberikan pada 15 bulan (IDAI, 

2017). 

 

Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar Bayi Usia 0-11 Bulan 

Ikatan Dokter Indonesia (IDAI) 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 8 Jadwal Imunisasi Dasar 

http://www.idai.or.i 

Tabel.1 Sasaran Jadwal Imunisasi Dasar Pada Bayi 



 
 

 
 

C. Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi 

No Nama Penyakit 
Definisi dan 

Penyebab 
Gejala 

1. 

Difteri 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 9 

Sumber: 

(commonswikimedia.org) 

 

Difteri Penyakit 

yang disebabkan 

oleh bakteri 

Corynebacterium 

diphtheriae. 

Menular melalui 

kontak fisik dan 

pernafasan 

1. Radang tenggorokan 

2. Nafsu makan hilang 

3. Demam ringan  

4. Dalam 2-3 hari timbul selaput 

putih kebiru-biruan pada 

tenggorokan dan tonsil 

5. Gangguan pernafasan yang 

berakibat kematian. 

2. 

Pertusis 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 10 

(Sumber: nursingbook. 

blogspot.com) 

 

Penyakit pada 

saluran 

pernapasan yang 

disebabkan oleh 

bakteri  

Bordetella 

pertussis.   

(batuk rejan) 

Menular melalui 

percikan ludah 

(droplet 

infection) dari 

batuk atau bersi 

1. Pilek 

2. Mata Merah 

3. Bersin 

4. Demam 

5. Batuk ringan yang lama 

kelamaan parah dan menimbul 

kan batuk yang cepat dan 

keras. 

6. pneumonia bacterialis yang 

dapat menyebabkan    

kematian 

3. 

 

Tetanus 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 11 

(Sumber: modul 

pelatihan imunisasi bagi 

puskesmas) 

 

 

 

Penyakit yang 

disebabkan oleh 

Clostridium 

tetani  yang 

menghasilkan 

neurotoksin.  

Menular melalui 

kotoran yang 

masuk ke dalam 

luka yang dalam. 

1. Gejala awal: kaku otot pada 

rahang, leher, dan perut, sulit 

menelan, berkeringat dan 

demam. 

2. Kejang  

3. Berhenti menetek  

3-28 hari 

      setelah lahir 

4. Patah tulang akibat kejang, 

Pneumonia, dan infeksi lain 

yang dapat menimbulkan 

kematian. 



 
 

 
 

4. 

 

Tuberkulosis (TBC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 12 

(Sumber: 

inharmonyclinic.com) 

 

 

 

Penyakit yang 

disebabkan oleh 

Mycobacterium 

tuberculosa 

disebut juga 

batuk darah. 

Menular melalui 

Pernafasan, 

Lewat bersin 

atau batuk 

1. Gejala awal: lemah badan, BB 

turun, demam, keringat malam. 

2. Batuk terus menerus, nyeri 

dada, dan (mungkin) 

batuk berdarah 

3. Kelemahan dan kematian 

5. 

 

Campak 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 13 

(Sumber: Modul 

pelatihan imunisasi bagi 

petugas kesehatan) 

 

Penyakit yang 

disebabkan oleh 

virus myxovirus 

viridae measles. 

Menular melalui 

udara (percikan 

ludah) dari  

bersin atau batuk 

penderita 

1. Gejala awal: demam, bercak 

kemerahan, batuk, pilek, 

konjuctivitis (mata merah). 

2. Selanjutnya timbul ruam pada 

muka dan leher kemudian 

menyebar ke tubuh dan tangan 

serta kaki. 

3. Diare hebat, peradangan pada 

telinga, dan infeksi saluran 

napas (pneumoni). 

6. 

 

Poliomielitis 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 14 

(Sumber: Modul 

pelatihan imunisasi bagi 

petugas kesehatan) 

 

 

 

Penyakit pada 

susunan saraf 

pusat yang 

disebabkan oleh 

virus polio tipe 

1, 2 atau 3. 

menyerang umur 

15 tahun, 

lumpuh layu akut 

(acute flaccid 

paralysis = AFP) 

Menular melalui 

kotoran manusia 

yang 

terkontaminasi. 

 

1. Demam 

2. Nyeri otot dan kelumpuhan 

terjadi pada minggu pertama. 

3. Bisa menyebabkan kematian 

jika  otot pernafasan terinfeksi 

dan tidak segera ditangani. 



 
 

 
 

 7. 

Hepatitis B 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 15 

(Sumber: Modul 

pelatihan imunisasi bagi 

petugas kesehatan) 

 

Penyakit yang 

disebabkan oleh 

virus hepatitis B 

yang merusak 

hati (penyakit 

kuning). 

Penularan secara 

horizontal : 

1. Dari darah 

dan  

produknya 

2. Suntikan 

yang tidak 

aman 

3. Transfusi 

darah 

4. Melalui 

hubungan 

seksual. 

Penularan secara 

vertikal: 

1. Dari ibu ke 

bayi selama 

proses 

persalinan 

1. Merasa lemah 

2. Gangguan perut 

3. Gejala lain seperti flu, urin 

menjadi kuning, serta mata 

dan kulit. 

4. Penyakit ini bisa menjadi 

kronis yang menimbulkan 

pengerasan hati (Cirrhosis 

Hepatis), kanker hati (Hepato 

Cellular Carsinoma) dan 

menimbulkan kematian. 

8. 

 

 

Hemofilus Influenza 

tipe b (Hib) 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 16 

(Sumber: Modul 

pelatihan imunisasibagi 

petugas kesehatan) 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu 

bakteri yang 

dapat 

menyebabkan  

infeksi 

dibeberapa 

organ, seperti 

meningitis, 

epiglotitis, 

pneumonia, 

artritis, dan 

selulitis. Banyak 

menyerang anak 

di bawah usia 5 

tahun, terutama 

usia 6 bulan–1 

tahun. 

Penularannya 

Droplet melalui 

nasofaring. 

1. Pada selaput otak akan timbul 

gejala menigitis (demam, kaku 

kuduk, kehilangan kesadaran), 

2. Pada paru menyebabkan 

pneumonia (demam, sesak, 

retraksi otot pernafasan), 

terkadang menimbulkan gejala 

sisa berupa kerusakan alat 

pendengaran 



 
 

 
 

9. 

 

HPV (Human papiloma 

Virus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 17 

(Sumber: 

caramengobati.com) 

 

Virus yang 

menyerang kulit 

dan membran 

mukosa manusia 

dan hewan. 

Penularan 

melalui 

hubungan kulit 

ke kulit, HPV 

menular dengan 

mudah. 

Beberapa menyebabkan kutil, 

sedangkan lainnya dapat 

menyebabkan infeksi yang 

menimbulkan munculnya lesi, ca 

servik juga disebabkan oleh virus 

HPV melalui hubungan seks. 

10. 

        

          Hepatitis A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 18 

(Sumber: www. 

imunize.org) 

 

Suatu penyakit 

yang disebabkan 

oleh virus 

Disebarkan oleh 

kotoran/ tinja 

penderita; 

biasanya melalui 

makanan 

(fecaloral). 

1. Kelelahan dan mual 

2. Muntah 

3. Nyeri perut  

4. Kehilangan nafsu makan 

5. Demam 

6. Urin berwarna gelap 

7. Nyeri otot 

8. Menguningnya kulit dan mata 

(jaundice). 

 

 

Sumber : Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kemenkes 

RI. 2015 
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MASTER TABEL 

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN 

 

No 
Nama 

Responden 
Umur Alamat 

Anak 
Jenis 

Kelamin 

Anak 

Variabel Penelitian 

Nama Umur 
Pendidi

kan 

Status 

Pekerjaan 

Pengetahu

an 

Keyakin

an 

Akses 

Pelayanan 

Imunisasi 

Dukungan 

Keluarga 

Dukungan 

Petugas 

Kesehatan 

1 T-01 
30 

tahun 

Tana 

Takko 
AA  

35 

bulan 
laki-laki 

SMA/S

MK 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

2 T-02 
23 

tahun 

Tana 

Takko 
AZ 

35 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

3 T-03 
40 

tahun 

Tana 

Takko 
MA 

32 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Baik Yakin Mudah Mendukung Mendukung 

4 T-04 
41 

tahun 

Tana 

Takko 
MH 

30 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

5 T-05 
26 

tahun 

Tana 

Takko 
AI 

29 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang 

Tidak 

Yakin 
Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

6 T-06 
33 

tahun 

Tana 

Takko 
MR 

30 

bulan 
laki-laki SMP Bekerja Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

7 T-07 
27 

tahun 

Tana 

Takko 
MS 

20 

bulan 
laki-laki 

Perguru

an 

Tinggi 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

8 T-08 
29 

tahun 

Tana 

Takko 
AF  

20 

bulan 
Perempuan 

SMA/S

MK 

Tidak 

Bekerja 
Baik Yakin Mudah Mendukung Mendukung 

9 T-09 
27 

tahun 

Tana 

Takko 
PF 

36 

bulan 
laki-laki SD 

Tidak 

Bekerja 
Baik Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

10 T-10 
25 

tahun 

Tana 

Takko 
AD  

35 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Baik Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

11 T-11 
27 

tahun 

Tana 

Takko 
AS 

30 

bulan 
Perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

12 T-12 
32 

tahun 

Tana 

Takko 
NA 

36 

bulan 
Perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah Mendukung Mendukung 

13 T-13 
30 

tahun 

Tana 

Takko 
MY 

36 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang 

Tidak 

Yakin 
Mudah 

Tidak 

Mendukung 

Tidak 

Mendukung 

Lampiran. 5 



 
 

 
 

14 T-14 
30 

tahun 

Tana 

Takko 
RJ  

22 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

15 T-15 
35 

tahun 

Tana 

Takko 
WL 

15 

bulan 
Perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

16 T-16 
28 

tahun 

Tana 

Takko 
ADN  

13 

bulan 
Perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

17 T-17 
24 

tahun 

Tana 

Takko 
ADL 

25 

bulan 
Perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Baik Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

18 P-01 
37 

tahun 
Parigi HM 

26 

bulan 
Perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

19 P-02 
33 

tahun 
Parigi MF 

26 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

20 P-03 
30 

tahun 
Parigi KA 

30 

bulan 
perempuan 

Perguru

an 

Tinggi 

Bekerja Kurang Yakin Mudah 
Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

21 P-04 
32 

tahun 
Parigi JH 

29 

bulan 
perempuan SD 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

22 P-05 
24 

tahun 
Parigi MAW  

36 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

23 P-06 
23 

tahun 
Parigi NAI  

36 

bulan 
perempuan 

Perguru

an 

Tinggi 

Bekerja Kurang Yakin Mudah Mendukung Mendukung 

24 P-07 
23 

tahun 
Parigi ASD  

30 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah Mendukung Mendukung 

25 P-08 
28 

tahun 
Parigi FAA 

29 

bulan 
laki-laki 

Perguru

an 

Tinggi 

Bekerja Kurang Yakin Mudah 
Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

26 P-09 
37 

tahun 
Parigi WY 

27 

bulan 
laki-laki 

Perguru

an 

Tinggi 

Bekerja Kurang Yakin Mudah Mendukung Mendukung 

27 P-10 
28 

tahun 
Parigi AZ 

27 

bulan 
perempuan SD 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

28 P-11 
34 

tahun 
Parigi RA 

25  

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah Mendukung Mendukung 

29 P-12 
28 

tahun 
Parigi MR  

20 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 



 
 

 
 

30 P-13 
37 

tahun 
Parigi SAP 

22 

bulan 
perempuan SD 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah Mendukung Mendukung 

31 P-14 
43 

tahun 
Parigi FA 

36 

bulan 
perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

32 P-15 
36 

tahun 
Parigi AZK 

36 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang 

Tidak 

Yakin 
Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

33 P-16 
36 

tahunn 
Parigi AFR 

18 

bulan 
perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang 

Tidak 

Yakin 
Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

34 P-17 
28 

tahun 
Parigi AB 

23 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang 

Tidak 

Yakin 
Mudah Mendukung 

Tidak 

Mendukung 

35 S-01 
30 

tahun 
Salassa AC 

14 

bulan 
perempuan 

Perguru

an 

Tinggi 

Bekerja Baik Yakin Mudah Mendukung Mendukung 

36 S-02 
28 

tahun 
Salassa MZF 

12 

bulan 
laki-laki SD 

Tidak 

Bekerja 
Kurang 

Tidak 

Yakin 
Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

37 S-03 
27 

tahun 
Salassa YA 

12 

bulan 
perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

38 S-04 
34 

tahun 
Salassa ASH 

18 

bulan 
perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

39 S-05 
45 

tahun 
Salassa CS 

17 

bulan 
perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang 

Tidak 

Yakin 
Mudah 

Tidak 

Mendukung 

Tidak 

Mendukung 

40 S-06 
21 

tahun 
Salassa Rf 

16 

bulan 
laki-laki SD 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

41 S-07 
22 

tahun 
Salassa AG 

30 

bulan 
laki-laki 

SMA/S

MK 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

42 S-08 
27 

tahunn 
Salassa AF 

20 

bulan 
laki-laki 

Perguru

an 

Tinggi 

Bekerja Kurang Yakin Mudah Mendukung Mendukung 

43 S-09 
29 

tahun 
Salassa MF 

20 

bulan 
laki-laki 

SMA/S

MK 

Tidak 

Bekerja 
Baik Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

44 S-10 
24 

tahun 
Salassa BQ 

36 

bulan 
laki-laki 

Perguru

an 

Tinggi 

Bekerja Kurang Yakin Mudah 
Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

45 S-11 
32 

tahun 
Salassa HZ 

36 

bulan 
laki-laki 

SMA/S

MK 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

46 S-12 
30 

tahun 
Salassa SYR 

36 

bulan 
perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 



 
 

 
 

47 S-13 
29 

tahun 
Salassa RHD 

36 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

48 S-14 
26 

tahun 
Salassa FJR 

36 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

49 S-15 
27 

tahun 
Salassa AK 

36 

bulan 
perempuan SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

50 S-16 
29 

tahun 
Salassa RM 

33 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

51 S-17 
43 

tahun 
Salassa ADL 

36 

bulan 
laki-laki SD 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

52 S-18 
37 

tahun 
Salassa ARF 

36 

bulan 
laki-laki SD 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

53 S-19 
28 

tahun 
Salassa AQ 

36 

bulan 
perempuan SD 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

54 S-20 
33 

tahun 
Salassa IA 

35 

bulan 
laki-laki SMP 

Tidak 

Bekerja 
Kurang Yakin Mudah 

Tidak 

Mendukung 
Mendukung 

55 S-21 
43 

tahun 
Salassa AA 

35 

bulan 
perempuan SD 

Tidak 

Bekerja 
Kurang 

Tidak 

Yakin 
Mudah 

Tidak 

Mendukung 

Tidak 

Mendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MASTER TABEL 

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN  

KUESIONER PENGETAHUAN 

 

NO Responden 
Pertanyaan 

Jumlah Pengetahuan 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 

1 T-01 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6 Kurang 

2 T-02 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 6 Kurang 

3 T-03 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7 Baik 

4 T-04 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Kurang 

5 T-05 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 Kurang 

6 T-06 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 Kurang 

7 T-07 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 Kurang 

8 T-08 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 7 Baik 

9 T-09 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 7 Baik 

10 T-10 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 8 Baik 

11 T-11 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 Kurang 

12 T-12 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 Kurang 

13 T-13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 Kurang 

14 T-14 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 Kurang 

15 T-15 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6 Kurang 

16 T-16 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 Kurang 

17 T-17 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 7 Baik 

18 P-01 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 Kurang 

19 P-02 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 Kurang 

20 P-03 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 Kurang 

21 P-04 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 Kurang 

22 P-05 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 Kurang 

23 P-06 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 6 Kurang 

24 P-07 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 Kurang 

25 P-08 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Kurang 

26 P-09 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 Kurang 

27 P-10 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 Kurang 

28 P-11 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 Kurang 

29 P-12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Kurang 



 
 

 
 

30 P-13 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6 Kurang 

31 P-14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 Kurang 

32 P-15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 Kurang 

33 P-16 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 6 Kurang 

34 P-17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 Kurang 

35 S-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Baik 

36 S-02 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 Kurang 

37 S-03 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 Kurang 

38 S-04 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kurang 

39 S-05 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 Kurang 

40 S-06 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kurang 

41 S-07 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 Kurang 

42 S-08 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6 Kurang 

43 S-09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 Baik 

44 S-10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 Kurang 

45 S-11 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 Kurang 

46 S-12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 Kurang 

47 S-13 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 Kurang 

48 S-14 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6 Kurang 

49 S-15 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 6 Kurang 

50 S-16 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 Kurang 

51 S-17 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 Kurang 

52 S-18 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6 Kurang 

53 S-19 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 6 Kurang 

54 S-20 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 Kurang 

55 S-21 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 Kurang 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MASTER TABEL  

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN   

KUESIONER KEYAKINAN 

 

NO Responden 
Pertanyaan 

Jumlah Keyakinan 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

1 T-01 4 3 3 3 2 3 3 3 24 Yakin 

2 T-02 4 3 3 3 3 3 3 3 25 Yakin 

3 T-03 4 3 3 3 3 3 3 4 26 Yakin 

4 T-04 3 3 3 4 2 4 4 4 27 Yakin 

5 T-05 3 2 1 1 1 1 1 1 11 Tidak Yakin 

6 T-06 4 3 3 4 3 3 3 4 27 Yakin 

7 T-07 4 3 3 2 3 3 3 3 24 Yakin 

8 T-08 3 3 2 2 2 3 2 3 20 Yakin 

9 T-09 3 3 2 2 2 3 3 3 21 Yakin 

10 T-10 3 3 2 1 1 3 3 3 19 Yakin 

11 T-11 4 4 4 1 2 2 3 3 23 Yakin 

12 T-12 3 3 3 3 3 4 3 4 26 Yakin 

13 T-13 2 2 1 1 1 1 1 1 10 Tidak Yakin 

14 T-14 3 3 2 2 2 3 3 3 21 Yakin 

15 T-15 3 3 3 1 2 3 3 3 21 Yakin 

16 T-16 3 3 2 1 1 3 3 3 19 Yakin 

17 T-17 3 3 3 1 1 3 3 3 20 Yakin 

18 P-01 3 3 3 2 2 2 2 2 22 Yakin 

19 P-02 4 3 4 3 3 4 3 3 27 Yakin 

20 P-03 3 3 3 3 3 3 2 3 23 Yakin 

21 P-04 3 3 3 2 1 4 3 3 22 Yakin 

22 P-05 4 3 3 3 3 3 3 3 25 Yakin 

23 P-06 3 4 3 3 3 3 3 4 26 Yakin 

24 P-07 4 3 3 3 3 3 3 3 25 Yakin 

25 P-08 4 4 4 3 3 3 3 3 27 Yakin 

26 P-09 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Yakin 

27 P-10 3 3 2 1 1 3 2 3 18 Yakin 

28 P-11 4 4 3 3 3 3 3 3 26 Yakin 

29 P-12 4 4 3 2 3 3 3 3 25 Yakin 



 
 

 
 

30 P-13 3 2 3 1 1 2 3 3 18 Yakin 

31 P-14 3 3 3 1 2 3 1 3 19 Yakin 

32 P-15 3 2 1 1 1 1 1 2 11 Tidak Yakin 

33 P-16 3 1 2 1 2 1 1 1 11 Tidak Yakin 

34 P-17 2 3 1 1 1 1 1 1 11 Tidak Yakin 

35 S-01 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Yakin 

36 S-02 3 2 1 1 1 1 1 1 11 Tidak Yakin 

37 S-03 3 3 2 3 3 3 2 3 22 Yakin 

38 S-04 3 3 2 1 2 3 3 3 20 Yakin 

39 S-05 2 2 1 1 1 1 1 1 10 Tidak Yakin 

40 S-06 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Yakin 

41 S-07 4 3 3 3 3 3 4 4 27 Yakin 

42 S-08 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Yakin 

43 S-09 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Yakin 

44 S-10 4 3 3 2 3 3 3 3 24 Yakin 

45 S-11 3 3 3 2 2 3 3 3 22 Yakin 

46 S-12 3 3 2 2 2 3 3 3 21 Yakin 

47 S-13 3 3 3 1 1 3 3 3 20 Yakin 

48 S-14 3 3 3 3 3 4 3 3 25 Yakin 

49 S-15 3 3 3 1 1 3 3 3 20 Yakin 

50 S-16 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Yakin 

51 S-17 3 3 3 2 2 3 3 3 22 Yakin 

52 S-18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Yakin 

53 S-19 3 3 3 1 1 3 3 3 20 Yakin 

54 S-20 3 3 3 3 3 3 4 4 26 Yakin 

55 S-21 3 2 1 1 1 1 1 1 11 Tidak Yakin 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MASTER TABEL 

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN  

KUESIONER AKSES PELAYANAN IMUNISASI 

 

NO Responden 
Pertanyaan 

Jumlah Akses Pelayanan Imunisasi 
D1 D2 D3 D4 D5 

1 T-01 10 Meter 3 Menit 3 1 5000 1 Mudah 

2 T-02 35 Meter 5 Menit 1 1 5000 1 Mudah 

3 T-03 700 Meter 9 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

4 T-04 30 Meter 4 Menit 3 1 0 1 Mudah 

5 T-05 25 Meter 3 Menit 3 1 0 1 Mudah 

6 T-06 3 Meter 1 Menit 3 1 0 1 Mudah 

7 T-07 200 Meter 5 Menit 1 1 0 1 Mudah 

8 T-08 500 Meter 7 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

9 T-09 300 Meter 5 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

10 T-10 600 Meter 8 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

11 T-11 500 Meter 8 Menit 3 1 5000 1 Mudah 

12 T-12 100 Meter 3 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

13 T-13 500 Meter 8 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

14 T-14 450 Meter 6 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

15 T-15 300 Meter 5 Menit 1 1 5000 1 Mudah 

16 T-16 650 Meter 8 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

17 T-17 400 Meter 4 Menit 1 1 5000 1 Mudah 

18 P-01 500 Meter 6 Menit 1 1 5000 1 Mudah 

19 P-02 250 Meter 3 Menit 1 1 0 1 Mudah 

20 P-03 500 Meter 6 Menit 1 1 0 1 Mudah 

21 P-04 450 Meter 5 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

22 P-05 200 Meter 4 Menit 1 1 0 1 Mudah 

23 P-06 20 Meter 3 Menit 3 1 0 1 Mudah 

24 P-07 500 Meter 7 Menit 1 1 5000 1 Mudah 

25 P-08 200 Meter 3 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

26 P-09 1000 Meter 10 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

27 P-10 600 Meter 7 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

28 P-11 1000 Meter 10 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

29 P-12 200 Meter 3 Menit 1 1 10000 1 Mudah 



 
 

 
 

30 P-13 300 Meter 3 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

31 P-14 100 Meter 3 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

32 P-15 250 Meter 3 Menit 1 1 5000 1 Mudah 

33 P-16 300 Meter 4 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

34 P-17 350 Meter 5 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

35 S-01 50 Meter 3 Menit 1 1 5000 1 Mudah 

36 S-02 700 Meter 8 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

37 S-03 100 Meter 3 Menit 1 1 5000 1 Mudah 

38 S-04 50 Meter 3 Menit 1 1 5000 1 Mudah 

39 S-05 500 Meter 6 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

40 S-06 50 Meter 4 Menit 3 1 0 1 Mudah 

41 S-07 30 Meter 3 Menit 3 1 0 1 Mudah 

42 S-08 1000 Meter 10 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

43 S-09 500 Meter 6 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

44 S-10 10 Meter 2 Menit 3 1 0 1 Mudah 

45 S-11 650 Meter 7 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

46 S-12 100 Meter 3 Menit 1 1 5000 1 Mudah 

47 S-13 750 Meter 8 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

48 S-14 500 Meter 6 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

49 S-15 600 Meter 6 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

50 S-16 200 Meter 4 Menit 1 1 5000 1 Mudah 

51 S-17 500 Meter 5 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

52 S-18 500 Meter 5 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

53 S-19 700 Meter 8 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

54 S-20 500 Meter 6 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

55 S-21 30 Meter 3 Menit 1 1 10000 1 Mudah 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MASTER TABEL  

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN  

KUESIONER DUKUNGAN PETUGAS KESEHATAN 

 

NO Responden 
Pertanyaan 

Jumlah Dukungan Petugas Kesehatan 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 

1 T-01 3 3 3 3 3 4 19 Mendukung 

2 T-02 3 2 2 2 2 3 14 Mendukung 

3 T-03 3 3 3 3 1 3 14 Mendukung 

4 T-04 3 3 3 3 3 3 18 Mendukung 

5 T-05 4 3 4 4 2 4 21 Mendukung 

6 T-06 4 3 3 3 3 3 19 Mendukung 

7 T-07 4 3 3 3 2 3 18 Mendukung 

8 T-08 2 2 2 2 2 3 13 Mendukung 

9 T-09 3 2 3 3 2 3 16 Mendukung 

10 T-10 3 2 3 2 1 3 14 Mendukung 

11 T-11 3 3 3 3 2 4 18 Mendukung 

12 T-12 3 2 2 3 2 3 15 Mendukung 

13 T-13 2 1 1 1 1 2 8 Tidak Mendukung 

14 T-14 3 2 3 3 1 3 15 Mendukung 

15 T-15 3 2 3 3 2 3 16 Mendukung 

16 T-16 3 2 3 3 1 3 15 Mendukung 

17 T-17 3 2 3 3 1 3 15 Mendukung 

18 P-01 3 2 3 3 3 3 17 Mendukung 

19 P-02 3 2 3 3 2 3 16 Mendukung 

20 P-03 1 2 3 2 1 3 12 Mendukung 

21 P-04 3 2 3 3 2 3 16 Mendukung 

22 P-05 3 2 2 3 3 3 16 Mendukung 

23 P-06 4 3 3 3 3 4 20 Mendukung 

24 P-07 3 2 3 3 3 3 15 Mendukung 

25 P-08 3 3 3 3 1 3 16 Mendukung 

26 P-09 3 3 3 3 1 3 16 Mendukung 

27 P-10 3 2 3 3 1 3 15 Mendukung 

28 P-11 3 3 3 2 2 3 16 Mendukung 

29 P-12 3 2 3 3 3 3 15 Mendukung 

30 P-13 3 2 2 2 1 3 13 Mendukung 



 
 

 
 

31 P-14 2 2 2 2 1 3 12 Mendukung 

32 P-15 3 2 3 3 1 3 15 Mendukung 

33 P-16 3 2 3 2 2 3 15 Mendukung 

34 P-17 2 1 1 1 1 2 8 Tidak Mendukung 

35 S-01 4 3 3 3 1 3 17 Mendukung 

36 S-02 3 2 3 3 2 3 16 Mendukung 

37 S-03 3 1 2 3 3 3 15 Mendukung 

38 S-04 3 2 3 3 1 3 15 Mendukung 

39 S-05 2 1 1 1 1 2 8 Tidak Mendukung 

40 S-06 3 3 3 2 1 3 15 Mendukung 

41 S-07 4 3 3 3 3 3 19 Mendukung 

42 S-08 3 4 3 3 2 3 18 Mendukung 

43 S-09 3 3 3 3 3 3 18 Mendukung 

44 S-10 3 3 3 3 2 3 17 Mendukung 

45 S-11 3 2 3 3 1 3 15 Mendukung 

46 S-12 3 2 3 3 3 3 17 Mendukung 

47 S-13 3 2 3 2 2 3 15 Mendukung 

48 S-14 3 1 3 3 2 3 15 Mendukung 

49 S-15 3 2 3 3 1 3 15 Mendukung 

50 S-16 3 2 3 3 1 3 15 Mendukung 

51 S-17 3 3 3 3 1 3 16 Mendukung 

52 S-18 3 2 3 3 2 3 16 Mendukung 

53 S-19 3 2 3 3 2 3 16 Mendukung 

54 S-20 3 3 3 4 3 4 20 Mendukung 

55 S-21 2 1 1 1 1 2 8 Tidak Mendukung 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MASTER TABEL 

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN   

KUESIONER DUKUNGAN KELUARGA 

 

NO Responden 
Pertanyaan 

Jumlah Dukungan Keluarga 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

1 T-01 1 1 1 3 1 2 1 1 11 Tidak Mendukung 

2 T-02 1 1 2 2 1 2 1 1 11 Tidak Mendukung 

3 T-03 3 3 3 3 3 3 3 3 22 Mendukung 

4 T-04 1 1 1 1 3 1 1 1 10 Tidak Mendukung 

5 T-05 1 1 1 1 1 3 1 1 10 Tidak Mendukung 

6 T-06 1 1 1 3 1 1 2 1 11 Tidak Mendukung 

7 T-07 4 1 1 1 3 1 1 1 10 Tidak Mendukung 

8 T-08 1 1 3 2 1 3 1 1 13 Mendukung 

9 T-09 1 1 1 2 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

10 T-10 1 1 1 3 1 2 1 1 11 Tidak Mendukung 

11 T-11 1 1 1 1 2 2 1 2 11 Tidak Mendukung 

12 T-12 1 1 1 3 1 3 1 1 12 Mendukung 

13 T-13 1 1 1 3 1 1 1 1 10 Tidak Mendukung 

14 T-14 1 1 4 4 1 3 1 4 10 Tidak Mendukung 

15 T-15 1 1 2 1 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

16 T-16 1 1 1 2 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

17 T-17 1 1 1 3 1 2 1 1 11 Tidak Mendukung 

18 P-01 1 1 1 3 1 1 1 2 11 Tidak Mendukung 

19 P-02 2 2 1 2 1 1 1 1 11 Tidak Mendukung 

20 P-03 1 1 2 2 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

21 P-04 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Tidak Mendukung 

22 P-05 1 1 1 2 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

23 P-06 1 1 2 1 1 3 1 1 11 Mendukung 

24 P-07 1 1 1 3 1 3 1 1 12 Mendukung 

25 P-08 2 1 1 1 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

26 P-09 3 3 3 3 3 4 3 3 25 Mendukung 

27 P-10 1 1 2 1 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

28 P-11 3 3 3 3 3 3 4 3 25 Mendukung 

29 P-12 1 1 1 3 1 2 1 1 11 Tidak Mendukung 



 
 

 
 

30 P-13 3 3 3 3 2 3 2 2 16 Mendukung 

31 P-14 1 1 1 2 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

32 P-15 1 1 1 2 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

33 P-16 1 1 1 1 1 3 1 1 10 Tidak Mendukung 

34 P-17 1 1 2 3 2 3 2 3 17 Mendukung 

35 S-01 3 3 2 3 3 2 1 3 20 Mendukung 

36 S-02 1 1 1 2 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

37 S-03 1 1 1 1 1 3 1 1 10 Tidak Mendukung 

38 S-04 1 1 1 2 1 2 1 2 11 Tidak Mendukung 

39 S-05 1 1 1 3 1 2 1 1 11 Tidak Mendukung 

40 S-06 1 1 1 2 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

41 S-07 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Tidak Mendukung 

42 S-08 3 3 3 3 3 3 2 3 23 Mendukung 

43 S-09 1 1 1 2 1 2 1 1 10 Tidak Mendukung 

44 S-10 1 1 1 3 1 1 1 1 10 Tidak Mendukung 

45 S-11 1 1 1 3 1 2 1 1 11 Tidak Mendukung 

46 S-12 1 1 1 2 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

47 S-13 1 1 1 2 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

48 S-14 1 1 1 2 1 3 1 1 11 Tidak Mendukung 

49 S-15 1 1 1 3 1 1 1 1 10 Tidak Mendukung 

50 S-16 1 1 1 1 2 1 1 1 9 Tidak Mendukung 

51 S-17 1 1 1 1 1 3 1 1 10 Tidak Mendukung 

52 S-18 1 1 1 2 1 2 1 1 10 Tidak Mendukung 

53 S-19 1 1 1 3 1 2 1 1 11 Tidak Mendukung 

54 S-20 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Tidak Mendukung 

55 S-21 1 1 1 3 1 1 1 1 10 Tidak Mendukung 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MASTER TABEL 

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN  

KUESIONER KELENGKAPAN DAN TINGKAT KEPATUHAN IBU TERHADAP PEMBERIAN IMUNISASI DASAR 

 

NO Responden Kelengkapan Imunisasi Tingkat Kepatuhan Ibu 

1 T-01 Lengkap Tidak Patuh 

2 T-02 Lengkap Tidak Patuh 

3 T-03 Lengkap Patuh 

4 T-04 Lengkap Tidak Patuh 

5 T-05 Lengkap Tidak Patuh 

6 T-06 Lengkap Tidak Patuh 

7 T-07 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

8 T-08 Lengkap Patuh 

9 T-09 Lengkap Tidak Patuh 

10 T-10 Lengkap Tidak Patuh 

11 T-11 Lengkap Tidak Patuh 

12 T-12 Lengkap Patuh 

13 T-13 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

14 T-14 Lengkap Tidak Patuh 

15 T-15 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

16 T-16 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

17 T-17 Lengkap Tidak Patuh 

18 P-01 Lengkap Tidak Patuh 

19 P-02 Lengkap Tidak Patuh 

20 P-03 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

21 P-04 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

22 P-05 Lengkap Tidak Patuh 

23 P-06 Lengkap Patuh 

24 P-07 Lengkap Tidak Patuh 

25 P-08 Lengkap Tidak Patuh 

26 P-09 Lengkap Tidak Patuh 

27 P-10 Lengkap Tidak Patuh 

28 P-11 Lengkap Tidak Patuh 



 
 

 
 

29 P-12 Lengkap Tidak Patuh 

30 P-13 Lengkap Tidak Patuh 

31 P-14 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

32 P-15 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

33 P-16 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

34 P-17 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

35 S-01 Lengkap Tidak Patuh 

36 S-02 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

37 S-03 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

38 S-04 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

39 S-05 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

40 S-06 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

41 S-07 Lengkap Tidak Patuh 

42 S-08 Lengkap Tidak Patuh 

43 S-09 Lengkap Patuh 

44 S-10 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

45 S-11 Lengkap Patuh 

46 S-12 Lengkap Tidak Patuh 

47 S-13 Lengkap Tidak Patuh 

48 S-14 Lengkap Tidak Patuh 

49 S-15 Lengkap Tidak Patuh 

50 S-16 Lengkap Tidak Patuh 

51 S-17 Lengkap Tidak Patuh 

52 S-18 Lengkap Tidak Patuh 

53 S-19 Lengkap Tidak Patuh 

54 S-20 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

55 S-21 Tidak Lengkap Tidak Patuh 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

A. Analisis Univariat 

Statistics 

 
Umur 

Responden 
Umur Anak Jenis Kelamin 

Status 
Pekerjaan Ibu 

Kategori 
Pendidikan 

N 
Valid 55 55 55 55 55 

Missing 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 
Status 

Pendidikan Ibu 
Kelengkapan 

Imunisasi 
Kepatuhan 
Imunisasi 

Pengetahuan Keyakinan 

N 
Valid 55 55 55 55 55 

Missing 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

 
Akses Pelayanan 

Imunisasi 
Dukungan Petugas 

Kesehatan 
Dukungan Keluarga 

N 
Valid 55 55 55 

Missing 0 0 0 

 

Frequency Table 
 

Umur Responden 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

21-25 tahun 10 18.2 18.2 18.2 

26-30 tahun 24 43.6 43.6 61.8 

31-35 tahun 8 14.5 14.5 76.4 

36-40 tahun 8 14.5 14.5 90.9 

41-45 tahun 5 9.1 9.1 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Umur Anak 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

9-15 bulan 5 9.1 9.1 9.1 

16-22 bulan 11 20.0 20.0 29.1 

23-29 bulan 9 16.4 16.4 45.5 

30-36 bulan 30 54.5 54.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

laki-laki 33 60.0 60.0 60.0 

perempuan 22 40.0 40.0 100.0 

Total 55 100.0 100.0  
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Status Pekerjaan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Bekerja 8 14.5 14.5 14.5 

Tidak Bekerja 47 85.5 85.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Kategori Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

SD 10 18.2 18.2 18.2 

SMP 32 58.2 58.2 76.4 

SMA/SMK 5 9.1 9.1 85.5 

Perguruan Tinggi 8 14.5 14.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Rendah 42 76.4 76.4 76.4 

Tinggi 13 23.6 23.6 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Kelengkapan Imunisasi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak Lengkap 18 32.7 32.7 32.7 

Lengkap 37 67.3 67.3 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Kepatuhan Imunisasi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak Patuh 49 89.1 89.1 89.1 

Patuh 6 10.9 10.9 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Kurang 48 87.3 87.3 87.3 

Baik 7 12.7 12.7 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Keyakinan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Yakin 47 85.5 85.5 85.5 

Tidak Yakin 8 14.5 14.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

 

 



 
 

 
 

Akses Pelayanan Imunisasi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Mudah 55 100.0 100.0 100.0 

 

Dukungan Petugas Kesehatan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Mendukung 51 92.7 92.7 92.7 

Tidak Mendukung 4 7.3 7.3 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Dukungan Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak Mendukung 44 80.0 80.0 80.0 

Mendukung 11 20.0 20.0 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

B. Analisis Bivariat 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pengetahuan  * Kepatuhan 
Imunisasi 

55 100.0% 0 0.0% 55 100.0% 

 

Pengetahuan  * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation 

 Kepatuhan Imunisasi Total 

Tidak Patuh Patuh 

Pengetahuan 

Kurang 
Count 45 3 48 

% of Total 81.8% 5.5% 87.3% 

Baik 
Count 4 3 7 

% of Total 7.3% 5.5% 12.7% 

Total 
Count 49 6 55 

% of Total 89.1% 10.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 8.423a 1 .004   

Continuity Correctionb 5.078 1 .024   

Likelihood Ratio 5.902 1 .015   

Fisher's Exact Test    .022 .022 
Linear-by-Linear Association 8.270 1 .004   

N of Valid Cases 55     

 

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .4.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pendidikan Ibu * Kepatuhan 
Imunisasi 

55 100.0% 0 0.0% 55 100.0% 

 

Pendidikan Ibu * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation 

 Kepatuhan Imunisasi Total 

Tidak Patuh Patuh 

Pendidikan Ibu 

Rendah 
Count 40 2 42 

% of Total 72.7% 3.6% 76.4% 

Tinggi 
Count 9 4 13 

% of Total 16.4% 7.3% 23.6% 

Total 
Count 49 6 55 

% of Total 89.1% 10.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 6.909a 1 .009   

Continuity Correctionb 4.492 1 .034   

Likelihood Ratio 5.778 1 .016   

Fisher's Exact Test    .023 .023 
Linear-by-Linear Association 6.783 1 .009   

N of Valid Cases 55     

 

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Status Pekerjaan Ibu * 
Kepatuhan Imunisasi 

55 100.0% 0 0.0% 55 100.0% 

 

Status Pekerjaan Ibu * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation 

 Kepatuhan Imunisasi Total 

Tidak Patuh Patuh 

Status Pekerjaan Ibu 

Bekerja 
Count 7 1 8 

% of Total 12.7% 1.8% 14.5% 

Tidak Bekerja 
Count 42 5 47 

% of Total 76.4% 9.1% 85.5% 

Total 
Count 49 6 55 

% of Total 89.1% 10.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .024a 1 .876   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .024 1 .878   

Fisher's Exact Test    1.000 .630 
Linear-by-Linear Association .024 1 .877   

N of Valid Cases 55     

 

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .7.10. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Keyakinan  * Kepatuhan 
Imunisasi 

55 100.0% 0 0.0% 55 100.0% 

 

Keyakinan  * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation 

 Kepatuhan Imunisasi Total 

Tidak Patuh Patuh 

Keyakinan 

Yakin 
Count 41 6 47 

% of Total 74.5% 10.9% 85.5% 

Tidak Yakin 
Count 8 0 8 

% of Total 14.5% 0.0% 14.5% 

Total 
Count 49 6 55 

% of Total 89.1% 10.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1.146a 1 .284   

Continuity Correctionb .209 1 .647   

Likelihood Ratio 2.007 1 .157   

Fisher's Exact Test    .577 .370 
Linear-by-Linear Association 1.125 1 .289   

N of Valid Cases 55     

 

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .4.19. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Akses Pelayanan Imunisasi 
* Kepatuhan Imunisasi 

55 100.0% 0 0.0% 55 100.0% 

 

Akses Pelayanan Imunisasi * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation 

 Kepatuhan Imunisasi Total 

Tidak Patuh Patuh 

Akses Pelayanan Imunisasi Mudah 
Count 49 6 55 

% of Total 89.1% 10.9% 100.0% 

Total 
Count 49 6 55 

% of Total 89.1% 10.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value 

Pearson Chi-Square .a 
N of Valid Cases 55 

 
a. No statistics are computed 

because Akses Pelayanan Imunisasi 
is a constant. 
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Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Dukungan Keluarga * 
Kepatuhan Imunisasi 

55 100.0% 0 0.0% 55 100.0% 

 

Dukungan Keluarga * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation 

 Kepatuhan Imunisasi Total 

Tidak Patuh Patuh 

Dukungan Keluarga 

Tidak Mendukung 
Count 42 2 44 

% of Total 76.4% 3.6% 80.0% 

Mendukung 
Count 7 4 11 

% of Total 12.7% 7.3% 20.0% 

Total 
Count 49 6 55 

% of Total 89.1% 10.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 9.167a 1 .002   

Continuity Correctionb 6.185 1 .013   

Likelihood Ratio 7.215 1 .007   

Fisher's Exact Test    .011 .011 
Linear-by-Linear Association 9.000 1 .003   

N of Valid Cases 55     

 

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.20. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Dukungan Petugas 
Kesehatan * Kepatuhan 

Imunisasi 
55 100.0% 0 0.0% 55 100.0% 

 

Dukungan Petugas Kesehatan * Kepatuhan Imunisasi Crosstabulation 

 Kepatuhan Imunisasi Total 

Tidak Patuh Patuh 

Dukungan Petugas 
Kesehatan 

Mendukung 
Count 45 6 51 

% of Total 81.8% 10.9% 92.7% 

Tidak Mendukung 
Count 4 0 4 

% of Total 7.3% 0.0% 7.3% 

Total 
Count 49 6 55 

% of Total 89.1% 10.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .528a 1 .467   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .962 1 .327   

Fisher's Exact Test    1.000 .621 
Linear-by-Linear Association .519 1 .471   

N of Valid Cases 55     

 

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .4.54. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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