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ABSTRAK 
 

NAMA :  Nurhidaya 

NIM :  70300117040 

       JUDUL    : Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap  

Remaja Terhadap Program Vaksinasi Covid-19 Di 

SMKN 3 Gowa 

 
Vaksinasi Covid-19 merupakan cara yang paling efektif dan ekonomis 

untuk mencegah penularan penyakit Covid-19 dengan cara membuat 
pengembangan penolakan antara protein permukaan virus dan reseptor inang 
untuk memerangi infeksi SARS-COV 2. Protein Corona virus spike (s) adalah 
target u ntuk pengembangan vaksin. Karena memediasi mekanisme infeksi 
melalui penigkatan reseptor sel inang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan dengan sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19 di SMKN 
3 Gowa. Penelitian ini merupakan kuantitatif dengan desain cross sectional 
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, dan 
diperoleh dari google form yang di isi oleh responden.  

Hasil penelitian menunjukkan 55,6% responden memiliki pengetahuan 
baik, dan 44,4% memiliki tingkat pengetahuan Kurang . Adapun responden yang 
menerapkan sikap terhadap program vaksinasi Covid-19 pada remaja. Yaitu 
sebanyak 16,7% responden sangat tidak setuju 13,9% responden tidak setuju, 
50,0% responden setuju dan 19,4% responden sangat setuju. Dari perhitungan 
tabulasi silang antara tingkat pengetahuan dengan sikap remaja terhadap program 
vaksinasi Covid-19 di SMKN 3 Gowa. Menggunakan SPSS dengan uji-cquare 
didapatkan hasil p-value 0,000 dengan taraf signifikan 0,05. Karena p-value < 
0,05 maka disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan 
dengan sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19 di SMKN 3 Gowa. 
  
Kata Kunci: Pengetahun, Sikap, Vaksinasi Covid-19 Dan Remaja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Balakang Masalah 

Pandemic Covid-19 sebuah fenomena menjadi perhatian seluruh dunia di 

semua kalangan masyarakat. Pandemi ini sangat meresahkan dan menimbulkan 

ketakutan pada masyarakat luas secara global dan terkecuali masyarakat 

Indonesia. Salah satu yang menyebabkan keresahan dan ketakutan di dalam 

masyarakat adalah penyebarannya yang sangat cepat. Sejak ditemukan pada akhir 

bulan Desember 2019 di Wuhan China. Hingga kini menurut wordometer pada 

tanggal 21 April Covid-19 sudah menginfeksi 2.505.443 jiwa dan yang meninggal 

sudah 172.321. Di USA terdapat 794.297 kasus dan 42.564 meninggal, Spanyol 

204.178 kasus & 21.282 meninggal, Italia 181,228 kasus dan 24.114 meninggal, 

Prancis 155.383 dan 20.265 meninggal, Jerman 147,593 dan 4.869 meninggal, 

Ukraina 124.743 dan 16.5092 meninggal, Turkey 90.980 dan 2.140 meninggal. 

Iran 84.802 dan 5.297. mqw meninggal, China 82.758 dan 4.632 meninggal, 

Rusia 52.763 dan 456 meninggal. Sejak Covid-19 pertamakali ditemukan , grafik 

jumlah kasus yang terinfeksi dan yang meninggal terus meningkat. Virus ini 

menular dengan cepat secara global termasuk Indonesia sendiri. Di Indonesia 

sendiri sekarang terdapat 7.135 kasus dan 616 kematian. (Mosa Basha, M., 

Medverd, J., Lynch, 2020)  
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Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Republik Indonesia, hingga awal 

bulan Februari 2021 jumlah penderita mencapai 1,2 juta kasus positif 

terkonfirmasi, dirawat 169.351 orang, kasus sembuh tercatat sebanyak 973.452 

orang dan meninggal sebanyak 31.976 orang. Dari data Kementrian Kesehatan, 

pasien sembuh terbanyak masih di DKI Jakarta, yang menjadi epicentrum Covid-

19 di Indonesia. Terbanyak berikutnya yakni Jawa Timur, kemudian Sulawesi 

Selatan, berikutnya Jawa Barat dilanjutkan Bali dan Jawa Tengah.(Kemenkes RI, 

2020b) 

Sementara kasus positif Covid-19 di Provinsi Sulawesi Selatan melonjak 

drastis dalam 2 hari terakhir pada awal tahun 2021 hingga mencapai 1.150 orang. 

Berdasarkan data yang diterima dari Satgas Covid-19 Sulawesi Selatan Makassar 

peningkatan kasus tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya kepatuhan 

masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang mulai berkurang. Data 

laporan Dinas Kesehata Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Februari 2021 yang 

positif terjangkit virus corona sebesar 50.761 orang, jumlah yang sembuh sebesar 

46,348 orang (91,3%), sementara yang meninggal tercatar sebesar 775 orang 

(1,5%). Dari data tersebut Kabupatenn Gowa menduduki urutan ke-2 kasus 

terbanyak setelah Kota Makassar dimana angka kejadian kasus terkonfirmasi yang 

tercatat di Kabupaten Gowa sebanyak 4.461 orang, dirawat sebanyak 302 orang, 

yang sembuh sebanyak 4.113 orang dan yang meninggal sebanyak 46 orang. 

Jumlah yang vaksin di pusekesam Somba Opu sebanyak 4240 orang sedangkan 

yang tidak di vaksin   berjumlah 470 orang yang menerinama vaksinasi di 

puskesmas Somba Opu berapa dan tidak menerima berapa. (Selatan, 2021) 

 

 



3 
 

 
 

Sebagaimana firman Allah Q.S Al-baqarah ayat 195 yang berkaitan dengan 

Covid-19 sebagai berikut:  
 

َ يحُِبُّ  وَأنَفقِوُاْ فيِ  إنِه ٱللَّه
ِ وَلََ تلُۡقوُاْ بأِيَۡدِيكُمۡ إلِىَ ٱلتههۡلكَُةِ وَأحَۡسِنوُٓاْْۚ سَبيِلِ ٱللَّه

 ٱلۡمُحۡسِنيِنَ  

Terjemahnya:  

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 
baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik. 

Jumlah data vaksinasi di Puskesmas Somba Opu pada tahun 2021 berjumlah 

4240 yang mnerima vaksinasi berjumlah 4050 sedangkan yang tidak dipakai 

berjumlah 190. Nama obat vaksinasi yang diterima oleh puskesmas Somba Opu 

seperti: Multidese yang diterima berjumlah 4050, ADS 0,ml diterima berjumlah 

4050, Sofite Box diterima berjumlah 37 dan Alkohol Sweb yang diterima 

berjumlah 20270. (Puskesmas Somba Opu, 2021) 

 Pemerintah Indonesia sudah memprediksi bahwa akan adanya sebagian 

masyarakat yang menolak program vaksinasi tersebut. Hasil survey daring di 

Bulan September tahun 2020 lebih dari 115.000 responden di 34 provinsi yang 

tergabung, didapatkan hasil sebagian besar responden 65% menerima vaksin, 27% 

ragu-ragu dan 8% menolak. Dari hasil survey tersebut juga diketahui bahwa 

alasan masyarakat menolak vaksin, sebagian besar adalah karena masih 

meragukan keamanannya (30%) dan tidak yakin bahwa vaksinasi akan efektif 

(22%). Sementara, sebagian kecil lainnya menyatakan tidak percaya vaksin 

(13%), takut pada efek samping (12%), alasan agama (8%), dan alasan lainnya 

(15%). (WHO, 2020b) 

Kurangnya tingkat pengetahaun serta pemahaman masyarakat terkait 

manfaat dan risiko dari vaksinasi, menjadi salah satu peyebab ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap vaksin Covid-19. Menurut pakar Sosiologi Universitas 
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Airlangga (Unair), Prof. Dr. Musta’in maksud hal tersebut dikarenakan adanya 

informasi yang berbeda-beda dari para ahli. Selain itu, banyaknnya isu, rumor dan 

informasi yang secara liar beredar melalui media sosial juga menyebabkan 

kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 semakin rendah. Padahal 

masyarakat menengah ke bawah (54%) cenderung memperoleh informasi melalui 

media sosial dibandingkan dari tenaga kesehataan secara langsung (WHO, 

2020b). Ini menunjukan adanya celah antara pengetahuan masayarakat dengan 

kepercayaan (self efficacy) terhadap upaya mengatasi pandemi melalui obat dan 

vaksin. (Halimatusa’diyah, 2021) 

Dikutip dari pemberitaan di Kompas.com, dinyatakan bahwa menjelang 

akhir tahun 2020, sejumlah kandidat vaksinasi Covid-19 dengan tingkat keamanan 

dan keefektifan yang tinggi mulai bermunculan. Beberapa negara pun telah 

mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) pemakaian vaksinasi Covid-19. 

Namun di sisi lain, masih ada kelompok antivaksin atau masyarakat yang ragu 

untuk disuntik vaksin. Bukan hanya saat ini saja fenomena seperti ini muncul. 

Dari berbagai literature hasil penelitian yang telah diterbitkan oleh sejumlah 

jurnal Internasional terakreditasi disebutkan bahwa keraguan (hesitancy) dan 

penolakan (refusal) terhadap vaksin sudah menjadi fenomena yang ditemukan 

jauh sebelum pandemic Covid-19 terjadi. Artinya, keraguan dan bahkan 

penolakan vaksin bukan hanya terjadi terhadap vaksin Covid-19 saja. Menurut Dr. 

Endang Mariani, fenomena ini merupakan suatu reaksi yang wajar. Hal ini 

mengingat pandemic Covid-19 yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 ini 

masih baru dan vaksin yang akan diberikan juga masih baru. Sebagian besar 

kalangan medis dan WHO meyakini bahwa vaksin merupakan suatu solusi yang 

diharapkan mampu menjadi upaya preventif maupun mitigasi untuk mencegah, 



5 
 

 
 

memutus, ataupun memperlambat proses transmisi dan penularan suatu penyakit, 

termasuk Covid-19. (Pranita, 2020) 

Berdasarkan data laporan dari Kemenkes pada tanggal 13 Januari 2021 

menyebutkan bahwa belum ada laporan penolakan vaksinasi Covid-19 oleh 

tenaga kesehatan sebagai sasaran pertama dalam pemberian vaksinasi Covid-19 di 

Indonesia. Saat ini tercatat 172.901 tenaga kesehatan yang terdaftar menjadi 

penerima vaksinasi Covid-19. Namun, berdasarkan hasil survey penerimaan 

vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 kepada masyarakat umum 

mengatakan bahwa sekitar 65% responden menyatakan bersedia menerima vaksin 

Covid-19 jika disedikan pemerintah, sedangkan 8% diantaranya menolak untuk 

dilakukan vaksin, 27% sisanya menyatakan ragu dengan rencana pemerintah 

untuk mendistribusikan vaksin Covid-19. Kelompok ini penting untuk mendorong 

keberhasilan vaksinasi. Situasi ini perlu dipahami dengan hati-hati, masyarakat 

mungkin mempunyai tingkat kepercayaan yang berbeda-beda terhadap vaksin 

Covid-19 karena keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin dan profil 

keamanan vaksin. (Kemenkes, 2021a) 

Program vaksinasi individu dan kelompok sekarang ini diamanatkan untuk 

dapat menjaga kesehatan masyarakat setempat. Berdasarkan pelaksanaannya 

terdapat beberapa jenis vaksinasi yaitu vaksinasi rutin dan vaksinasi lanjutan. 

vaksinasi rutin dilakukan secara teratur merupakan aktivitas vaksinasi yang perlu 

melaksanakan secara teratur dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. 

vaksinasi rutin ini dilakukan terhadap bayi, wanita usia subur, dan anak sekolah. 

vaksinasi tambahan merupakan aktivitas yang dilakukan berdasarkan 

ditemukannya kasus dari hasil monitoring atau evaluasi, dimana kegiatan ini tidak 

rutin, memerlukan biaya khusus, dan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. 

(Nuryanah, 2020) 
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ءُ عَنْ جَابرٍِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فإَِذَا أُصِيبَ دَوَا
اءِ بَ رأََ بإِِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ   )رواه مسلم( الدَّ

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir 
serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits 
dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda. 
 Rasulullah Shallallahu’alaihi wasalam, beliau bersabda: “Setiap 
penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu 
penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza wajalla.” 
(HR.  Muslimin). 
 

Hadits diatas mengisyaratkan diizinkannya seseorang Muslim mengobati 

penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat 

yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah swt 

penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan 

kesembuhan. Meski demikian, kesembumbuhan kadang terjadi dalam waktu yang 

agak lama, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum 

ditemukan. 

Masa pandemi Covid-19 yang telah menjangkit sebagian besar negara pun 

hendaknya tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan untuk tetap 

menggaungkan pentingnya vaksinasi dan melakukan langkah-langkah penting 

untuk memastikan setiap anak yang merupakan kelompok rentan terlindungi dari 

penyakit-penyakit berbahaya dengan vaksinasi. Dalam masa pandemi Covid-19 

ini, vaksinasi tetap harus diupayakan lengkap sesuai jadwal untuk melindungi 

anak dari PD3I. Pelayanan vaksinasi pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan 

sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat, berdasarkan analisis situasi 

epidemiologi penyebaran Covid-19, cakupan imunisasi rutin, dan situasi 

epidemiologi PD3I. Pelayanan vaksinasi dilaksanakan sesuai prinsip Pencegahan 

dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1–2 meter. Dinas 

kesehatan harus berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah daerah 



7 
 

 
 

setempat dalam pelayanan imunisasi pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, 

petugas kesehatan diharapkan dapat memantau status vaksinasi setiap sasaran 

yang ada di wilayah kerjanya. 

Berdasarkan latar belakang diatas bahawa vaksinasi merupakan suata cara 

untuk mencegah infeksi Covid-19 dengan cara membuat pengembangan 

mekanisme pengenalan antara protein permukana virus. Sehingga remaja mampu 

memahami pengetahuan dan sikap terhadap penerimaan vaksinasi.  maka peneliti 

dapat menarik masalah yang berkaitan dengan hubungan tingkat pengetahuan 

dengan sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah pada 

penelitian ini dijawab secara jelas dan mencakup dalam rumusan masalah berupa 

pertanyaan peneliti sebagai berikut:  apakah ada hubungan tingkat pengetahuan 

dengan sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

H0 : Tidak Terdapat Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja 

terhadap Program vaksinasi Covid-19. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ha : Terdapat Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja        

terhadap Program vaksinasi Covid-19. 

D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif 
Tabel 1.1 : Definis Operasional dan Kriteria Objektif 

No Variabel Definisi Operasional Kriteria 
Objektif 

Alat Ukur 

1 Variabel 
Independen 
Sikap remaja 

Sikap remaja adalah 
bagaimana pendapat 
atau penilaian remaja 
terhadap hal yang 

a. Sikap Positif 
: jika skor 
yang 
diperoleh 

Kuesioner  
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terkait imunisasi dan 
faktor resiko imuni sasi 

>50% dari 
jumlah skor 
tertinggi 

b. Sikap 
Negatif : 
jika skor 
yang 
diperoleh 
<50% dari 
jumlah skor 
tertinggi 

2 Variabel 
Dependen 
Tingkat 
Pengetahuan 

Pengetahuan tentang 
vaksinasi adalah 
pemahaman remaja 
tentang vaksinasi 
Covid-19 meliputi 
pengertian vaksinasi, 
manfaat vaksinasi, 
waktu pemberian 
vaksinasi, dan dosis 
pemberian imunisasi. 

a. Tingkat 
pengetahuan 
kategori 
Positif jika 
nilainya 
>50% total 
pertaanyaan. 

b. Tingkat 
pengetahuan 
kategori 
Negatif baik 
jika nilainya 
≤50% total 

pertanyaan 
(Budiman. 
2013). 

Kuesioner  
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan momentum untuk para peneliti untuk mendemostrasikan hasil bacaanya. Kajian putaka berguna 

untuk menjadi acuan peneliti dengan melihat jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema penelitiannya sehingga 

bisa menjadi bahan referensi. 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

 
NO. 

Nama, 
Tahun,  
Jurnal 

Tujuan Metode 
penelitian 

Hasil Perbedaan dengan riset 

1.  (Malik 
Sallam, 
2020)Covid-
19 Vaccine 
hesitancy 
worldwide: a 
systematic 
review 0f 
vaccine 
acceptance 
rates 

Penelitian ini 
bertujuna 
Untuk 
memberikan 
penilaian 
terbaru 
tentang 
penerimaan 
vaksinasi 
Covid-19 
diseluruh 
dunia, dan 
untuk 
mengetahui 
apakah ada 

Metode yang 
digunakan 
dalam 
penelitian ini 
adalah 
penelitian 
deskriptif 
korelasi 
dengan desain 
cross 
sectionlal 
(potong 
lintang). 
Jumlah s 
ampel 63 

Didapatkan bahwa tingkat 
pengetahuan penerimaan vaksinasi 
Covid-19 termasuk dalam kategori 
baik dengan nilai rata-rata 80.77. 
tingkat sikap mahasiswa berada 
pada kategori tinggi dengan nilai 
rata-rata 70.0 Nilai r hitung 0,31 
lebih besar dari nulai r tabel 0,2423 
dan nilai signifikansi (p-value) 
adalah 0,805 lebih besar dari nilai 
alpha 0,05. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa hubungan 
antara kedua variabel adalah positif 
dalam kategori hubungan yang 
lemah atau tidak signifikan 

Perbedaan pada penelitian ini 
adalah populasi  dimana Malik 
Sallam, 2020 penerimaan vaksin 
diseluruh dunia sedangkan yang 
dibutuhkan oleh peneliti yaitu 
ingin mengetahui tentang 
hubungan tingkat pengetahuan 
dengan sikap remaja dalam 
penerimaan vaksinasi Covid-19. 
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hubungan 
yang 
signifikan 
antara kedua 
variable 
tersebut. 

orang. 
Pengumpulan 
data yang 
dilakukan 
dengan 
menyebarkan 
kuesioner 
pengetahuan 
dan sikap 
melalui google 
form. Analisis 
data dilakukan 
dengan 
perangkat 
SPSS. 

2. (Ika 
Purnamasari 
dan Anisa Ell 
Raharyani, 
2020)Tingkat 
pengetahuan 
dan perilaku 
masyarakat  
Kabupaten 
Wonosobo 
tentang 
Covid-19 Vol. 
10 No. 3 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
mengetahui 
hubungan 
antara 
pengetahuan 
dan perilaku 
masyarakat 
Kabupaten 
Wonosobo 
tentang 
Covid-19 dan 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian 
Kuantitatif 
dengan desain 
analitik 
korelasi. 
Sampel 
berjumlah 36 
responden 
yang ambil 
dengan cara 
random 

Hasil menunjukan pengetahuan 
masyarakat kabupaten Wonosobo 
tentang Covid-19 berada pada 
kategori baik (90%) dan hanya 10% 
berada pada kategori kurang untuk 
perilaku remaja kabupaten 
Wonosobo terkait Covid-19 seperti 
menggunakan pengetahuan dan 
sikap menunjukan perilaku yang 
baik sebanyak 95,8% dan hanya 
4,2% masyarakat berperilaku yang 
kurang Terdapat hubungan 
bermakna antara pengetahuan 

Perbedaan pada penelitian ini 
terletak pada tempat dan populasi. 
Ika Purnamasari dan Anisa Ell 
Raharyani, 2020 sejumlah orang 
atau penduduk dikabupaten 
Wonosobo dan tidak menentukan 
batasan umur, sedangkan peneli 
akan mengkaji orang atau siswa 
yang berada di lingkup SMKN 3 
Gowa.  
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untuk 
mengetahui 
apakah ada 
hubungan 
aantara 
tingkat 
pengetahuan 
dan perilaku. 

mellaui 
apalikasi 
goggle form 
yang 
diserbarkan 
melalui 
whatsap 
kepada remaja 
kabupaten 
wonosobo. 
Data dianalisis 
menggunakan 
analisis 
korelasi 
spearman. 

dengan perilaku masyarakat  
tentang Covid-19 dengan p-value 
0,047. 

3. (Ni Putu Emy 
Darma Yanti, 
et al., 2020) 
Gambaran 
pengetahuan 
masyarakat 
tentang 
Covid-19 dan 
perilaku 
masyarakat di 
masa 
pandemic 
Covid-19. 

Tujuan dari 
penelitian ini 
adalah untuk 
mengetahui 
gambaran 
pengetahuan 
masyarakat 
tentang 
pandemic 
Covid-19 dan 
perilaku 
masyarakat di 
masa 

Penelitian ini 
bersifat 
deskriptif studi 
korelatif 
dengan 
pendekatan 
cross 
sectional. 
Teknik 
pengambilan 
sampel 
menggunkanan 
accidental 

Hasil penelitian ini menunjukkan p-
value 0,000 < 0,05 sehingga ada 
hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan dengan sikap remaja 
terhadap program vaksinasi Covi-
19.   

Perbedaan penelitian ini adalah Ni 
Putu Emy Darma Yanti, et al., 
2020 mengkaji semua warga di 
Kab. somba opu dari semua umur. 
Sedangkan peneliti akan 
mengkajia siswa SMKN 3 Gowa 
yang berkisar 15-18 tahun. 
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Vol. 8 No. 3 pandemic 
Covid-19. 

sampling. Data 
diperoleh dari 
goggle form. 

4 (Fajar Fathur 
Rachman, dan 
Setia 
Pramana, 
2020)Analisis 
sentiment pro 
dan kontra 
masyarakat 
Indonesia 
tentang vaksin 
Covid-19 pada 
media sosial 
twitter. Vol. 8 
No. 2 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
mengetahui 
topik 
pembicaraan 
yang sering 
dibahas oleh 
masyarakat 
terkait dengan 
wacana 
vaksinasi 
Covid-19. 

Penelitian ini 
menggunkan 
metode 
observasional 
analitik dengan 
desain cross-
sectional. 
Sampel 
berjumlah 
1096 dari 
seluruh 
Indonesia 
melalaui 
kuesioner 
online yang 
disebarkan 
sejak 5 
februari 2020 
hingga 22 
maret 2020. 

Hasil penelitian terdapat hubungan 
signifikan antara pengetahuan dan 
sikap (p=0,000) dan pengetahuan 
dengan tindakan individu (p=0,000) 
pembicara yang sering dibahas oleh 
masyarakat terkait dengan wacana 
vaksinasi Covid-19. Pemberian pe 
ngetahaun yang spesifik, valid, dan 
tepat sasaran dapat dipengaruhi 
perilaku usaha terkait pembicaraan 
masyarakat tentaang wacana 
vaksinasi Covid-19. 
 

Perbedaan penelitian ini adalah 
Fajar Fathur Rachman, dan Setia 
Pramana, 2020 mengkaji dengan 
jumlah sampel yang banyak dan 
mencakup hampir seluruh 
Indonesia dan juga variabel 
dependennya terkait mengetahui 
topik vaksinasi Covid-19. 
Sedangkan peneliti akan mengkaji 
siswa dan terfokus hanya pada 
satu renaja terhadap program 
vaksinasi Covid-19.   

5. 
 
 
 
 

Attitudes 
toward a 
potential 
SARS-Cov-2 
vaccine 

Tujuan 
penelitian 
dilakuakn 
untuk menilai 
sikap orang 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian yang 
bersifat 
deskriptif 

Hasil penelitian didapatkan 
mayoritas usia responden adalah 
17-19 tahun sebanyak (27,8%) 
responden terbanyak adalah 
berjenis kelamain perempuan 

Perbedaan penelitian ini adalah 
dimana Ardian, et al., 2020 fokus 
kepada sikap orang remaja  dalam 
penerimaan vaksinasi Covid-19. 
Dan tidak mengkaji apakah ada 
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among US 
adults 
(Ardian, et al., 
2020) 

dewasa dalam 
penerimaan 
vaksinasi 
Covid-19. 

menggunakan 
teknik 
accidental 
sampling 
dengan jumlah 
responden 107 
mahasiswa 
Data 
dikumpulkan 
menggunakan 
kuesioner yang 
diisi melalu 
goggle form. 
Data dianalisis 
menggunakan 
rumus 
distribusi 
frekuensi. 

sebanyak (72,2%) dari 73  
mahasiswa yang menjadi responden 
terdapat (55,6%) yang mempunyai 
pengetahuan baik dan terdapat 
(44,4%) yang pengetahuan kurang 
baik tentang upaya pencegahan 
sikap orang dewasa dalam 
penerimaan vaksinasi Covid-19 
selajutnya terdapat (19,4%) dewasa 
yang mempunyai sikap positif dan 
(5,6%) dewasa yang mempunyai 
sikap negatif tentang sikap orang 
dewas dalam penerimaan vaksinasi 
Covid-19 

pengarauh antara pengetahuan 
dengan sikap sedangkan peneliti 
akan mengkaji apakah ada 
pengaruh pengetahuan 
penerimaan tentang vaksinasi 
Covid-19. 

6.  Medical 
students and 
SARS-Cov-2 
vaccination : 
attitude and 
behaviors 
(Bartosz, et 
al., 2021) 

Tujuan 
penelitian ini 
yaitu untuk 
mengetahui 
sikap dan 
perilaku 
mahasiswa 
kedokteran 
terhadap 
program 

Penelitian ini 
menggunakan 
metode survey 
analatik 
pengambilan 
sampel 
menggunkan 
total sampling. 
Penelitian ini 
dilakuakn pada 

Hasil penelitian pada kuesioner 
pengetahuan paling tinggi 
dikategori baik sebanyak 20 
(55,6%) sedangkan sikap paling 
tinggi berada di kategori sikap baik 
sebanyak 18 (50,0%) simpulan 
penelitian ini adalah pengetahuan 
dan sikap mahasiswa kedokteran 
terhadap program vaksinasi Covid-

Perbedaan penelitian ini adalah 
Bartosz, et al., 2021 mengkaji 
sejauh mana mengetahui sikap 
dan perilaku mahasiswa 
kedokteran terhadap program 
vaksinasi Covid-19. Tetapi tidak 
mengkaji apakah ada hubungan 
sikap dan perilaku mahasiswa 
terhadap vaksinasi Covid-19. 
Peneliti akan mengkaji tingkat 
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vaksinasi 
Covid-19. 

bulan 
September 
2020 dengan 
populasi 
mahasiswa 
kesehatan di 
Indonesia 
sebanyak 444 
orang 
instrument 
penelitian ini 
menggunakan 
kuesioner cara 
pengolahan 
dan analisis 
menggunakan 
SPSS versi 25. 

19 pengetahuan yang dimiliki 
sesorang tentang Covid-19 akan 
berpengaruh terhadap sikap 
pencehagan penyebaran covid-19.  
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F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap remaja 

terhadap program vaksinasi Covid-19 di sekolah SMKN 3 Gowa 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang vaksinasi Covid-19 

b. Untuk mengetahui sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19  

c. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap remaja 

terhadap program vaksinasi Covid-19. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  informasi ilmiah yaitu 

membuktikan adanya hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap remaja 

terhadap program vaksinasi Covid-19 di sekolah SMKN 3 Gowa serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam bidang penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pro fesi Keperawatan 

Sebagai bahan masukan bagi tenaga keperawatan khususnya yang bekerja di 

instansi pelayanan dalam mengenali hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap 

remaja terhadap program aksinasi Covid-19 di sekolah SMKN 3 Gowa. 

b. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar, bahan perbandingan dan 

informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat pengetahuan 

tentang Covid-19, sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19, atau 

dengan melakukan penelitian terkait variable-variabel yang lain. 
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c. Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapakan bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan 

pengetahuan terhadap Covid-19 serta sikap remaaja terhadap program vaksinasi 

Covid-19 di sekolah SMKN 3 Gowa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Pengetahuan 

1. Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek 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 kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang (overt behavior). (Notoatmodjo, 2014) Pengetahuan 

(knowledge) adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas mengetahui dari 

tersingkapnya suatu keadaan yang nyata kedalam jiwa hingga tidak ada keraguan 

terhadapnya (D.H, 2014). 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur’an Surah al-Alaq, Ayat  1 

adalah sebagai berikut yang berbunyi: 

 
 ٱقۡرَأۡ بٱِسۡمِ رَبِّكَ ٱلهذِي خَلقََ 

        Terjemahnya:  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.1 

Penjelasan dari "Iqra' bismi rabbikalladżī khalaq" diterjemahkan menjadi 

"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. "Makna surah al-Alaq ayat 1 

ini adalah Muhammad diperintahkan untuk membaca guna lebih memantapkan 

lagi hati beliau. Ayat pertama tersebut bagaikan menyatakan agar Muhammad 

membaca wahyu-wahyu Ilahi yang sebentar lagi akan diterimanya secara 
                                                             

1Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-30  (Surabaya: UD Mekar 
Surabaya, 2000), h. 1079.   
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berangsur-angsur. Ia juga mesti membaca alam dan masyarakat di sekelilingnya, 

demikian dikutip dari Tafsir Al-Misbah (Jilid 15) oleh Quraish Shihab. Melalui 

wahyu pertama ini (surah al-Alaq) Rasulullah diperintahkan untuk "membaca 

segalanya" dengan syarat hal tersebut dilakukan dengan nama Tuhan Yang 

mencipta semua makhluk. Membaca dalam hal ini diartikan tidak hanya sebagai 

membaca, tetapi juga menelaah, menyampaikan segala hal yang dapat terjangkau. 

Rasulullah bersabda, “ maka aku katakana,’ aku tidak bisa membca.’” 

Kemudia beliau bersabda, “ Dia menarikku lalu mendekapku sehingga aku 

kepayahan. Kemudian Dia melepaskanku. Ia berkata,’ Bacalah!’ aku menjawab,’ 

aku tidak bisa membaca.’ Maka dia mendekapku lagi hingga aku kelelahan. 

Kemudian dia melepaskanku lagi. Lalu ia berkata,’ Bacalah! Aku menjawab, ‘ 

aku tidak bisa membaca.’ Maka dia mendekapku untuk ketiga kalinya hingga aku 

kelelahan. Kemudian dia melepaskanku lagi, lalu dia berkata, yang artinya. 

Bacalah dengan (menyebut) nama rabb-Mu yang menciptakan.  

Terkadang ilmu itu terdapat pada akar pikiran, terkadang pada ucapan, dan 

terkadang terdapat pada tulisan tangan. Sehingga adaa ilmu yang sifatnya akal 

pikiran, ucapan, da nada yang berupa tulisan. Di dalam tulisan terkandung unsur 

akar pikiran dan ucapan, tapi tidak berarti sebalinya. Karena itulah Allah 

berfirman yang artinya, bacalah, dan Rabb-mu-lah yang maha mulia. Yang 

mengerjakan (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 

diketahuinya. “ dalam sebuah kalimat hikmah disebutkan,” ikatan ilmu dengan 

tulisan” da nada juga kalimat hikmah yang menyebutkan,” siapa yang 

menggamalkan ilmu yang ia ketahui, maka Allah mewariskan kepadanya ilmu 

yang belum ia ketahui.”  
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2. Tingkat Pengetahuan dalam Domain Kognitif 

Menurut (Notoatmodjo, 2014) pengetahuan yang dicakup dalam   domain 

kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu : 

a. Tahu (know), diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. 

b. Memahami (comprehension), memahami diartikan sebagai suatu kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasi materi tersebut secara benar. 

c. Aplikasi (application), aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil 

(sebenarnya). 

d. Analisis (analysis), analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan 

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

suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

e. Sintesis (synthesis), sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk 

meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam sutau bentuk 

keseluruhan yang baru. 

f. Evaluasi (evaluation), evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk 

melakukan jastifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. 

3. Cara Memperoleh Pengetahuan 

Beberapa cara untuk memperoleh pengetahuan (M., 2011) yaitu : 

a. Cara Coba Salah (Trial and error) 

Cara coba salah ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam 

memecahkan masalah dan apabila kemungkinan yang lain sampai masalah 

tersebut dapat dipecahkan. 

b. Cara Kekuasaan atau Otoritas 
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Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-pemimpin masyarakat 

baik formal atau informal, ahli agama, dan berbagai prinsip orang lain yang 

menerima, mempunyai yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai 

otoritas, tanpa menguji terlebih dahulu atau membuktikan kebenarannya baik 

berdasarkan fakta empiris maupun penalaran sendiri. 

c. Berdasarkan Pengalaman Pribadi 

Upaya memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman 

yang pernah diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masa 

lalu. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

a. Faktor Pendidikan 

Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka akan semakin mudah 

untuk menerima informasi tentang obyek atau yang berkaitan dengan 

pengetahuan. Pengetahuan umumnya dapat diperoleh dari informasi yang 

disampaikan oleh orang tua, guru, dan media masa. Pendidikan sangat erat 

kaitannya dengan pengetahuan, semakin tinggi pendidikan seseorang akan 

mempengaruhi tingginya tingkat intelegasinya. Pendidikan merupakan salah satu 

kebutuhan dasar manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan diri. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah untuk 

menerima, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Teori menyatakan 

konsep dasar pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti dalam 

pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan ke arah 

lebih dewasa, lebih baik, lebih matang pada diri individu, kelompok atau 

masyarakat. Bertitik tolak dari konsep pendidikan tersebut, maka proses belajar 

dari individu, kelompok, atau masyarakat dari tidak tahu tentang masalah nilai-

nilai kesehatan menjadi tahu, dari tidak mampu mengatasi masalah-masalah 
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kesehatannya sendiri menjadi mampu. Hal ini bertujuan untuk melihat bahwa 

semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh responden maka semakin mudah 

dalam menyerap informasi serta ide-ide yang ada (Notoatmodjo, 2014) 

b. Media Masa atau Informasi 

Informasi mengartikan informasi sebagai suatu teknik untuk 

mengumpulkan, menyiapkan, dan menyimpan, manipulasi, mengumumkan, 

menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan maksud dan tujuan tertentu 

yang bisa didapatkan melalui media elektronik maupun cetak. 

c. Faktor Pekerjaan  

Pekerjaan seseorang sangat berpengaruh terhadap proses mengakses 

informasi yang dibutuhkan terhadap suatu objek. Ditinjau dari status pekerjaan, 

orang bekerja sering berinteraksi dengan orang lain sehingga lebih banyak 

pengetahuannya bila dibandingkan dengan orang tidak bekerja. 
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d. Faktor Usia 

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 

pikir sehingga pengetahuan diperolehnya semakin membaik. usia dibagi menjadi 

dua yaitu muda ( < 30 tahun ) dan tua (>30 tahun). 

e. Pengalaman 

Pengalaman merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang pernah dialami 

oleh seorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

f. Kebudayaan 

Kebudayaan tempat dimana seseorang dilahirkan dan dibesarkan 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terbentuknya cara berfikir dan 

perilaku. 

g. Media 

Contoh media yang didesain secara khusus untuk mencapai masyarakat luas 

seperti televisi, radio, koran, majalah, dan internet (Notoatmodjo, 2014). 

5. Pengukuran Tingkat Pengetahuan  

Pengukuran tingkat pengetahuan dapat dilakukan dengan mengisi kuisioner 

yang berisi tentang materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin diketahui atau diukur dapat 

disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan di atas (Notoadmodjo S, 2012). Menurut 

(Arikunto, 2010), pengukuran tingkat pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 

tiga yaitu: 

a. Pengetahuan baik bila responden dapat menjawab 76-100% dengan benar dari 

total pertanyaan 

b. Pengetahuan cukup bila responden dapat menjawab 56-75% dengan benar dari 

total jawaban pertanyaan 
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c. Pengetahuan kurang bila respnden dapat menjawab. 

Menurut Skinner dalam (Riyanto, 2013) apabila seseorang mampu 

menjawab suatu materi tertentu baik secara lisan maupun tulisan, maka dikatakan 

seseorang tersebut mengetahui bidang tersebut. Sekumpulan jawaban yang 

diberikan tersebut dinamakan pengetahuan. Pengukuran bobot pengetahuan 

seseorang ditetapkan menurut hal–hal sebagai berikut: 

1) Bobot I     : Tahap tahu dan pemahaman  

2) Bobot II    : Tahap tahu pemahaman, aplikasi, analisis 

3) Bobot III :Tahap tahu pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi 

(Riyanto, 2013) juga membuat kategori tingkat pengetahuan seseorang 

menjadi dua tingkatan yang didasarkan pada nilai presentase yaitu sebagai 

berikut: 

1) Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilaiya >50% 

2) Tingkat pengetahuan kategori Kurang jika nilainya ≤50%  

B. Tinjauan Umum Sikap (Attitude) 

1. Pengertian Sikap 

Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau responden 

terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehat sakit dan faktor resiko 

kesehatan. Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespon 

stimulus atau objek sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian dan 

gejala kejiwaan yang lain (Notoatmodjo, 2014) 

Sikap (attitude) adalah evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang 

terhadap suatu objek adalah perasaan mndukung atau memihak maupun perasaan 

tidak mendukung atau tidak memiliki pada objek tersebut (Berkowitz dalam 

(Azwar, 2013). Sikap sebagai suatu bentuk perasaan, yaitu perasaan mendukung 
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atau memihak (favourable) maupun perasaan tidak mendukung (Unfavourable) 

pada suatu objek. Sikap adalah suatu pola perilku, tendensi atau kesiapan 

antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara 

sederhana yang merupakan respon terhadap stimulasi sosial yang telah 

terkoordinasi. Proses terbentuknya suatu sikap pada individu dapat dijelaskan 

pada diagram ini: 
 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Proses Terbentuknya Sikap  

2. Tingkatan Sikap 

Menurut Allport (1954), dalam (Notoadmodjo S, 2012) sikap  mempunyai 

tiga komponen pokok, yaitu:  

a. Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek.  

b. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap objek.  

c. Kecenderungan untuk bertindak. 

Ketiga komponen itu secara bersama-sama membentuk suatu sikap yang 

utuh (total attitude) dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pikiran, keyakinan dan 

emosi. Sikap mempunyai beberapa tingkatan, diantaranya :  

1) Menerima (receiving), pada tingkat ini individu mau memperhatikan 

stimulus yang diberikan berupa objek atau informasi tertentu. 

2) Merespon (responding), pada tingkat ini individu akan memberikan 

jawaban apabila ditanya mengenai objek tertentu dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan. Usaha individu untuk menjawab dan 

Stimulus 
ransangan 

Sikap  

Proses 
stimulus 

Reaksi tingkah 
laku (terbuka) 
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menyelesaikan tugas yang diberikan merupakan indikator bahwa individu 

tersebut telah menerima ide tersebut terlepas dari benar atau salah usaha 

yang dilakukan oleh individu tersebut.  

3) Menghargai (valuing), pada tingkat ini individu sudah mampu untuk 

mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah, berarti individu sudah mempunyai sikap positif terhadap suatu 

objek tertentu.  

4) Bertanggung jawab (responsible), pada tingkat ini individu mampu 

bertanggung jawab dan siap menerima resiko dari sesuatu yang telah 

dipilihnya. Tingkat ini merupakan sikap tertinggi dalam tingkatan sikap 

sesorang untuk menerima suatu objek atau ide baru.  

3. Fungsi Sikap 

Sikap akan terbentuk biasanya berhubungan dengan pendidikan yang 

diberikan kepada individu. Sedangkan sikap merupakan salah satu hal yang 

memperngaruhi perilaku seseorang. Sikap memiliki beberapa fungsi dalam 

mempengaruhi perilaku. (Menurut Attkinson, dkk dalam Sunaryo 2011) sikap 

memiliki lima fungsi, antara lain: 

a. Fungsi Instrumental, yaitu sikap yang dikaitkan dengan alasan praktis atau 

manfaat dan menggambarkan keadaan seperti tujuan.  

b. Fungsi pertahanan ego, yaitu sikap yang diambil untuk melindungi diri dari 

kecemasan atau ancaman harga diri.  

c. Fungsi nilai ekspresi, yaitu sikap yang menunjukkan nilai yang ada pada 

dirinya.  

d. Fungsi pengetahuan. Setiap individu memiliki motif untuk ingin tahu, ingin 

mengerti, ingin banyak mendapat pengalaman dan pengetahuan yang 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.  
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e. Fungsi penyesuaian sosial, yaitu sikap yang diambil sebagai bentuk adaptasi 

dengan lingkungannya.  

4. Ciri-Ciri Sikap 

Sikap merupakan pola pikir seseorang sebagai dasar dalam pembentukan 

perilaku. Terkadang, sikap dan perilaku memiliki perbedaan yang tipis. Dalam 

membedakan antara sikap dan perilaku dapat dibedakan melalui ciri-ciri nya. 

Seperti yang dinyatakan para ahli (Ahmadi, 1999; Sarwono, 2000; Walgito, 2001) 

dalam Fitriani (2011), sikap memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Sikap tidak dibawa dari lahir, tetapi dipelajari dan dibentuk melalui 

pengalaman, latihan sepanjang perkembangan individu.  

b. Sikap dapat berubah-ubah dalam situasi yang memenuhi syarat untuk itu, 

sehingga dapat dipelajari.  

c. Sikap tidak berdiri sendiri tetapi selalu berhubungan dengan objek sikap.  

d. Sikap dapat tertuju pada satu atau banyak objek.  

e. Sikap dapat berlangsung lama atau sebentar.  

f. Sikap mengandung faktor perasaan dan motivasi.  

5. Pengelompokan Sikap  

Sementara menurut (Azwar, 2013) sikap dapat dikategorikan kedalam tiga 

orientasi pemikiran, yaitu :  

a. Berorientasi Pada Respon  

Orientasi ini diwakili oleh para ahli seperti Louis Thurstone, Rensis Likert dan 

Charles Osgood. Dalam pandangan mereka, sikap adalah suatu bentuk atau 

reaksi perasaan. Secara lebih operasional sikap terhadap suatu objek adalah 

perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak 

mendukung atau tidak memihak (unfavorable) terhadap objek tersebut.  
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b. Berorientasi Pada Kesiapan Respon  

Orientasi ini diwakili oleh para ahli seperti Chave, Bogardus, LaPierre, Mead, 

dan Allport. Konsepsi yang mereka ajukan ternyata lebih kompleks. Menurut 

pandangan orientasi ini, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap 

objek dengan cara-cara tertentu.  

c. Beroreintasi Pada Skema Triadic  

Menurut pandangan orientasi ini, sikap merupakan konstelasi komponen-

komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saing berinteraksi dalam 

memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu. Sikap didefinisikan 

sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi) 

dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek lingkungan 

sekitarnya.  

6. Pengukuran Sikap 

Salah satu aspek yang sangat penting guna memahami sikap dan perilaku 

manusia adalah masalah pengungkapan (assessment) dan pengukuran 

(measurement) sikap. Menurut (Azwar, 2013) Ada berbagai cara untuk 

melakukan pengukuran sikap yaitu : 

a. Thrustone  

Metode penskalaan Thrustone sering disebut sebagai metode interval 

tampak setara. Metode penskalaan pernyataan sikap ini dengan pendekatan 

stimulus yang artinya penskalaan dalam pendekatan ini ditujukan untuk 

meletakkan stimulus atau pernyataan sikap pada suatu kontinum psikologis yang 

akan menunjukkan derajat favourable atau tak favourable pernyataan yang 

bersangkutan. Dengan metode ini perlu ditetapkan adanya sekelompok orang yang 

akan bertindak sebagai panel penilai (judging group). Tugasnya adalah menilai 

satu penyataan per satu dan kemudian menilai atau memperkirakan derajat 
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favourable atau tak favourablenya menurut suatu kontinum yang bergerak dari 1 

sampai dengan 11 titik. Anggota panel tidak boleh dipengaruhi oleh oleh rasa 

setuju atau tidak setujunya pada isi pernyataan melainkan semata-mata 

berdasarkan penilaiannya pada sifat favourablenya. Dalam menentukan penilaian 

derajat favourable atau tak favourable setiap pernyataan sikap, kepada kelompok 

penilai disajikan suatu kontinum psikologis dalam bentuk deretan kotak-kotak 

yang diberi huruf A sampai dengan K. 

b. Likert  

Menurut Likert dalam buku (Azwar, 2013), sikap dapat diukur dengan 

metode rating yang dijumlahkan (Method of Summated Ratings). Metode ini 

merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi 

respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. Nilai skala setiap pernyataan 

tidak ditentukan oleh derajat favourable nya masing-masing akan tetapi 

ditentukan oleh distribusi 18 respons setuju dan tidak setuju dari sekelompok 

responden yang bertindak sebagai kelompok uji coba (pilot study). Prosedur 

penskalaan dengan metode rating yang dijumlahkan didasari oleh 2 asumsi 

(Azwar, 2013), yaitu: 

1) Setiap pernyataan sikap yang telah ditulis dapat disepakati sebagai 

pernyataan yang favorable atau pernyataan yang tidak favourable. 

2) Jawaban yang diberikan oleh individu yang mempunyai sikap positif 

harus diberi bobot atau nilai yang lebih tinggi daripada jawaban yang 

diberikan oleh responden yang mempunyai pernyataan negatif.  

Suatu cara untuk memberikan interpretasi terhadap skor individual dalam 

skala rating yang dijumlahkan adalah dengan membandingkan skor tersebut 

dengan harga rata-rata atau mean skor kelompok di mana responden itu termasuk. 
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Salah satu skor standar yang biasanya digunakan dalam skala model Likert adalah 

skor-T, yaitu: 

           X - X 

T = 50 + 10    

    S 

Keterangan:  

  X = Skor responden pada skala sikap yang hendak diubah menjadi 

skor 

T  

X = Mean skor kelompok 

S = Deviasi standar skor kelompok  

Perlu pula diingat bahwa perhitungan harga ꭓ dan s tidak dilakukan pada 

distribusi skor total keseluruhan responden, yaitu skor sikap para responden untuk 

keseluruhan pernyataan (Azwar, 2013). Skor sikap yaitu skor X perlu diubah ke 

dalam skor T agar dapat diinterpretasikan. Skor T tidak tergantung pada 

banyaknya pernyataan, akan tetapi tergantung pada mean dan deviasi standar pada 

skor kelompok. Jika skor T yang didapat lebih besar dari nilai mean maka 

mempunyai sikap cenderung lebih favourable atau positif. Sebaliknya jika skor T 

yang didapat lebih kecil dari nilai mean maka mempunyai sikap cenderung tidak 

favourable atau negatif (Azwar, 2013). 

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Menurut (Azwar, 2013) faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu: 

a. Pengalaman Pribadi  

Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap apabila 

pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan lebih mudah 
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terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang 

melibatkan faktor emosional. 

b. Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting  

Individu pada umumnya cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau 

searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. Kecenderungan ini 

antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan untuk menghindari 

konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. 

c. Pengaruh Kebudayaan  

Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat 

asuhannya. Sebagai akibatnya, tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan 

garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah. 

d. Media Massa  

Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, 

berita yang seharusnya faktual disampaikan secara obyektif berpengaruh 

terhadap sikap konsumennya. 

e. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama  

Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat 

menentukan sistem kepercayaan. Tidaklah mengherankan apabila pada 

gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap. 

f. Faktor Emosional  

Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi 

yang berfungsi sebagai sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan 

bentuk mekanisme pertahanan ego. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah, Ayat 

195 adalah sebagai berikut yang berbunyi:  
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بِ لعََلهكُمۡ تتَهقوُنَ  أٓوُْليِ ٱلۡۡلَۡبَٰ    وَلكَُمۡ فيِ ٱلۡقصَِاصِ حَيوَٰةٞ يَٰ

Terjemahanya: 

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. 

 Penjelasan dari Tafsir Ringkas Kemenag RI. Dan Allah menegaskan pada 

ayat ini bahwa di dalam kisas itu ada jaminan keberlangsungan kehidupan 

bagimu, wahai manusia. Sebab, jika seseorang menyadari kalau dia akan dibunuh 

apabila melakukan pembunuhan, maka dia akan memperhitungkan dengan sangat 

saksama ketika mau melakukan pembunuhan. Isyarat ayat ini ditujukan 

kepadamu, wahai orang-orang yang berakal yang mampu memahami hikmah 

adanya hukuman kisas dan memiliki pikiran yang bersih, agar kamu bertakwa, 

takut kepada Allah apabila melanggar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan 

oleh Allah. 

C. Tinjauan Umum Vaksinasi Covid-19 

1. Definisi Vaksinasi 

Vaksinasi berasal dari kata “imun” yang berarti kebal atau resisten. 

vaksinasi merupakan pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan 

memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang 

sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang (Lisnawati, 2015).  

Vaksinasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan 

seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan 

dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan 

(Kemenkes, 2021b).  
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Vaksinasi adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap 

suatu penyakit, sehingga bila kelak terpajan pada penyakit tersebut ia tidak 

menjadi sakit. Kekebalan yang diperoleh dari imunisasi dapat berupa kekebalan 

pasif maupun aktif (Ranuh, 2017). 

Imunisasi/vaksinasi Covid-19 merupakan cara yang paling efektif dan 

ekonomis untuk mencegah penularan penyakit Covid-19 dengan cara membuat 

pengembangan mekanisme pengenalan anatara protein permukaan virus dan 

reseptor inang untuk memerangi infeksi SARS-CoV-2. Protein coronavirus spike 

(s) adalah target untuk pengembangan vaksin karena memediasi mekanisme 

infeksi melalui pengikatan reseptor sel inang (Zhang, J. et al dalam (Makmur, 

2020). 

2. Manfaat Vaksinasi 

Menurut (Kemenkes RI, 2020a) mengatakan bahwa manfaat 

vaksinasi/imunisasi Covid-19 adalah sebagai berikut:  

a. Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Covid-19 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin Covid-19 dapat memicu sistem 

imunitas tubuh untuk melawan virus Corona. Dengan begitu, risiko Anda untuk 

terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah 

divaksin tertular Covid-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat 

dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal 

karena Covid-19 akan menurun. 

b. Mendorong Terbentuknya Herd Immunity 

Seseorang yang mendapatkan vaksin Covid-19 juga dapat melindungi orang-

orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko, seperti lansia di 

atas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk 

menularkan virus Corona sangatlah kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin 

https://www.alodokter.com/covid-19-lebih-berbahaya-bagi-lansia-di-atas-70-tahun
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Covid-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd 

immunity) dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan 

vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem 

imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. 

Kendati demikian, untuk mencapai herd immunity dalam suatu 

masyarakat, penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam 

negara tersebut harus sudah divaksin. 

c. Meminimalkan Dampak Ekonomi dan Sosial 

Manfaat vaksin Covid-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga 

sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki 

sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit Covid-19, kegiatan 

sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sediakala. 

Menurut (Andini, 2015) manfaat imunisasi secara umum tidak hanya 

dirasakan oleh pemerintah dengan menurunnya angka kesakitan dan kematian 

akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, tetapi juga dirasakan oleh:  

a. Untuk Anak  

Mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit, dan kemungkinan cacat 

atau kematian. 

b. Untuk Keluarga  

Menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit. 

Mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin akan menjalani 

masa kanak-kanak yang nyaman. Hal ini mendorong penyiapan keluarga yang 

terencana, agar sehat dan berkualitas. 

c. Untuk Negara  

Memperbaiki tingkat kesehatan menciptakan bangsa yang kuat dan berakal 

untuk melanjutkan pembangunan negara. 

https://www.alodokter.com/herd-immunity-cara-yang-diduga-bisa-menekan-penyebaran-covid-19
https://www.alodokter.com/herd-immunity-cara-yang-diduga-bisa-menekan-penyebaran-covid-19
https://www.alodokter.com/efektivitas-dan-keamanan-vaksin-covid-19-untuk-penderita-kelainan-sistem-imun
https://www.alodokter.com/efektivitas-dan-keamanan-vaksin-covid-19-untuk-penderita-kelainan-sistem-imun
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3. Tujuan Vaksinasi 

Tujuan dalam pemberian imunisasi antara lain : 

a. Meningkatkan kualitas hidup anak sehingga tidak terkena penyakit. 

b. Meningkatkan nilai kesehatan orang di sekitarnya . 

c. Menurunkan angka morbiditas, moralitas dan cacat serta bila mungkin didapat 

eradikasi suatu penyakit dari suatu daerah atau negeri (Ranuh, 2017) 

4. Macam-macam Vaksinasi 

Vaksinasi atau kekebalan dibagi menjadi dua hal yaitu aktif dan pasif. Aktif 

apabila tubuh anak ikut menyelenggarakan terbentuknya imunitas, sedangkan 

pasif adalah apabila tubuh anak tidak bekerja membentuk kekebalan, tetapi hanya 

menerimanya saja (Ranuh, 2017). 

a. Vaksinasi aktif, adalah pemberian kuman atau racun kuman yang sudah 

dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan untuk merangsang tubuh 

memproduksi antibodi sendiri. Contohnya vaksinasi polio atau campak. 

Keuntungan vaksinasi aktif yaitu pertahanan tubuh yang terbentuk akan dibawa 

seumur hidup, murah dan efektif, tidak berbahaya, reaksi yang serius jarang 

terjadi. 

Vaksinasi Covid-19 termasuk dalam imunisasi aktif. Adapun jenis-jenis 

vaksin Covid-19 antara lain (Makmur, 2020): 

1) Vaksin Mati dan Vaksin yang Dilemahkan  

Vaksin sel utuh yang dimatikan atau vaksin hidup yang dilemahkan 

menghadirkan beberapa komponen antigenik ke inang dan dengan 

demikian dapat berpotensi menyebabkan beragam efek imunologis 

terhadap patogen. Mereka adalah vaksin tradisional dengan teknologi 

yang telah dipersiapkan secara matang persiapan, dan dapat menjadi 

vaksin SARS-CoV-2 pertama yang dimasukkan ke dalam aplikasi klinis. 
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2) Subunit Vaksin  

Vaksin subunit mencakup satu atau lebih antigen dengan imunogenisitas 

kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Secara 

umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, 

tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk 

memperoleh respon imun protektif yang kuat. Sejauh ini, beberapa 

lembaga telah memprakarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2, dan 

hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigen. 

3) Vaksin mRNA  

Vaksin mRNA adalah teknologi yang berkembang pesat untuk 

mengobati penyakit menular dan kanker. Vaksin berbasis mRNA 

mengandung mRNA yang mengkode antigen, yang diterjemahkan di 

mesin seluler inang dengan vaksinasi. Vaksin mRNA memiliki 

keunggulan dibandingkan vaksin konvensional, dengan tidak adanya 

integrasi genom, respon imun yang meningkat, perkembangan yang 

cepat, dan produksi antigen multimeric. 

4) Vaksin DNA  

Vaksin DNA biasanya terdiri dari molekul DNA plasmid yang 

mengkodekan satu atau lebih antigen. Mereka lebih unggul dari vaksin 

mRNA dalam formulasi yang diperlukan untuk stabilitas dan efisiensi 

pengiriman, namun mereka harus memasukkan nukleus yang dapat 

membawa risiko integrasi vctor dan mutasi pada genom inang 

5) Vaksin Live Vector  
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Vaksin vektor langsung adalah virus hidup (vektor) yang 

mengekspresikan antigen heterolog. Mereka dikarakterisasi dengan 

menggabungkan imunogenisitas yang kuat dari vaksin yang dilemahkan 

hidup dan keamanan vaksin subunit, dan secara luas digunakan untuk 

menginduksi imunitas seluler in vivo. Penelitian vaksin SARS-CoV-2 

terkait telah dilakukan oleh lembaga-lembaga berikut. 

6) Vaksin Peptida Sintetis atau Epitop 

Vaksin ini hanya mengandung fragmen antigen utuh tertentu dan 

biasanya dibuat dengan teknik sintesis kimia. Mereka lebih mudah dalam 

persiapan dan kontrol kualitas. Namun, berat molekul rendah dan 

kompleksitas struktural dari vaksin ini biasanya menghasilkan 

imunogenisitas yang rendah, sehingga modifikasi struktural, sistem 

pengiriman, dan bahan pembantu juga diperlukan dalam formulasi. 

b. Vaksinasi pasif adalah pemberian antibodi kepada resipien, dimaksudkan untuk 

memberikan vaksinasi secara langsung tanpa 16 harus memproduksi sendiri zat 

aktif tersebut untuk kekebalan tubuhnya. (Ranuh, 2017) 

1) Vaksinasi pasif dikembangkan dari serum darah pasien corona yang 

sembuh. Lebih 80.000 pasien di seluruh dunia sembuh dari infeksi 

Covid-19. Serum darah mereka mengandung sejumlah antibodi yang bisa 

memerangi virus corona secara efektif. Jika serum ini di sentikan ke 

pasien yang terinfeksi virus corona, mereka mendapat imunisasi pasif. 

Dalam artian, ini bukan vaksinasi sebenarnya, karena tubuh pasien tidak 

memproduksi sendiri antibody. 

2) Keunggulan dan efek negtif terapi serum 

Seperti pengobatan lainnya, selain ada efek positif tentu ada dampak 

negatif ikutannya. Keuntungannya tubuh pasien tidak perlu susah payah 
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membentuk sistem kekebalan tubuh yang melemahkan kondisi fisik, 

karena bibit penyakit bisa langung diperangi. Tapi efek negatifnya, 

kemampuan imunisasi pasif biasannya hanya bertahan beberapa minggu 

atau beberapa bulan. Tubuh pasin tidak mengembangkan kekebalan 

permanen terhadap pathogen bersangkutan. Sementara kekebalan dari 

luar secara alami akan diurai dan dibuang oleh mekanisme tubuh dalam 

waktu 30 hari. Artinya tubuh pasien bersangkutan tetap rentan terserang 

pathogen yang sama, karena kekebalannya tubuhnya tidak dikembangkan 

secara optimal. 
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D. Kerangka Teori 

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Notoatmodjo, 2014) dan (Azwar, 2013)  

  

Tingkatan Pengetahuan  
1. Tahu (know) 
2. Memahami 

(Comprehensron) 
3. Aplikasi (Application) 
4. Analisis (Analysis) 
5. Sintesis (Synthetis) 
6. Evaluasi (Evaluation) 

Tingkatan Sikap 

1. Kepercayaan  
2. Kehidupan emosional 

atau evaluasi terhadap 
objek 

3. Kecenderungan untuk 

bertindak  

Pengetahuan Sikap 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
pengetahuan  
1. Pendidikan 
2. Media Masa/Informasi 
3. Pekerjaan 
4. Usia 
5. Pengalaman  
6. Kebudayaan 

Faktor-faktor yang 
mempengaruhi sikap 
1. Pengalam Pribadi 
2. Pengalaman orang lain 

yang di anggap penting  
3. Pengalaman kebudayaan 
4. Media massa  
5. Lembaga pendidikan  
6. Faktor emosional 
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E. Kerangka Konsep 

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagan 2.2 Kerangka konsep 

       Variabel indpenden                                             Variabel dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

    :  Variabel Independen 

    :  Variabel Dependen 

    :  Variabel Perancu 

    :  Variabel yang diteliti 

    :  Variabel yang tidak diteliti 

 

 

 

  

Tingkat Pengetahuan Sikap remaja terhadap 
penerimaan vaksinasi Covid-19 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap 

1. Pengalaman  pribadi 

2. Media massa  

3. Pengalaman orang lain  

4. Kebudayaan  
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F. Kerangka Kerja  

Kerangka ini akan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: 

Bagan 2.3 Kerangka kerja 

  

Pengambilan data awal  

 

  

Populasi 

 

 

Sampel 

 

 

Pengukuran pengetahuan & sikap remaja terhadap vaksinasi Covid-19 

 

 

Analisa data 

 

 

Pembahasan & pengajian 

 

 

Kesimpulan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan pendekatan 

atau desain cross sectional. Penelitian analitik adalah untuk mencari hubungan 

antar variabel yang akan diteliti (dhama 2020) Dalam penelitian cross sectional di 

mana variabel independen (Hubungan tingkat pengetahuan) dan variabel 

dependen (Sikap remaja Terhadap Program vaksinasai Covid-19) terjadi pada 

objek penelitian diukur dan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan atau at 

one point in time secara serentak (Anggita, 2018)  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi : Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SMKN 3 Gowa  

2. Waktu : Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01-20 September 

2021 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

  Populasi adalah semua wilayah yang terdiri atas objek maupun 

subjek yang memiliki kriteria tertentu yang sudah di tetapkan peneliti untuk 

di pelajari (Sugiono, 2015). 

  Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang bersekolah 

berjumlah 73 Remaja SMKN 3 Gowa (Benyamin Guluh, 2020). 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. (Sugiono, 2015). 
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D. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik total sampling kuota yaitu 

teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai 

sampel dengan dibatasi waktu tertentu. (Anggita, 2018) Rentang waktu penelitian 

ini selama 21 hari dimulai tanggal 01-20 September 2021 dan jumlah sampel yang 

berpartisipasi selama rentang waktu penelitian sebanyak 36 siswa. 

1. Kriteria Inklusi 

a. Responden sehat usia 12-19 tahun 

b. Responden adalah siswa yang sendang menjalani studi di SMKN 3 Gowa 

c. Responden yang memiliki smartphone, gadget atau alat elektronik lainya yang 

bisa digunakan untuk mengakses internet 

d. Responden yang ingin bersedia menjadi responden 

e. Responden yang bisa membaca dan menulis 

f. Memiliki akses internet yang mendukung 

g. Bersedia mengisi koesioner (online) melalui google form  

2. Kriteria Ekslusi 

a. Responden yang tidak memiliki jaringan internet pada saat di lakukan 

penelitian  
b. Responden yang tidak memiliki kouta internet pada saat dilakukan penelitian  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun langkah-

langkah pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer menurut (Sugiono, 2015) adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini 

diperoleh dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk google form yang 

dibagikan kepada remaja yang berada di sekolah SMKN 3 Gowa yang bersedia 

menjadi responden dan mengisi kuesioner.  

b. Data Sekunder 

 Data sekunder menurut  adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku, jurnal, laporan 

tahunan, literatur dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

2. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner dengan pertanyaan tertutup yang terdiri bagian A mengenai tingkat 

pengetahun dan bagian B kuesioner mengenai sikap remaja terhadap vaksinasi 

Covid-19. Dalam penelitian ini menyebarkan kuesionor dalam bentuk google 

form yang dikirim di grub watsApp yang terdiri dari perwakilan setiap kelas 

SMKN 3 Gowa. Setelah siswa bersedia menjadi responden penelitian, maka 

selanjutnya siswa boleh mengisi kuesioner  google form. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data yang disesuaikan 

dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini 

instrument penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Menurut Imas Masturoh 

& Nauri Anggita. (Anggita, 2018) kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

berisikan pertanyaan atau pernyataan penelitin yang kemudian akan dijawab oleh 

responden. 



44 
 

 
 

Pada bagian A tingkat pengetahun berisikan 16 nomor dengan 

menggunakan skala guttman, dengan pilihan jawaban baik dan kurang. Apabila 

pernyataan itu merupakan pernyataan positif dan reponden memiliki jawaban baik 

maka poinya 2, apabila memilih jawaban kurang maka poinya 1. Sebaliknya, 

apabila pernyataan yang negatif responden memilih jawaban baik maka poina 2. 

Apabila memilih jawaban kurang maka poinya 1. 

Pada bagian B kuesioner mengenai Sikap remaja terhadap vaksinasi 

Covid-19 berisikan 14 nomor menggunakan skala gittman dengan pilihan 

jawaban Sangat Setuju, Setutu, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Untuk 

pernyataan positif apabila responden menjawab Sangat setuju maka poinya 4 dan 

apabila responden menjawab setuju maka poinya 3 dan apabila responden 

menjawab tidak setuju maka poinya 2 dan apa bila pernyatan responden 

menjawab sangat tidak setuju maka poinya 1. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Pertanyaan Kuesioner  

 

G. Uji Validitas dan Reabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas instrumen menggunakan uji korelasi product moment person 

sedangkan uji reliabilitas dengan rumus alfa cronbach. Uji validitas dan 

                              No. soal    

Variabel Indicator  Baik     Kurang  Jumlah soal  

Pengetahuan  Tingkat 
pengetahuan  

1,2,3,8 
9,10,11, 
12,   13, 
14,   15, 
16,    

4,5,6,7,           16 

Sikap remaja 
terhadap 
vaksinasi 
Covid-19 

Kepatuhan 
terhadap 
vaksinasi 

1,2,3,5,  
7,9,10,11, 
12,13,14, 
 

4,6,8,            14 

  Jumlah        36 
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reliabilitas dilakukan terhadap 30 responden di luar sampel, yaitu di Sekolah 

SMKN 3 Somba Opu Kab. Gowa yang memiliki karakteristik sama dengan 

populasi yang akan diteliti. 

1. Uji Validitas 

 Untuk mengetahui validitas kuesioner dilakukan dengan membandingkan 

nilai r tabel dengan nilai r hitung. Adapun untuk menentukan nilai r tabel 

digunakan bantuan r tabel dengan menggunakan df=n-2, yaitu 30-2 = 28. Pada 

tingkat kemaknaan 5% , didapatkan angka r tabel=0,055. Sementara untuk 

menentukan r hasil digunakan nilai yang tercantum pada kolom Corrected Item-

Total Correlation. Masing-masing pertanyaan dibandingkan antara r tabel dengan 

r hasil, dengan ketentuan bahwa bila r hasil lebih besar dari r tabel, maka 

pertanyaan tersebut dikatakan valid. Sebaliknya, jika r hasil lebih kecil dari r tabel 

maka pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid. Adapun hasil uji validitas yang 

dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:  

2. Uji Reabilitas 

Reabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana 

suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau 

lebih. Instrumen dikataakan reliable saat dapat mengungkapkan data yang bisa 

dipercaya  (Saputra, 2020).  
             t 
 r =  

        df +  

Keterangan:  

r : Nilai r tabel  

t : Nilai t  tabel  

df : Derajat bebas (n-2) 
        
               2.032245 

 r =  

        √34 + 2,032245 2 
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               2.032245 

 r =  

        √36,5009956 

    = 0,055 

Nilai t tabel dicari dengan menggunakan bantuan Microsoft Execl dengan 

memasukan rumus = TINF (tingkat signifikansi, derajat bebas),  t  tabel yang 

didapatkan yaitu = TINF (0,05,36) sehingga t tabel yang diperoleh 2.032245, 

kemudian dapat dihitung nilai r tabel sebagai berikut: 

Sehingga dari rumus di atas apabila r > 0,055 maka dikataka valid 

sedangkan apabila r < 0,055 maka dikatakan tidak valid, atau dapat pula dilihat 

dari nilai p value jika p valie < 0,05 maka dikatan Valid. Hasil uji Validitas 

penelitian ini 4 pernyatak tidak valid karena memiliki nilai person lebih kecil dari 

nilai r tabel maka pernyataan tersebut dinyakan tidak valid. Selain itu penyebab 4 

pernyataan tidak valid karena kalimat yang digunakan tidak mudah dipahami, 

seperti butir pernyataan pada nomor 4, dan 6 “Saya selalu beusaha untuk 

mendapatkan nilai plus atas pekerjaan yang saya lakukan”, “Saya selalu diberi 

pujian apabila berprestasi oleh atasan saya”, “Saya menerima bonus jika saya 

berprestasi dalam bekerja”, dan “Lingkungan kerja dan saranan yang tersedia 

mendorong saya melakukan Hubungan tingkat pengetahun dengan sikap remaja 

terhadap vaksinasi Covid-19” pernyataan tersebut memiliki kata yang tidak 

dipahami oleh responden seperti, kata selalu, plus, dan bonus. 

Terdapat pula kalimat yang dapat menimbulkan keraguan atau 

ketidakjelasan dan memiliki makna ganda seperti pada butir pernyataan no 9, dan 

11 “Saya selalu dipuji atas hasil kerja saya yang baik di masa pandemi vaksinasi 

Covid-19”, “Rekan remaja membantu dengan senang hati dalam bersekolah 

selama masa pandemic Covid-19”, “Saya mengetahui kebijakan yang ada di 

sekolah SMKN 3 Gowa selama masa pandemic.  
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Covid-19. Sehingga peneliti menghapus pernyataan tersebut dari 41 

pernyataan menjadi 36 pernyataan. Hal ini sesuai pendapat  (Herlina, 2013) 

mengatakan apabila terdapat suatu item pernyataan yang tidak lolos pengujian 

maka item pernyataan tersebut dapat di hapus. Setelah itu peneliti melakukan uji 

valid ulang dan semua pernyataan berjumlah 36 sudah valid karena nilai person 

lebih besar dari r tabel. 

Reliabelitas sendiri merupakan indeks yang menggambarkan sejauh mana 

alat pengukur dapat dipercaya dan diandalkan, hal tersebut menunjukan sejauh 

mana hasil pengukuran itu tetap konsinsten jika dilakukan pengukuran dua kali 

maupun lebih terdapat gejal yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama 

(Notoadmodjo S, 2012) Rentangan nilai kooefisien alpha berkhisar antara 0 (tanpa 

reliabilitas) sampai dengan 1 (reliabilitas sempurna). Jadi, reabilitas instrument 

tingkat pengetahuan dengan sikap remaja pada penelitian ini adalah 0,055    yang 

artinya reliabilitas sangat baik (excellent reliability). (Bandur, 2018) 

H. Teknik Analisa Data 

Menurut (Anggita, 2018) Pengolahan data terdiri dari: 

1. Editing  

  Pengeditan adalah pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. 

Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk tidak 

memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan.  

2. Coding 

 Coding adalah kegiatan merubah data dalam bentuk huruf menjadi 

data dalam bentuk angka/bilangan. Untuk memudahkan dalam analisis 

data, maka data yang telah diberi kode dilakukan penilaian dengan 

skoring sesui dengan nilai dari kode-kode yang telah ditentukan. 
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3. Entry Data  

 Setelah semua data yang terkumpul lengap dan benar setatelah 

melewati tahap data coding dan data scoring, maka langkah selanjutnya 

adalah memasukan data dari instrumen kedalam aplikasi SPSS agar 

mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, menggunakan SPSS untuk 

melakukan uji univariat. 

4. Cleaning Data 

 Cleaning data dilakukan untuk pengecekan kembali data yang 

sudah dienteri apakah sudah betul atau ada kesalahan pada saat 

memasukan data. 

I. Analisa Data 

 Penelitian ini menggunakan analisa univariat, dimana jenis analisis ini 

digunakan untuk penelitian satu variabel. Analisis ini dilakukan terhadap 

penelitian deskriptif, dengan menggunakan statistik deskriptif (Siyato & Sodik, 

2015). 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu: 

1. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga mempunyai 

hubungan atau korelasi. Data yang diperoleh dalam bentuk ordinal yang dianalisa 

menggunakan uji statistik yaitu uji Chi Square. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui apakah ada atau tidak hubungannya antara variabel independen dan 

dependen. 

2.  Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan pada setiap variabel terdapat dalam penelitian. 

Dari hasil analisis univariat didapatkan data berupa distribusi frekuensi, tendesi 
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sentral, ukuran penyebaran atau presentasi dari setiap variabel dalam penelitia 

(Imron, 2014).  

J. Kode Etik Penelitian 

Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, 

penelitian ini sudah memperoleh keterangan layak etik dari Komesi Etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar dengan nomor surat C.045/KEPK/FKIK/VI/2021. Penelitian ini hanya 

melibatkan responden yang mau terlibat saja secara sadar bukan adanya paksaan 

dan peneliti juga menerapkan prinsip-prinsip etik dalm melakukan penelitian ini 

gunanya untuk melindungi responden dari berbagai kekhwatiran dan dampak 

yang timbul selama kegiatan penelitian (Nursalam, 2017) yaitu: 

1. Informed Consend (Persetujuan Responden) 

 Informed consend dilakukan melalui instrument penelitian (kuesioner) 

dengan menjelaska kepada responden maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

Bila subjek tidak mengisi kuesioner, maka peneliti tidak boleh melakuka spam 

chat, meneror melalui media sosial ataupun tindakan memaksa lainya dan 

harus tetap menghormati hak-hak responden. 

2. Anonymity (Tanpa Nama) 

 Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama 

responden dalam penelitian, sehingga pada kuesioner tersebut, responden hanya 

akan diminta untuk memberikan kode/inisial yang merupakan hurf dari nama 

responden. Contoh (S). 

3. Beneficience (Manfaat) 

 Dalam sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat yang sebesesar-

besarnya, khususnya untuk sekolah SMKN 3 Gowa tentang Hubungan Tingkat 

Pengetahun dengan Remaja Terhadap Program Vaksinsai Covid-19. Penelitian ini 
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memiliki resiko sangat rendah karena pada penelitian ini hanya diberikan 

pernyataan dalam bentuk kuesioner dan tidak dilakukan perlakuan ataupun uji 

coba.  

4. Confidentially (Kerahasiaan) 

 Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebaggai hasil penelitian, yang tidak 

termasuk data yang dibutuhkan peneliti tidak akan diperstasikan pada saat hasil 

serta kuesione  digunakan peneliti untuk mengukur motivasi kerja melalui 

responden akan dihilangkan setelah selesai presentasi tutup. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Pada awalnya SMKN 3 Gowa adalah salah satu pendidikan dengan jenjang 

SMK di Bonto Bontoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam 

menjalankan kegiatanya, SMKN 3 Gowa berada di bawah naungan kementrian 

pendidikan dan kebudayaan. SMKN 3 Gowa beralamat di JL. MASJID RAYA 

NO.46 SUNGGUMINASA, Bonto Bantoa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa 

Sulawesi Selatan. SMKN 3 Gowa setiap tahunnya memiliki calon peserta didik 

yang cukup lumayan banyak. SMKN 3 Gowa dibawah naungan Bapak Karnedy 

M.pd selaku kepala sekolah setelah memiliki akreditasi A, berdasarkan sertifikat 

1214/BAN/-SM/SK/2018. Adapaun prestasi yang pernah diraih oleh siswa/siswi 

SMKN 3 Gowa bukan hanya dibidang akademik tetapi juga di bidang non-

akademik (Kementrian pendidikan dan kebudayaan, 2021)   

SMKN 3 Gowa memiliki jumlah dengan klasifikasi guru pns 541 orang dan 

honor sebanyak 10 orang Adapun pembagian kelasnya ialah terbagi atas kelas 1,2 

dan kelas 3. Dengan jurusan teknik listrik. Siswa yang berjenis kelamin laki-laki 

10 orang dan perempuan sebanyak 26 orang, sehingga totalnya ialah 36 orang. 

Dan SMKN 3 Gowa menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar 

mengajar yang berasal dari PLN. SMKN 3 Gowa menyediakan akses internet 

yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar menjadi lebih 

mudah. Provider yang digunakan SMKN 3 Gowa untuk sambungan internetnya 

adalah Telkomsel Flash. 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini tentang hubungan tingkat pengetahun dengan sikap remaja 

terhadap program vaksinasi Covid-19 yang telah dilaksanakan pada 01-20 
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September. Responden dalam penelitian ini adalah remaja pelaksana sebanyak 36 

orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan hasil data 

penelitian yang diperoleh berupa angka-angka kemudian desain penelitian yang 

digunakan survey deskriptif analitik. Didapatkan hasil sampel sebanyak 36 orang 

responden untuk dilakukan Tingkat pengetahuan dengan sikap remaja terhadap 

program vaksinasi Covid-19 sebagai responden dari 73 populasi yang memenuhi 

kriteria inklusi dan ekslusi. Hasil penelitian pada analisis univariat memiliki 

karakteristik responden yang diantaranya adalah umur, jenis kelamin, Pendidikan 

terakhir. Dan di analisis bivariat dipaparkan sesuai dengan hasil pengukuran yaitu 

tingkat pengetahuan sebelum dan setelah diberikan sikap remaja terhadap 

vaksinasi Covid-19. Dengan teknik analisis yang digunakan adalah uji Paired 

samples t-test. 

1. Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin, Usia, Pendidikan. 
Variabel Frekuensi Presentasi (%) 

Jenis Kelamin   
Laki-laki 10                27,8 

Perempuan 26                72,2 

Usia   

17 9                25,0 

18 12 33,3 

19 15 41,7 

   
Total  36 100 

Sumber: Data Primer, 2021 
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Tabel 4.1 Karakterstik responden berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

hasil bahwa untuk jenis kelamin diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-

laki berjumlah 10 orang (27,8%) dan responden berjenis kelamin perempuan 

berjumlah 26 orang (72,2%). Hal tersebut disebabkan karena jumlah remaja di 

sekolah SMKN 3 Gowa Kec. Somba Opu Kab. Gowa lebih banyak dibandingkan 

remaja laki-laki. Dan berdasarkan usia diketahui seluruh responden berada pada 

kategori 17-19 tahun (100%). Terdapat pengaruh antara umur tingkat pengetahuan 

dengan sikap Remaja terhadap vaksinasi Covid-19. Untuk tingkat pendidikan 

adalah SMKN sebanyak 60 orang (57,1%). 

2. Analisa Univariat 

a. Tingkat Pengetahaun 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan 

Tingkat Pengetahuan 

 

Variabel  Frekuensi Presentasi (%) 

Baik  20 55,6 

Kurang  16 44,4 

Total  36 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

 Berdasarkan dari tabel 4.1 menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan di 

SMKN 3 Gowa memiliki tingkat pengetahuan sangat baik sebanyak 20 (55,6%) 

responden. 
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b. Sikap Remaja Terhadap Vaksinasai Covid-19 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi bedasarkan tingkat sikap terhadap program 

Vaksinasi pada Remaja 

Tingkat sikap Frekuensi Persen (%) 

Sangat tidak setuju 6 16,7 

Tidak setuju 5 13,9 

Setuju 18 50,0 

Sangat setuju 7 19,4 

Total 36 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

 Berdasarkan dari tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden 

cenderung menerapkan sikap terhadap program vaksinasi, ini dibuktikan dari 36 

responden sebanyak 18 (50,0%) yang setuju sikap terhadap program vaksinasi 

pada kehidupan sehari-hari. 

3. Analisa Bivariat 

 Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan kedua variabel 

yaitu variabel independen (tingat pengetahuan) dengan variabel dependen (sikap 

remaja terhadap penerimaan vaksinasi Covid-19). Pada remaja dengan 

menggunakan uji cross sectional chi-square dan ditujukkan dengan nilai p<0.05. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

Tabel 4.4 

Cross Tabs antara tingkat pengetahaun dengan sikap remaja 

terhadap program vaksinasi Covid-19  

 
                 

                                         Vaksinasi Covid-19 pada remaja 
 
Pengetahuan Baik 

 
6 
10 
0 
4 

kurang 
 
1 
8 
5 
2 

Total 
 
7 
18 
5 
6 

P-
value 

  
 

0,000 

                       
Sangat     Setuju 

Setuju 
Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 
 

Total                                 20             16            36 

Sumber: Ola Data dan Hasil penelitian, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil tabulasi silang antara 

tingkat pengetahun dengan sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19 

dengan menggunakan uji cross sectional study diperoleh hasil p-volue sebesar 

0,000 dengan taraf signifikan <0,05. Nilai p-volue (0,00) lebih kecil dari nilai alpa 

(0,05) sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini terdapat hubungan signifikan antara pengetahun dengan sikap 

remaja terhadap program vaksinasi Covid-19. 

C. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

a. Usia 

Menurut Hurlock dalam (J. W, 2002) batasan usia remaja dibagi menjadi 3 

fase antara lain: 1) Fase pertama disebut dengan remaja awal dengan rentang usia 

12-15 tahun, 2) Fase kedua dinamakan remaja madya dengan rentang usia 

berkisar 15-18 tahun, dan 3) Fase ketiga yaitu remaja akhir dengan rentang usia 
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berkisar 18-21 tahun. Pada penelitian ini responden yang terlibat adalah kelompok 

remaja madya yaitu rentang usia berkisar 16-19 tahun. 

Pada penelitian ini karena responden terbanyak adalah usia 19 tahun, maka 

responden yang memiliki tingkat pengetahun baik tertinggi ialah responden 

dengan usia 19 tahun dengan jumlah tingkat pengetahuan 36 responden. Selain 

itu, dalam penelitia ini usia responden tidak terlalu terpaut jauh sehingga usia 

tidak terlalu mempengaruhi tingkat pengetahun seseorang. Hal itu sejal dengan 

penelitian (Wulandari et al., 2020) bahwa usia tidak memiliki pengaruh terhadap 

tingkat pengetahuan seseorang karena usia bukan penghabat untuk memperoleh 

informasi serta pengetahuan tentang apapun khususnya pengetahuan tentang 

Covid-19 karena kategori usia yang berbeda memungkinkan seseorang untuk 

memiliki keaktifan serta memperoleh informasi yang sama. Hanya saja semakin 

dewasa seseorang maka semakin baik pula pola tingkat serta daya fikir yang 

dimilikinya, sehingga dalam mengelolah pengetahuan didapatkan akan semakin 

baik. 

b. Jenis Kelamin 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa responden lebih dominan yang 

berjenis kelamin perempuan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di Kec. 

Somba Opu kab. Gowa memang didominasi oleh perempuan. Badan pusat 

statistik Sulawesi Selatan pada tahun 2020 jumlah penduduk di kec. Somba Opu 

Kab. Gowa sebanyak 130.126 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 

64.442 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 65.684 jiwa. (Pemerintah Kec. 

Somba Opu Kab. Gowa. 2020). 

 Berdasarkan jenis kelamin responden berjenis kelamin perempuan 

cenderung memiliki tingkat penegetahuan dengan sikap remaja terhadap vaksinasi 

Covid-19 yang baik dengan jumlah 26 (81,1%) responden dibanding dengan jenis 



57 
 

 
 

kelamin laki-laki dengan jumlah 10 responden. Maka, dari ini dapat dikaitkan 

bahwa perempuan lebih cenderung aktif mencari informasi tentang tingkat 

pengetahuan dengan sikap remaja terhadap vaksinasi Covid-19 ketimbang laki-

laki. Sehingga ini menjadi alasan mengapa tingkat pengetahuan responden yang 

berjenis kelamin perempuan lebih baik jika dibanding dengan responden berjenis 

laki-laki.  

Berdasarkan tingkat pengetahuan dengan sikap remaja terahadap vaksinasi 

Covid-19, karena responden perempuan lebih banyak maka penelitian ini 

didapatkan bahwa pengetahuan remaja terhadap vaksinasi lebih banyak pada 

perempuan yaitu sebanyak 26 (18,9  %) responden. 

Menurut Aube 2020 dalam penelitian (Wiranti et.al, 2020) perempuan 

memiliki sifat lembut serta tanggung jawab atas kesejahateraan dirinya dan 

orangnya disekitarnya, berbeda dengan laki-laki yang memiliki sifat yang agresif, 

kasar serta lebih berani mengambil resiko. Sehingga dari perbedaan sifat ini 

perempuan lebih berhati-hati dan menerapkan perilaku hidup sehat serta takut 

melanggar aturan yang ada berbeda dengan laki-laki yang berani mengambil 

resiko seperti resiko tertular Covid-19. 

2. Pengetahuan Tentang Vaksinasi Covid-19 

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek 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 kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang (overt behavior) (Notoatmodjo, 2014). 

Menurut (Ainayya Fatimah Aqqabra) Dilihat situasi saat ini vaksinasi 

semakin meningkat setiap hari, dan di dorong oleh rasa keinginan tahunya yang 
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tinggi yang melatar belakangi remaja untuk mecari informasi tentang vaksinasi 

yang saat ini sedang fenomena di dunia. Informasi tentang vaksinasi diberikan 

baik di media cetak maupun di media sosial sehingga remaja dengan mudah 

memporoleh informasi tentang vaksinasi, sejalan dengan penelitian  yang 

dilakukan didapatkan data bahwa tingkat pengetahuan tentang vaksinasi di SMKN 

3 Gowa sangat baik. Kurangnya tingkat pengetahun serta pemahaman masyarakat 

terkait manfaat dan resiko dari vaksinasi menjadi salah satu penyebab 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Adanya informasi yang 

berbeda-beda dari pakar ahli selain itu, banyaknya isu, rumor dan informasi yang 

secara lihar beredar melalui media sosial juga menyebabakan kepercayaan 

masyarakat terhadap vaksinasi semakin rendah. (Adit, 2021) dalam penelitian 

(Setiyono Aditnunggroho 2021). Padahal, masyarakat menengah kebawah (54%) 

cenderung memperoleh informasi melalui media sosial di bandingkan tenaga 

kesehatan secara langsung.  

Hasil penelitian ini juga sejalan juga dengan berbagai penelitian di belahan 

dunia salah satunya penelitian yang di lakukan kepada mahasiswa Italia 

melaporkan lebih dari 80% responden yang memiliki pengetahuan yang baik 

tentang vaksinasi Covid-19 (Gale et,al 2020). 

Cara padang islam dalam melihat segala hal yang terjadi pada dunia 

berkaitan tentang pengetahuan, salah satunya firman Allah Q.S Al-Mujadalah 

(58):11. 
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ُ لَكُمۡۖۡ وَإِ  لسِِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّه أيَُّهاَ ٱلهذِينَ ءَامَنوُٓاْ إذَِا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسهحُواْ فيِ ٱلۡمَجَٰ
ٓ ُ يَٰ ِِ ٱللَّه  يرَۡفَ

واْ ُُ ُُ واْ فَٱن ُُ ُُ ذَا قِيلَ ٱن
ُ بِمَا تعَۡمَلوُنَ خَبِيرٞ  ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ  ت ْۚ وَٱللَّه  مِنكُمۡ وَٱلهذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰ

  
Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
“Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 
“Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah: 11) 

Surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan adab menghadari majelis. Yakni 

hendaklah setiap orang berlapang-lapang dalam majelis. Jangan samapi sekarang 

muslim mengambil tempat duduk yang tidak perlu. Hendaklah ia mempersilahkan 

orang lain agar bisa turut duduk di majelis tersebut. 

Ayat ini menjelaskan keutamaan orang-oarang yang berlapang-lapang 

dalam majelis. Bahwa Allah akan memberikan kelapangan untuk mereka dan ayat 

ini juga menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Bahwa orang-oarang yang beriman 

dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. 

Tafsir ibnu katsir menafsirkan, allah berfirman mendidik hamba-hamb-Nya 

yang beriman dan memerintahkan mereka saling berbuat baik didalam majelis 

yang terjemahanya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu:’berlapang-lapanglah dalam majelis,’ karena balasan itu sesuai dengan 

berbuatan sebagai mana yang tertera pada hadist shahi sebelumnya.  

Firman Allah yang arinya, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang 

yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan 

berapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

“maksudnya, kalian jangan mengira bahwa apabila seseorang berdiri untuk 

saudaranya atau menuruti perintahnya untuk keluar maka akan merendahkan 

martabatnya. Hal itu justru akan meninggikan derajatnya disisi Allah. Allah tidak 
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akan mengia-ngiakan hal itu untuknya. Dia akan membalasnya di dunia dan di 

akhirat, karena sesungguhnya orang yang bertawadhu’ atas perintah Allah, 

niscaya Allah akan mengangkat martabatnya dan menyebarkan nama baiknya.   

Berikut ini, isi kandung surat Al-Mujadalah ayat 11 yang disarikan dari 

sejumlah tafsir. Yakni al-Quran ‘Adhim Karya Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir 

Karya Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir Karya Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Fi 

Zilalil Qur’an Karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Azhar Karya Buha Hamka. 

1. Surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan adab menghadiri majelis 

(termasuk majelis ilmu dan majelis dzikir). Yakni berlapang-lapang dan 

memberikan kelapangan orang lain agar bisa duduk di majelis itu. 

2. Di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah mentaati beliau, 

termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat 

duduk. 

3. Pemimpin majelis boleh meminta seseorang untuk pindah guna 

memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. 

4. Orang yang berlapang-lapang di majelis, Allah akan memeberikan 

kelapangan untuknya. 

5. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu 

beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. 

6. Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hamba-Nya dan 

motivasi di balik perbuatan itu. 

7. Ayat ini motivasi orang-orang beriman uintuk menuntut ilmu dan 

menjadi orang-orang yang berilmu. 

3. Sikap Remaja Terhadap Program Vaksinasi Covid-19 

Sikap adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau responden 

terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehat sakit dan factor resiko 
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kesehatan. Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam 

merespons stimulus atau objek sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, 

perhatian dan gejala kejiwaan yang lain (Notoatmodjo, 2014) 

Sikap sebagai suatu bentuk perasaan, yaitu perasaan mendukung atau 

memihak (favourable) maupun perasaan tidak mendukung (Unfavourable) pada 

suatu objek. Sikap adalah suatu pola perilku, tendensi atau kesiapan antisipatif, 

predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana 

yang merupakan respon terhadap stimulasi sosial yang telah terkoordinasi.  

Penelitian ini sama dengan penelitian (Marwa, 2020) dalam (Covid- et al., 

2021). Menyatakan responden yang mengikuti vaksinasi adalah 74,0% sedangkan 

sisanya menolak alasan responden terbanyak adalah rasa tidak yakin terhadap 

keamanan vaksin (30%). Sedangkan sisanya merasa takut terhadap kejadian 

ikutan pasca imunisasi (KIPI) seperti demam, lelah, sakit pada area suntikan serta 

alasan keyakinan agama. Tujuan vaksinasi untuk menurunkan mortalitas dan 

morbilitas akibat Covid-19, memperkuat sistem kesehatan dan meminimalisasi 

dampak sosial dan ekonomi. 

Pemerintah Indonesia menggunakan Vaksin sinovac sebagai vaksin pertama 

untuk pencegahan Covid-19. Musyawarah awal tentang vaksin di masyarakat 

Indonesia adalah masalah kehalanganya karena produksi sinovac adalah negara 

cina oleh karena itu kehalalan vaksin menjadi pembahasan tesendiri bagi 

penerima vaksin. Di Sulawesi selatan sangat amat ketat memberikan aturan 

tentang vaksinasi yang halal sesuai peraturan pemerintah. Seperti yang di jelaskan 

oleh Fatwa MUI No 02 2021 tentang produksi vaksin Covid-19 sinovac yang 

menyatakan vaksin tersebut halal untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia. 

(Majelis, 2021) 
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Begitupun dengan penerapan sikap remaja terhadap vaksinasi Covid-19. 

Karena responden terbanyak adalah 19 tahun. Maka yang menerapkan Sikap 

remaja terbanyak ialah responden dengan usia 19 tahun dengan jumlah responden 

yang menerapkan sikap remaja 36 responden. Sehingga biasa dikatakan bahwa 

usia tidak memepengaruhi seseorang untuk menerapkan.  

Sikap hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Riyanto, 2013) menyatakan 

bahwa usia tidak mempengaruhi seseorang untuk berprilaku hidup sehat. Namun 

berbeda dengan hasil penelitian (Pertiwi & Budianto, 2021) yang menyatakan 

bahwa usia memiliki pengaruh terhadap perilaku sikap.  

Menurut (Notoadmodjo S, 2012), sikap positif terhadap nilai kesehatan 

tidak selalu terwujud dalam suatu tindakan nyata. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa alasan antara lain: 

1) Sikap akan terwujud didalam suatu tindakan tergantung pada situasi saat itu. 

2) Sikap akan diikuti atau tidak diikuti oleh tindakan yang mengacu kepada 

pengalaman orang lain. 

3) Sikap diikuti atau tidak diikuti oleh suatu tindakan berdasarkan pada banyak 

atau sedikitnya pengalaman seseorang. 

Cara padang islam dalam melihat segala hal yang terjadi pada dunia yang 

berkaitan tentang sikap atau perilaku remaja terhadap program vaksinasi, salah 

satunya firman Allah Q.S As-Saff ayat 2 sebagai berikut: 
 

ٓأيَُّهاَ ٱلهذِينَ ءَامَنوُاْ لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لََ تفَۡعَلوُنَ    يَٰ
       Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan 
sesuatu yang tidak kamu kerjakan? 

Tafsir Mufradat Surah Ash- Shaff Ayat 2 dan 3 Mufradat yang ada di dalam 

kalimat atau ayat tersebut tidak semuanya di tafsirkan secara tafshili, akan tetapi 

hanya bebrapa saja atau kalimat yang mengandung makna yang tersirat dan yang 
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membuat pertanyaan dalam pemahaman didalam tafsir ayat tersebut tepatnya pada 

Surah Ash-Shaff ayat 2 dan 3, adapun tafsir yang terdapat dalam ayat tersebut 

adalah: 

 Lima Mengapa kamu mengatakan, "Kami telah melakukan begini dan – ِل َم

begitu," padahal kamu tidak melakukannya? Maksudya adalah mencela dan 

mencaci terhadap adanya kedustaan yang demilian ini dari mereka. 

 maqt Ke bencian yang hebat dan besar. Rajulun maqitun dan rajulun – َم ْقت   

mamqut, apabila orang itu dibenci oleh setiap orang. َكم    َم – kabura berate besar 

tetapi yang dimaksud adalah amat keras karena sesuatu yang besar terdiri dari 

banyak hal/komponen. Kata ini digunakan di sini untuk melukiskan sesuatu yang 

sangat aneh, yakni mereka mengaku beriman, mereka sendiri yang meminta agar 

dijelaskan tentang amalan yang paling disukai Allah untuk mereka kerjakan, lalu 

setelah dijelaskan oleh Nya mereka mengingkari janji dan enggan 

melaksanakannya. Sungguh hal tersebut adalah suatu keanehan yang luar biasa 

besarnya. 

 Maqtan kebencian yang sangat keras. Dari sini, ayat di atas – َم ْقت   

menggabung dua hal yang keduanya sangat besar sehingga apa yang diuraikan di 

sini sungguh sangat mengundang murka Allah. 

 inda Allahi di sisi Allah yang menunjukkan bahwa kemurkaan itu‘ – ِل ْت َم الله

jatuh langsung dari Allah swt. 

Tafsir ibnu katsir juga menafsirkan yang diterjemahkan, “hai orang-orang 

yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak berbuat” ini 

merupakan mengingkaran Allah terhadap orang yang membuat janji atau 

mengatakan sesuatu dan tidak melaksanakan-nya. Oleh karena itu, diantara ulama 

salaf ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa memenuhi janji itu wajib 
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secara mutlak, baik janji tersebut mengakibatkan hukuman bagi yang berjanji 

ataupun tidak.  

Dapat peneliti menyimpulkan bahwa penjelasan ayat tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Melarang mencela dan mencaci terhadap adanya kedustaan yang 

dimiliki sesama agama ataun berbeda agama. 

2. mengaku beriman, mereka sendiri yang meminta agar dijelaskan tentang 

amalan yang paling disukai Allah untuk mereka kerjakan, lalu setelah 

dijelaskan oleh Nya mereka mengingkari janji dan enggan 

melaksanakannya. Sungguh hal tersebut adalah suatu keanehan yang 

luar biasa besarnya. 

3. Perbuatan dusta terhadap sesama manusaia Allah swt, akan 

menunjukkan bahwa kemurkaan itu jatuh langsung dari Allah swt. 

4. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja Terhadap 

Program Vaksinasi Covid-19 

Hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji cross sectional study chi-

square dengan taraf signifikan 0,05 diperoleh hasil p-value sebesar 0,00 karena 

nilai p-value < 0,05 berarti hipotesis diterima bahwa ada hubungan bermakna 

antara tingkat pengetahuan dengan sikap remaja terhadap program vaksinasi 

Covid-19 SMKN 3 Gowa. 

Dalam penelitian ini, tingkat pengetahun yang sangat baik tercermin pada 

responden untuk menerapkan program vaksinasi Covid-19 dimana dari 7 

responden yang memiliki tingkat pengetahuan yang sangat setuju 1 responden 

selain itu, responden dengan tingkat pengetahuan yang setuju 18 responden 

kemudian menerapkan sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19 

sebanyak 8 responden. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan 
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responden mengenai vaksinasi Covid-19. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

(Ariayanti, 2020) bahwa pengetahuan yang baik akan mendorong untuk 

mengetahui sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19 dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Penelitian ini sejalan dengan studi literatur di 33 negara oleh Sallam tahun 

2021 tentang vaksinasi Covid-19 yang menyatakan negara tingkat penerimaan 

vaksin tertinggi antara lain Ecuador (97,0%), Malasyia (94,3%), Indonesia 

(93,3%) and China (91,3%). Sedangkan negara dengan tingkat penerimaan 

terendah antara lain Kuwait (23,6%), Jordan (28,4%), Itali (53,7%), Russia 

(54,9%), Poland (56,3%), US (56,9%), and France (58,9%). 

Menurut (WHO, 2020a) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesediaan 

menerima vaksinasi, yang dapat dilakukan adalah menciptakan lingkungan yang 

mendukung, memanfaatkan orang yang berpengaruh positif dan meningkatkan 

motifasi masyarakat. Oleh karenannya, upaya pembentukan mind set yang positif, 

adanya reward dan sosialisasi amat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan 

vaksinasi di masyarakat. 

Menurut (Notoatmodjo, 2014) semakin tinggi tingkat pengetahaun yang 

dimiliki seseorang maka semakin baik pula penganalisaannya terhadap suatu 

materi atau objek. Pengetahuan itulah yang selanjutnya menjadi landasan 

seseorang untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakaukan (Sanifah, 2018) dia mengemukakan bahwa 

pengetahuan merupakan kunci dasar utama sesorang dalam menentukan sikap 

yang akan diambil oleh seseorang. Semakin banyak pengetahaun yang diperoleh 

akan semakin positif hasil yang akan dilakukan. Sebaliknya, jika pengetahuan 

rendah atau kurang maka akan berbentuk sikap yang negatif, dan dari pengalaman 
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yang didapat juga mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu objek tertentu. 

(Sanifah, 2018) 

Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Pertiwi, g. s., 2021) yang 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap 

remaja terhadap program vaksinasi Covid-19. Penelitian lain juga mendukung 

hasil penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Siyadidurrahmah, 2020) 

bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap remaja terhadap 

program vaksinasi Covid-19 mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Hal ini juga bisa dilihat dari penelitian ini, dari 7 responden yang memiliki 

pengetahuan yang baik ternyata masih ada sekitar 4 responden yang tidak 

menerapkan dengan sikap terhadap program vaksinasi Covid-19. Selain itu, 

dilihat dari data meskipun tingkat pengetahuannya kurang tetapi sekitar 4 dari 9 

responden menerapkan sikap remaja terhadap program vaksiasi Covid-19. Peneliti 

berkonsumsi hal ini terjadi mungkin karena pada era pandemic berbagai informasi 

terkait vaksinasi Covid-19 bisa diakses baik melalui media online maupun offline 

sehingga ini menyebabkan responden memiliki pengetahuan yang baik terkait 

vaksinasi Covid-19. Adapun terkait dengan tidak menerapkan sikap remaja 

terhadap vaksinasi Covid-19, pengetahuan yang baik tanpa dibarengi kesadaran 

itu tidak cukup untuk mendorong seseorang untuk bertindak lebih baik, selain itu, 

responden pada penelitian ini adalah remaja yang mana pada usia ini mereka 

cenderung untuk berkelompok. Seperti yang dikemukakan oleh (Marwoko, 2019) 

remaja pada usia madya lebih senang bersama teman sebayanya dari pada 

berkumpul dengan keluarganya. Perubahan tersebut merupakan perubahan sosial 

yang biasa terjadi pada remaja. 

Ada banyak cara untuk mencegah penularan vaksinasi Covid-19 selain sikap 

remaja terhadap program vaksinasi Covid-19. Dengan melalukan pembatasan atau 
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menjaga jarak dengan orang lain akan mengurangi penyebaran Covid-19 dan hal 

ini tentu saja dipengaruhi oleh pengetahuan serta kesadaran dari setiap orang 

untuk sikap remaja terhadap penerimaan vaksinasi Covid-19. (Kucharski, 2020). 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Quran Surah al-Baqarah, Ayat 173 

adalah sebagai berikut: 

 

ِۖۡ فمََنِ  ُِيرِ وَمَآ أهُِله بهِۦِ لِغَيۡرِ ٱللَّه مَ وَلحَۡمَ ٱلۡخِن مَ عَليَۡكُمُ ٱلۡمَيۡتةََ وَٱلده نهمَا حَره ِِ 

حِيمٌ   َ غَفوُرٞ ره  ٱضۡطرُه غَيۡرَ باَغ  وَلََ عَاد  فلَََٓ إِثۡمَ عَليَۡهِْۚ إنِه ٱللَّه

Terjemahnya:  
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) 
selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Penjelasan dari Tafsir Ringkas Kemenag RI Sesungguhnya Dia hanya 

mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati 

tidak dengan disembelih secara sah menurut ketentuan agama; kedua, darah yang 

aslinya mengalir, bukan limpa dan hati yang aslinya memang beku; ketiga, daging 

babi dan bagian tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, dan lainnya serta produk 

turunannya; dan, keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama 

selain Allah, yaitu hewan persembahan untuk patung dan roh halus yang dianggap 

oleh orang musyrik dapat memberikan perlindungan dan keselamatan. Tetapi 

barang siapa terpaksa memakannya karena kalau tidak memakannya diduga 

menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkannya tetapi 

memang tidak ada makanan lain, dan tidak pula melampaui batas karena yang 

dimakan hanya sekadar untuk bertahan hidup, maka tidak ada dosa baginya 

memakan makanan yang diharamkan itu. Sungguh, Allah Maha Pengampun 
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terhadap dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya, apalagi dosa yang tidak disengaja. 

Allah Maha Penyayang kepada seluruh hamba-Nya, sehingga dalam keadaan 

darurat Dia membolehkan memakan makanan yang diharamkan agar hamba-Nya 

tidak mati kelaparan. 

Maksud dari penjelasan ayat diatas adalah Allah swt. Mengharamkan 

bangkai babi bagi umatnya apabila umatnya memakan jika menginginkan 

mendapat dosa dan apabila terpaksa memakannya karena kalau tidak 

memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena 

menginginkannya tetapi memang tidak ada makanan lain, dan tidak pula 

melampaui batas karena yang dimakan hanya sekadar untuk bertahan hidup, maka 

tidak ada dosa baginya memakan makanan yang diharamkan itu. Sungguh, Allah 

Maha Pengampun terhadap dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya, apalagi dosa 

yang tidak disengaja.  

D. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini ialah waktu penelitian 

dilaksanakan ketika ujian sekolah sedang berlangsung sehingga sulit memperoleh 

responden yang sesuai dengan ekspetasi, dan terdapat 36 responden yang ikut 

partisipasi. disarankan agar penelitian selanjutnya dilaksanakan dengan 

memperhatikan kegiatan sekolah lokasi penelitian. Serta melakukan penelitian 

secara umum yang khusus remaja di berbagai sekolah. 
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BAB V 

               KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Tingkat pengetahun tentang vaksinasi Covid-19 di SMKN 3 Gowa 

dikategorikan sangat baik. 

2. Sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19 di SMKN 3 Gowa 

dikategorikan baik. 

3. Ada hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap remaja terhadap program 

vaksinasi Covid-19. 

B. Saran 

1. Saran Ilmiah 

Penelitian ini selanjutnya dapat memberikan  informasi ilmiah yaitu 

membuktikan adanya hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap remaja 

terhadap program vaksinasi Covid-19 di sekolah SMKN 3 Gowa serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam bidang penelitian. 

2. Saran Praktis 

a. Profesi Keperawatan 

Penelitaian ini sebagai bahan masukan bagi tenaga keperawatan khususnya 

yang bekerja di instansi pelayanan dalam mengenali hubungan tingkat 

pengetahuan dengan sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19 di 

sekolah SMKN 3 Gowa.   
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b. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar, bahan perbandingan dan 

informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat pengetahuan 

tentang Covid-19, sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19, atau 

dengan melakukan penelitian terkait variable-variabel yang lain. 

c. Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapakan untuk menambah kepustakaan dan pengetahuan 

terhadap Covid-19 serta sikap remaaja terhadap program vaksinasi Covid-19 di 

sekolah SMKN 3 Gowa. 
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LAMPIRAN 1 
Assalamualaikum wr.wb 

Salam Hormat, 

 Saya memohon kesedian saudari/i untuk berpartisipasi mengisi kuesioner 
untuk memenuhi tugas akhir saya (skripsi) terkait hubungan tingkat pengetahuan 
dengan sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19. 

Hormat saya peneliti: Nurhidaya 

 Form ini diisi berdasarkan kesukarelaan dan tidak terdapat paksaan. 
Dengan berpartisipasi dalam mengisi form ini, anda menyatakan bersedia dan 
semua informasi bersifat rahasia, dikumpulkan dan dianalisis untuk kepentingan 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Apakah anda bersedia mengisi 
form ini? 

 Identitas Responden 

1. Nama                           : 

2. Jenis Kelamin              : 

3. Usia                             : 

4. Pendidikan terakhir     : 

5. Pekerjaan                     : 

KUESIONER  TINGKAT PENGETAHUAN  

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Silahkan membaca setiap pernyataan yang ada dan menklik Benar jika 

menurut anda pernyataan itu benar atau menklik salah jika menurut anda 

pernyataan itu salah. 

 

Keterangan 

B: Benar 

S: Salah 
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No Pernyataan B S 

1. Vaksin adalah cara untuk meningkatkan 
kekebalan seseorang terhadap penyakit, 
sehingga bila terpajan pada penyakit ia tidak 
menjadi sakit. 

  

2. Tujuan vaksin merupakan untuk meningkatkan 
kualitas hidup sehingga tidak terkena penyakit, 
meningkatkan nilai kesehatan orang 
disekitarnya dan menurunkan angka morbalitas 
dan mortalita. 

  

3. Manfaat vaksin Covid-19 yaitu menurunkan 
angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19? 

  

  4. Seorang yang mendapatkan vaksin Covid-19 
yang juga melindungi dari orang sekitarnya. 
Terutama kelompok yang sangat beresiko 
seperti lansia. 

  

 5. 
Bila diberikan secara masal vaksin Covid-19 
juga mampu mendorong terbentuknya 
kekebalan tubuh (hard immunity) dalam 
masyarakat? 

  

 6. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki 
kekebalan tubuh yang baik untuk melalui 
penyakit Covid-19 kegiatan sosial dan ekonomi 
masyarakat bisa kembali seperti sediakalah? 

  

 7. Vaksinasi akt if adalah pemberian kuman atau 
racun yang sudah dilemahkan atau dimatikan 
dengan tujuan untuk merangsan tubuh 
memprediksi antibodi sendiri? 

  

8. Vaksinasi pasif adalah pemberian antibodi 
secara langsung tanmpa memprediksi sendi zat 
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aktif tersebut untuk kekebalan tubuhnya? 

9. Vaksin sinovac adalah vaksin pertama yang 
masuk di indonesia? 

  

10. Efek samping vaksin sinovac dengan durasi 
berat seperti sakit kepala, gangguan kulit atau 
diare dan demam? 

  

11. Calon penerimaan vaksinasi akan diukur suhu 
dan menjawab pertanyaan standar dari petugas 
kesehatan sebagai upaya skrining status 
kesehatan? 

  

12. Apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh 
penerimaan vaksin sedang demam kurang dari 
37,50C vaksin di tunda sampai pasien sembuh 
dan terbukti bukan penderita Covid-19 
dilakukan skrining ulang pada saat kunjungan 
berikutnya? 

  

13 Setelah melakukan vaksinasi, masyarakat tetah 
harus mematuhi dan menjalankan protokol 
kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan 
mencuci tangan pakai sabun? 

  

14. Reaksi yang terjadi telah vaksinasi Covid-19 
adalah dengan gejala nyeri, kemerahan, 
bengkak, dibagian suntikan, demam badan, 
lelah dan sakit kepala? 

  

15. Petugas kesehatan dapat menganjurkan 
penerimaan vaksin untuk melakukan kompres 
dingin pada lokasi tersebut dan melalui obat 
paracetamol sesuai dosis? 
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LAMPIRAN 2 

KUESIONER TENTANG SIKAP REMAJA TERHADAP PROGRAM 

VAKSINASI COVID-19 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

 Silahkan membaca setiap pertanyaan yang ada dan memilih jawaban 

sesuai dengan kondisi yang anda alami dengan jujur. Setiap pertanyaan tidak 

mengandung jawaban yang benar atau pun salah. 

Keterangan 

SS    : Sangat setuju 

S       : Setuju 

TS     : Tidak setuju 

STS   : Sangat tidak Setuju 

 

No Pernyataan SS S ST STS 

1. Apakah anda tahu bahwa pemerintah 
indonesi memberikan vaksin Covid-19 
kepada masyarakat? 

    

2. Apakah anda beserta keluarga akan ikut 
serta mewujudkan program pemerintah 
dalam usaha mencegah dan mengendalikan 
penyebaran Covid-19? 

    

3. Apakah anda akan ikut program vaksinasi 
Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah?   

    

4. Apakah anda setuju mengenai pemberian 
vaksinasi Covid-19 secara berkala? 

    

5. Apakah anda setuju terhadap keharusan     
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untuk melapaor kepada petugas kesehatan 
jika menemukan anggota keluarga atau 
tetangga yang mengalami gejala demam, 
batuk dan sesak nafas. 

6. Protokol kesehatan dapat menghindarkan 
kita dari infeksi covid-19? 

    

7. Apakah anda setuju untuk ikut serta 
mewujudkan program pemerintah dalam 
usaha mencegah Covid-19? 

    

8. Pemberian vaksinasi DPT dapat mencegah 
Remaja dari infeksi penyakit pertussis 
(Batuk rejan/batuk 100 hari)? 

    

9. Apakah anda setuju dengan adanya program 
vaksinasi Covid-19? 

    

10. Apakah anda setuju mengenai tindakan 
pemeriksaan kesehatan sebelum 
divaksinasi? 

    

11. Apakah anda ingin mendapatkan informasi 
lebih lanjut mengenai vaksinasi? 

    

12. Pemberian vaksinasi polio dapat menjegah 
remaja dari infeksi penyakit polio? 

    

13. Pemberian vaksinasi dapat meningkat 
kekebalan tubuh pada remaja? 

    

14. Vaksinasi dasar lengkap wajib diberikan 
pada remaja? 

    

15. Pemberian vaksinasi BCG dapat mencegah 
anak dari infeksi paenyakit TB? 
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Lampiran 3 

Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Pengetahuan 

Corrrelation 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

X1 Pearson 

Correlation 

1 .433** .375* .354* .359* .471** .393* .450** .158 .277 .375* .316 .378* 

Sig. (2-

tailed) 
 .008 .024 .034 .032 .004 .018 .006 .357 .102 .024 .060 .023 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X2 Pearson 

Correlation 

.433** 1 .315 .835** .555** .835** .560** .364* .386* .386* .315 .323 .431** 

Sig. (2-

tailed) 

.008  .062 .000 .000 .000 .000 .029 .020 .020 .062 .054 .009 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X3 Pearson 

Correlation 

.375* .315 1 .236 .239 .354* .511** -.041 .158 .158 .000 .158 .378* 

Sig. (2-

tailed) 

.024 .062  .166 .160 .034 .001 .813 .357 .357 1.000 .357 .023 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X4 Pearson 

Correlation 

.354* .835** .236 1 .507** .889** .501** .289 .335* .447** .354* .298 .267 

Sig. (2-

tailed) 

.034 .000 .166  .002 .000 .002 .087 .046 .006 .034 .077 .115 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X5 Pearson 

Correlation 

.359* .555** .239 .507** 1 .394* .461** .049 .265 .718** .000 .227 .361* 
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Sig. (2-

tailed) 

.032 .000 .160 .002  .017 .005 .777 .119 .000 1.000 .183 .030 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X6 Pearson 

Correlation 

.471** .835** .354* .889** .394* 1 .612** .405* .447** .335* .471** .298 .401* 

Sig. (2-

tailed) 

.004 .000 .034 .000 .017  .000 .014 .006 .046 .004 .077 .015 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X7 Pearson 

Correlation 

.393* .560** .511** .501** .461** .612** 1 .216 .286 .286 .275 .274 .506** 

Sig. (2-

tailed) 

.018 .000 .001 .002 .005 .000  .207 .091 .091 .104 .106 .002 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X8 Pearson 

Correlation 

.450** .364* -.041 .289 .049 .405* .216 1 .207 .207 .818** .181 .124 

Sig. (2-

tailed) 

.006 .029 .813 .087 .777 .014 .207  .226 .226 .000 .291 .472 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X9 Pearson 

Correlation 

.158 .386* .158 .335* .265 .447** .286 .207 1 .213 .277 .200 .463** 

Sig. (2-

tailed) 

.357 .020 .357 .046 .119 .006 .091 .226  .213 .102 .242 .004 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X1

0 

Pearson 

Correlation 

.277 .386* .158 .447** .718** .335* .286 .207 .213 1 .158 .200 .194 

Sig. (2-

tailed) 

.102 .020 .357 .006 .000 .046 .091 .226 .213  .357 .242 .256 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 



82 
 

 
 

X1

1 

Pearson 

Correlation 

.375* .315 .000 .354* .000 .471** .275 .818** .277 .158 1 .158 .094 

Sig. (2-

tailed) 

.024 .062 1.000 .034 1.000 .004 .104 .000 .102 .357  .357 .584 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X1

2 

Pearson 

Correlation 

.316 .323 .158 .298 .227 .298 .274 .181 .200 .200 .158 1 .478** 

Sig. (2-

tailed) 

.060 .054 .357 .077 .183 .077 .106 .291 .242 .242 .357  .003 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X1

3 

Pearson 

Correlation 

.378* .431** .378* .267 .361* .401* .506** .124 .463** .194 .094 .478** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.023 .009 .023 .115 .030 .015 .002 .472 .004 .256 .584 .003  

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X1

4 

Pearson 

Correlation 

.469** .339* .341* .422* .173 .543** .386* .373* .256 .256 .341* .674** .371* 

Sig. (2-

tailed) 

.004 .043 .042 .010 .312 .001 .020 .025 .131 .131 .042 .000 .026 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X1

5 

Pearson 

Correlation 

.277 .610** .158 .559** .265 .671** .286 .323 .775** .213 .395* .350* .463** 

Sig. (2-

tailed) 

.102 .000 .357 .000 .119 .000 .091 .054 .000 .213 .017 .036 .004 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

X1

6 

Pearson 

Correlation 

.315 .331* .079 .501** .329* .389* .226 .132 -.174 .274 .079 .323 .030 
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Sig. (2-

tailed) 

.062 .048 .648 .002 .050 .019 .185 .443 .310 .106 .648 .054 .863 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Tot

al 

Pearson 

Correlation 

.639** .811** .440** .804** .596** .874** .681** .511** .538** .538** .527** .533** .575** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .007 .000 .000 .000 .000 .001 .001 .001 .001 .001 .000 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Correlations 

 X14 X15 X16 Total 

X1 Pearson Correlation .469** .277 .315 .639** 

Sig. (2-tailed) .004 .102 .062 .000 

N 36 36 36 36 

X2 Pearson Correlation .339* .610** .331* .811** 

Sig. (2-tailed) .043 .000 .048 .000 

N 36 36 36 36 

X3 Pearson Correlation .341* .158 .079 .440** 

Sig. (2-tailed) .042 .357 .648 .007 

N 36 36 36 36 

X4 Pearson Correlation .422* .559** .501** .804** 

Sig. (2-tailed) .010 .000 .002 .000 

N 36 36 36 36 

X5 Pearson Correlation .173 .265 .329* .596** 

Sig. (2-tailed) .312 .119 .050 .000 
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N 36 36 36 36 

X6 Pearson Correlation .543** .671** .389* .874** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .019 .000 

N 36 36 36 36 

X7 Pearson Correlation .386* .286 .226 .681** 

Sig. (2-tailed) .020 .091 .185 .000 

N 36 36 36 36 

X8 Pearson Correlation .373* .323 .132 .511** 

Sig. (2-tailed) .025 .054 .443 .001 

N 36 36 36 36 

X9 Pearson Correlation .256 .775** -.174 .538** 

Sig. (2-tailed) .131 .000 .310 .001 

N 36 36 36 36 

X10 Pearson Correlation .256 .213 .274 .538** 

Sig. (2-tailed) .131 .213 .106 .001 

N 36 36 36 36 

X11 Pearson Correlation .341* .395* .079 .527** 

Sig. (2-tailed) .042 .017 .648 .001 

N 36 36 36 36 

X12 Pearson Correlation .674** .350* .323 .533** 

Sig. (2-tailed) .000 .036 .054 .001 

N 36 36 36 36 

X13 Pearson Correlation .371* .463** .030 .575** 
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Sig. (2-tailed) .026 .004 .863 .000 

N 36 36 36 36 

X14 Pearson Correlation 1 .378* .460** .678** 

Sig. (2-tailed)  .023 .005 .000 

N 36 36 36 36 

X15 Pearson Correlation .378* 1 .050 .691** 

Sig. (2-tailed) .023  .773 .000 

N 36 36 36 36 

X16 Pearson Correlation .460** .050 1 .447** 

Sig. (2-tailed) .005 .773  .006 

N 36 36 36 36 

Total Pearson Correlation .678** .691** .447** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .006  

N 36 36 36 36 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 36 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 36 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.893 16 
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Lampiran 4 

Uju Validitas dan Reliabilitas Sikap remaja terhadap program vaksinasi Covid-19 

Correlation 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 

y1 Pearson 

Correlation 

1 .813** .690** .229 .559** .405* .628** .258 .396* .226 .464** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .180 .000 .014 .000 .129 .017 .185 .004 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

y2 Pearson 

Correlation 

.813** 1 .547** .249 .552** .384* .494** .218 .346* .183 .563** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .142 .000 .021 .002 .202 .039 .286 .000 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

y3 Pearson 

Correlation 

.690** .547** 1 .290 .513** .559** .748** .207 .352* .338* .334* 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .087 .001 .000 .000 .227 .035 .044 .046 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

y4 Pearson 

Correlation 

.229 .249 .290 1 .572** -.001 .301 .566** .038 .522** .406* 

Sig. (2-tailed) .180 .142 .087  .000 .995 .075 .000 .825 .001 .014 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

y5 Pearson 

Correlation 

.559** .552** .513** .572** 1 .264 .413* .376* .300 .459** .506** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000  .119 .012 .024 .076 .005 .002 
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N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

y6 Pearson 

Correlation 

.405* .384* .559** -.001 .264 1 .677** .075 .416* .263 .136 

Sig. (2-tailed) .014 .021 .000 .995 .119  .000 .664 .012 .121 .428 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

y7 Pearson 

Correlation 

.628** .494** .748** .301 .413* .677** 1 .452** .518** .541** .536** 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .075 .012 .000  .006 .001 .001 .001 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

y8 Pearson 

Correlation 

.258 .218 .207 .566** .376* .075 .452** 1 .564** .754** .486** 

Sig. (2-tailed) .129 .202 .227 .000 .024 .664 .006  .000 .000 .003 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

y9 Pearson 

Correlation 

.396* .346* .352* .038 .300 .416* .518** .564** 1 .520** .384* 

Sig. (2-tailed) .017 .039 .035 .825 .076 .012 .001 .000  .001 .021 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

y10 Pearson 

Correlation 

.226 .183 .338* .522** .459** .263 .541** .754** .520** 1 .661** 

Sig. (2-tailed) .185 .286 .044 .001 .005 .121 .001 .000 .001  .000 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

y11 Pearson 

Correlation 

.464** .563** .334* .406* .506** .136 .536** .486** .384* .661** 1 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .046 .014 .002 .428 .001 .003 .021 .000  

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
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y12 Pearson 

Correlation 

.503** .532** .510** .276 .487** .418* .776** .593** .566** .653** .735** 

Sig. (2-tailed) .002 .001 .001 .103 .003 .011 .000 .000 .000 .000 .000 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

y13 Pearson 

Correlation 

.249 .236 .269 .517** .425** .164 .464** .865** .482** .812** .464** 

Sig. (2-tailed) .144 .167 .113 .001 .010 .340 .004 .000 .003 .000 .004 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

y14 Pearson 

Correlation 

.292 .276 .323 .279 .345* .135 .507** .692** .588** .657** .470** 

Sig. (2-tailed) .084 .103 .054 .099 .039 .433 .002 .000 .000 .000 .004 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Ytot

al 

Pearson 

Correlation 

.674** .644** .669** .549** .688** .484** .814** .740** .655** .786** .734** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Correlation 

 y12 y13 y14 ytotal 

y1 Pearson Correlation .503** .249 .292 .674** 

Sig. (2-tailed) .002 .144 .084 .000 

N 36 36 36 36 

y2 Pearson Correlation .532** .236 .276 .644** 

Sig. (2-tailed) .001 .167 .103 .000 

N 36 36 36 36 
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y3 Pearson Correlation .510** .269 .323 .669** 

Sig. (2-tailed) .001 .113 .054 .000 

N 36 36 36 36 

y4 Pearson Correlation .276 .517** .279 .549** 

Sig. (2-tailed) .103 .001 .099 .001 

N 36 36 36 36 

y5 Pearson Correlation .487** .425** .345* .688** 

Sig. (2-tailed) .003 .010 .039 .000 

N 36 36 36 36 

y6 Pearson Correlation .418* .164 .135 .484** 

Sig. (2-tailed) .011 .340 .433 .003 

N 36 36 36 36 

y7 Pearson Correlation .776** .464** .507** .814** 

Sig. (2-tailed) .000 .004 .002 .000 

N 36 36 36 36 

y8 Pearson Correlation .593** .865** .692** .740** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

N 36 36 36 36 

y9 Pearson Correlation .566** .482** .588** .655** 

Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000 

N 36 36 36 36 

y10 Pearson Correlation .653** .812** .657** .786** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
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N 36 36 36 36 

y11 Pearson Correlation .735** .464** .470** .734** 

Sig. (2-tailed) .000 .004 .004 .000 

N 36 36 36 36 

y12 Pearson Correlation 1 .605** .733** .855** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 36 36 36 36 

y13 Pearson Correlation .605** 1 .784** .763** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 36 36 36 36 

y14 Pearson Correlation .733** .784** 1 .730** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 36 36 36 36 

Ytotal Pearson Correlation .855** .763** .730** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 36 36 36 36 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 36 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 36 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.893 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

Surat Keterangan Layak Etik 
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Lampiran 5  

Surat Keterangan Layak Etik 
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Lampiran 6 

Surat Izin Penelitian 

 

  



95 
 

 
 

Lampiran 7 

Dokumentasi Informed Concent 
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Lampiran 8 

Tabulasi Data Tingkat Pengetahuan 
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Lampiran 9 

Tabulasi Data Sikap Remaja Terhadap Program Vaksinasi Covid-19 
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Lampiran 10 
Analisis Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia 

 
 

                                            Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Laki-laki 10 27,8 27,8 27,8 

Perempuan 26 72,2 72,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  

 
 
 
 
 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 17 9 25,0 25,0 25,0 

18 12 33,3 33,3 58,3 

19 15 41,7 41,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Lampiran 11 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pegetahaun 

 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Baik 20 55.6 55.6 55.6 

Kurang 16 44.4 44.4 100.0 

Total 36 100.0 100.0  
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Lampiran 12 

Distribusi Frekuensi Sikap Remaja Terhadap Program Vaksinasi Covid-19 

 

                                               

    Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak 
setuju 

4 11.1 11.1 11.1 

tidak setuju 6 16.7 16.7 27.8 

Setuju 19 52.8 52.8 80.6 

sangat setuju 7 19.4 19.4 100.0 

Total 36 100.0 100.0  
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Lampiran 13 

Hasil Uji Chi-square 

Tingkat Pengetahun Dengan Sikap Remaja Terhadap Program Vaksinasi 

Covid-19 

                 
                                         Vaksinasi Covid-19 pada remaja 
 
Pengetahuan 

    Kurang 
1 
8 
5 
2 

Baik 
 
6 
10 
0 
4 

Total 
 
7 
18 
5 
6 

P-value 
  
 

0,000 

                       
Sangat Setuju 

Setuju 
Tidak Setuju 

Sangat Tidak Setuju 
                                 
                                Total                       16             20           36 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.932a 3 .074 

Likelihood Ratio 7.527 3 .057 

Linear-by-Linear 
Association 

1.189 1 .276 

N of Valid Cases 36   

  

a. 6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2.22. 

 

 


