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ABSTRAK 

 

Nama   : Sul Fadly 

Nim   : 70600116022 

Judul : Gambaran Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Ibu 

Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dahlia Makassar. 

 

Imunisasi adalah salah satu cara untuk mengatasi penyakit tertentu yang 

dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang diberikan kepada tidak hanya anak-

anak sejak bayi ataupun remaja, tetapi juga orang dewasa. Salah satu tujuan yang 

ingin dicapai oleh World Health Organization (WHO) yang dirumuskan pada 

pertemuan Atlanta pada tahun 1978 adalah untuk mencapai kesehatan untuk 

semua pada tahun 2000, lebih dikenal sebagai Health for all by year 2000. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengetahuan ibu terhadap imunisasi dasar untuk bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Dahlia di Makassar.Bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah kuisioner. Metode penlitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

menggunakan tabel distribusi frekuensi. Dari hasil penelitian ini ditemukan 

distribusi frekuensi karakteristik ibu menurut pendidikan, pekerjaan, usia, agama, 

dan lingkungan masing-masing adalah sebagai berikut: SMA tertinggi yaitu 

53,75% dan perguruan tinggi terendah yaitu 6,25%, IRT atau tidak bekerja 

tertinggi yaitu 75% dan PNS terendah yaitu 3,75%, usia 21-35 tahun tertinggi 

yaitu 53,75% dan usia dibawah 20 tahun terendah yaitu 15%, agama Islam 

tertinggi yaitu 100% dan tidak ada yang non-Islam, serta pada lingkungan 

keluarga tertinggi menjawab tidak ditemani oleh keluarga yaitu 53,75% dan pada 

lingkungan masyarakat tertinggi yang menjawab semua masyarakat disekitarnya 

membawa anaknya untuk di imunisasi yaitu 100%. Distribusi frekuensi menurut 

pengetahuan ibu, yaitu rata-rata berpengetahuan cukup yaitu 80% dan distribusi 

frekuensi menurut kelengkapan imunisasi, yaitu lebih banyak yang menjawab 

lengkap yaitu 90%. Dari gambaran seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan ibu terhadap imunisasi antara lain pendidikan, pekerjaan, usia, 

agama dan lingkungan, semuanya memiliki pengaruh terhadap pengetahuan ibu, 

akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan faktor yang paling berperan dalam 

pengetahuan ibu yaitu lingkungan. 

 

Kata kunci : Karakteristik ibu; pengetahuan; imunisasi; kelengkapan imunisasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Imunisasi adalah salah satu cara untuk mengatasi penyakit tertentu yang 

dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang diberikan kepada tidak hanya anak-

anak sejak bayi ataupun remaja, tetapi juga orang dewasa. Cara kerja imunisasi 

adalah dengan memberikan antigen bakteri atau virus tertentu yang telah 

dilemahkan atau dimatikan agar sistem kekebalan membuat antibodi. Antibodi 

yang terbentuk setelah imunisasi bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan 

seseorang sehingga dapat mencegah penularan PD3I (Kemenkes RI, 2016). 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh World Health Organization 

(WHO) yang dirumuskan pada pertemuan Atlanta pada tahun 1978 adalah untuk 

mencapai kesehatan untuk semua pada tahun 2000, lebih dikenal sebagai Health 

for all by year 2000. Jadi upaya untuk mencapai tujuan-tujuan ini yang pada 

dalam hal meningkatkan status kesehatan, berbagai program berdasarkan Primary 

Health Care telah dilakukan. Beberapa indikator yang digunakan oleh WHO 

untuk mengukur keberhasilan program termasuk angka kematian bayi (AKB), 

angka kematian balita (AKABA), angka kematian ibu (AKI) dan angka harapan 

hidup. Salah satu indikator dalam Millenium Development Goals (MDGs) adalah 

mengurangi angka kematian anak dengan menargetkan mengurangi angka 

kematian anak di bawah lima tahun (balita) hingga dua pertiga dari tahun 1990 

hingga 2015, yang berarti mengurangi angka kematian anak dari 97 per 1.000 

kelahiran hidup menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Diikuti oleh indikator 

kesehatan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2015 dalam tujuan 
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ketiga yaitu asuransi kesehatan dan promosi kesehatan untuk semua umur (Vivi, 

2016). 

Untuk mencapai sasaran WHO di atas, program imunisasi diterapkan di 

Indonesia dalam upaya mencapai sasaran WHO ini. Kementerian Kesehatan 

menyelenggarakan Program Pengembangan Imunisasi (PPI) untuk anak-anak 

dalam konteks penanggulangan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 

(PD3I) (Kemenkes RI, 2018). Di Kemenkes RI 2019, dijelaskan bahwa kurang 

dari 12% bayi di indonesia yang imunisasi dasarnya tidak lengkap pada tahun 

2018 dan sebarannya merata hampir diseluruh indonesia tapi daerah yang paling 

tinggi adalah di Indonesia bagian Timur. Adapun metode dan jenis imunisasi telah 

disebutkan, yaitu anak-anak diimunisasi dengan vaksin yang disuntikkan di lokasi 

tertentu atau diteteskan melalui mulut. Sebagai salah satu kelompok yang 

ditargetkan oleh program imunisasi, setiap bayi diharuskan mendapatkan 

imunisasi dasar yang terdiri dari 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB dan atau DPT-

HB-Hib, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak (Kemenkes RI, 2019). 

Cakupan imunisasi dasar lengkap bervariasi di antara provinsi, yang 

tertinggi di Bali (92,1%) dan terendah di Aceh (19,5%). Secara nasional, ada 

9,2% anak-anak 12-23 bulan yang tidak pernah diimunisasi dengan persentase 

tertinggi di Aceh (40,9%) dan terendah di DI Yogyakarta (0%) (Kemenkes RI, 

2018). Data dari Kementrian Kesehatan RI 2019, menunjukkan bahwa sampai 29 

januari 2019, cakupan anak yang menerima imunisasi dasar lengkap adalah 

152.899 bayi dari 169.207 bayi yang lahir hidup. Jadi dari seluruh bayi yang lahir 

hidup di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 16.308 bayi yang tidak mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap atau dalam persentasenya sebanyak 7, 33%. Dari segi 

jumlah kabupaten atau kota, dari 22 jumlah kabupaten dan kota di Sulawesi 

Selatan sebanyak 20 atau 90,91% kabupaten atau kota yang telah mencapai 80% 
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imunisasi dasar lengkapnya (Kemenkes RI, 2019). Dari jumlah ini kita bisa 

menarik kesimpulan bahwa masih ada masyarakat Indonesia salah satunya di 

Provinsi Sulawesi Selatan yang kurang pengetahuan mengenai pemberian 

imunisasi dasar pada bayinya. Yang mana seperti yang kita ketahui, bahwa di 

antara masyarakat tersebut ada perbedaan pemahaman tentang imunisasi, sehingga 

masih banyak bayi dan balita yang tidak mendapatkan layanan imunisasi. Alasan 

yang diberikan oleh orang tua tentang hal ini antara lain, karena anak-anak mereka 

takut panas, sering sakit, keluarga tidak mengizinkannya, tempat imunisasi jauh, 

tidak tahu di mana imunisasi itu, dan sibuk atau repot. (Kemenkes RI, 2015). 

Jumlah bayi yang di imunisasi dasar lengkap di Kota Makassar adalah 

sebanyak 26.715 bayi, yang mana jumlah ini melebihi dari jumlah kelahiran bayi 

di Kota Makassar, yaitu sebanyak 26.452. Oleh karena itu, jumlah bayi yang di 

imunisasi dasar lengkap di Kota Makassar sulit di nilai karena hal ini dan 

kemungkinan perbedaan jumlah ini diakbatkan oleh pendatang dari luar daerah 

Kota Makassar yang datang untuk melakukan imunisasi dasar lengkap ataupun 

bayi yang lahir tapi tidak terdata dalam kelahiran bayi di Kota Makassar (Dinkes, 

2018). Salah satu Puskesmas yang ada di Kota Makassar adalah Puskesmas 

Dahlia yang terdiri dari empat wilayah kerja dengan populasi bayi yang di 

imunisasi di Puskesmas Dahlia sebanyak 410 bayi. Dengan dasar ini, penulis 

ingin melakukan penelitian dengan judul: Gambaran Faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di 

Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Makassar.  

Adapun beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pengetahuan ibu 

terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi antara lain seperti, pendidikan, 

pekerjaan, usia, agama, dan lingkungan. Yang mana pada faktor pendidikan, 

ketika seorang ibu berpendidikan maka akan membuatnya menjadi orang yang 
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memiliki pandangan luas yang akan membuatnya berfikir secara rasional sehingga 

akan memberikan yang terbaik untuk anaknya seperti dalam hal penggunaan 

fasilitas kesehatan, contohnya membawa anaknya untuk imunisasi. Yang kedua 

adalah faktor pekerjaan, ketika ibu bekerja maka kesempatan dan waktu akan 

terpakai lebih ke arah pekerjaan sehingga kesempatan dan waktu tersebut tidak 

akan digunakan untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan untuk 

mendapatkan imunisasi karena menganggap bahwa pekerjaan lebih penting 

karena akan memenuhi kebutuhan keluarga (Astini, 2014).  

Faktor yang ketiga adalah usia, yang mana usia ini akan mempengaruhi 

ibu dalam hal pengalaman dan sikap. Ketika usia ibu lebih tua maka pengalaman 

ibu akan jauh lebih banyak ketimbang ibu yang berusia muda, serta dalam hal 

pengambilan sikap pun akan berbeda, seperti dalam hal ketika anaknya yang 

sebelumnya sakit setelah imunisasi atau bahkan ketika antri di tempat imunisasi 

dan anaknya rewel maka ketika jadwal imunisasi kedua tiba maka dia tidak akan 

membawa anaknya untuk imunisasi lagi (Astini, 2014). Faktor selanjutnya adalah 

agama, hal ini yang merupakan masalah utama untuk kita yang tinggal di negara 

yang mayoritas muslim. Karena masyarakat beranggapan bahwa vaksin yang 

digunakan untuk imunisasi berasal dari hewan babi yang merupakan hewan haram 

(Sulistiyani dkk, 2017). Dan faktor yang terakhir adalah lingkungan, yang pada 

hal ini ada dua yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam lingkungan 

keluarga, ketika salah seorang anggota keluarga kurang respon atau bahkan tidak 

menghiraukan imunisasi maka, anggota keluarga lain akan ikut, begitupun dengan 

lingkungan masyarakat. Ketika terjadi interaksi sosial antar masyarakat maka 

cenderung akan mengubah sikap dari individu tertentu sehingga perilaku dalam 

untuk membawa bayinya ke pelayanan kesehatan akan berubah juga (Astini, 

2014). 
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Berkaitan dengan masalah imunisasi, Allah menjelaskan dalam QS An-

Nisa/4: 9, , yang berbunyi: 

قُوا اللَََّّ وَلْيَ قُولُوا اقَ وْلًً سَدِيدً  وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريَِّّةً ضِعَافًا خَافوُا عَلَيْهِمْ فَ لْيَ ت َّ  

Terjemahannya: 

“Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya 
meninggalkan dibelakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” 
(Departemen Agama RI, 2010). 

Dalam tafsir Sayid Quthb dijelaskan bahwa ayat ini diditujukan kepada 

orang tua yang sangat sensitif terhadap anaknya yang masih kecil-kecil. 

Digambarkan keturunan mereka patah sayapnya dengan tidak adanya orang yang 

menaruh kasih sayang dan melindungi anaknya sepeninggal mereka nanti (Arisca, 

2017). Dalam firman-Nya tersebut, Allah juga menjelaskan terkait sekiranya 

orang-orang meninggalkan keturunan yang kuat. Maksudnya adalah agar 

senantiasa menjaga kesehatan keturunannya agar tidak gampang sakit. Salah satu 

upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari keturunan yang lemah adalah 

dengan imunisasi karena dengan imunisasi maka bayi tersebut dengan izin Allah 

akan memiliki daya tahan yang lebih kuat daripada anak yang tidak di imunisasi. 

Oleh karena itu, mengapa penulis ingin meneliti terkait gambaran faktor 

yang bisa mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu terhadap imunisasi, karena 

penulis mengharapkan dengan mengetahui gambaran faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengetahuan ibu terhadap pemberian imunisasi penulis dapat memberikan 

kontribusi untuk menangani masalah pemberian imunisasi ini dan juga untuk 

menerapkan firman Allah yang telah dijelaskan diatas agar semua ibu melakukan 

pemberian imunisasi kepada anak mereka.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat rumusan 

masalah, yaitu: "Bagaimana gambaran dari faktor seperti pendidikan, pekerjaan, 
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usia, agama, dan lingkungan dengan tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi 

dasar untuk bayi di area kerja dari Puskesmas Dahlia Makassar?" 

C. Kajian Pustaka 

1. Nurhidayati (2016). “Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Imunisasi 

Dasar terhadap Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja 

Puskesmas Pisangan Tengerang Selatan tahun 2016”. Sebagian besar 

responden (28,8%) memiliki pengetahuan baik 21 responden, 38 

responden memiliki pengetahuan cukup (52,1%), dan 14 responden 

memiliki pengetahuan kurang  (19,2%). Tingkat pengetahuan responden 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menerapkan perilaku sehat untuk 

kelengkapan imunisasi itu sendiri. Ini terjadi karena pengetahuan adalah 

ketentuan yang paling penting dalam membentuk perilaku seseorang. 

2. Nabila Said Amri (2019). “Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Terhadap 

Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kassi-Kassi Makassar”. Tingkat pengetahuan ibu mengenai imunisasi 

dasar yang kurang sebanyak 5 orang, pengetahuan cukup sebanyak 18 

orang, dan pengetahuan tinggi sebanyak 32 orang. Yang mana pada 

penelitian ini pendidikan memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

tingkat pengetahuan ibu mengenai imunisasi dasar pada bayi. 

3. Yusniar (2012). “Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Mengenai 

Imunisasi Pada Bayi Usia 0-12 Bulan Di Puskesmas Plus Bara-Baraya 

Tahun 2012”. Tingkat pengetahuan ibu mengenai imunisasi pada bayi usia 

0-12 bulan berada dalam kategori cukup dikarenakan dari 114 responden, 

sebnayak 59 responden (51,8%) yang memiliki pengetahuan cukup, 38 

responden (33,3%) yang memiliki pengetahuan baik, dan pengetahuan 
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kurang sebanyak 11 responden (9,6%), serta terdapat 6 responden (5,3%) 

yang masuk kategori tidak baik.  

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu terhadap imunisasi dasar untuk bayi di 

wilayah kerja Puskesmas Dahlia di Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran faktor pendidikan dengan tingkat pengetahuan ibu 

tentang imunisasi dasar pada bayi. 

b. Mengetahui gambaran faktor pekerjaan dengan tingkat pengetahuan ibu 

tentang imunisasi dasar pada bayi. 

c. Mengetahui gambaran faktor usia dengan tingkat pengetahuan ibu tentang 

imunisasi dasar pada bayi. 

d. Mengetahui gambaran faktor agama dengan tingkat pengetahuan ibu tentang 

imunisasi dasar pada bayi. 

e. Mengetahui gambaran faktor lingkungan dengan tingkat pengetahuan ibu 

tentang imunisasi dasar pada bayi. 

f. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar pada 

bayi. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, terutama bagi para ibu tentang 

pentingnya pengetahuan tentang imunisasi dasar dan sebagai dorongan bagi para 

ibu untuk memberikan imunisasi dasar kepada bayi mereka. 
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2. Manfaat Bagi Institusi 

Sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung perkembangan dan 

kemajuan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Makassar. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini diusulkan sebagai persyaratan untuk memenuhi beberapa 

persyaratan untuk mencapai sarjana kedokteran umum. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat meningkatkan wawasan peneliti tentang gambaran dari faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu dan imunisasi dasar pada 

bayi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Pengetahuan 

1. Definisi Pengetahuan 

Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata "knowledge" dalam bahasa 

Inggris. Dalam ensiklopedia filsafat dijelaskan bahwa "definisi pengetahuan 

adalah kepercayaan yang benar". Menurut Drs. Sidi Gazalba, "pengetahuan adalah 

apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu". Pengetahuan adalah semua properti 

atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan adalah hasil dari proses upaya 

manusia untuk mengetahui. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa "pengetahuan 

(knowledge) adalah proses kehidupan yang diketahui manusia langsung dari 

kesadarannya sendiri" (Suaedi, 2016). 

Pengetahuan merupakan hasil setelah seseorang mengetahui seseuatu 

dengan melalui proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Perilaku atau 

perbuatan yang dilakukan dengan adanya dasar pengetahuan akan lebih baik 

daripada perilaku atau perbuatan yang sama sekali tidak di dasari dengan 

pengetahuan, anak tetapi pengetahuan tersebut didapat melalui pengalaman dan 

penelitian (Notoatmodjo, 2012). 

Pengetahuan adalah kumpulan data yang tersirat dalam informasi, yang 

kemudian akan digunakan untuk mendeskripsikan objek secara akurat dan 

menyajikannya dalam tindakan terhadap objek, baik dari pengalaman langsung 

maupun orang lain. Pengetahuan terdiri atas fakta dan teori yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mencakup beberapa hal yang 

berkaitan dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pengetahuan sangat 

penting untuk penciptaan perilaku seseorang (Hidayat, 2012). 
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2. Konsep Pengetahuan 

Pengetahuan terdiri atas 6 tingkatan yaitu: 

a. Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu yang diberikan atau materi yang 

telah dipelajari sebelumnya dalam penggunaan level ini adalah mengingat 

kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari semua materi yang dipelajari atau 

diterima. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang 

dipelajari termasuk menyebutkan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya 

(Notoatmodjo, 2010). 

b. Memahami (Comprehention) 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan dengan 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menafsirkan materi yang harus 

dapat menjelaskan, menyebutkan, mengutip contoh, menyimpulkan, memprediksi, 

dan sebagainya pada objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2010). 

c. Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari dalam situasi dan kondisi nyata. Aplikasi ini juga 

didefiisikan sebagai kemampuan menggunakan material dengan baik 

(Notoatmodjo, 2010). 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampuan untuk menggambarkan bahan atau benda 

menjadi komponen tetapi mereka masih dalam struktur organisasi dan masih 

saling terkait. Kemampuan analisis ini dilihat dari penggunaan kata kerja seperti 

menggambarkan (membuat grafik), membedakan, memisahkan, dan 

mengelompokkan (Notoatmodjo, 2010). 
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e. Sintesis (Shyntesis) 

Sintesis menunjukkan kemampuan atau aplikasi atau menghubungkan 

bagian-bagian ke dalam bentuk yang sama sekali baru. Dengan kata lain, sintesis 

adalah kemampuan untuk merumuskan formulasi baru dan formulasi yang sudah 

ada (Notoatmodjo, 2010). 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini terkait dengan kemampuan untuk membenarkan atau menilai 

suatu materi atau objek (Notoatmodjo, 2010). 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

Pendidikan merupakan proses dari seseorang untuk mengembangkan 

kemampuan, sifat, dan berbagai bentuk tingkah laku didalam masyarakat 

tempatnya tinggal sehingga terjadi proses sosial yang mana seseorang akan 

dihadapkan dalam pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya 

yang datang dari sekolah) yang mana orang tersebut akan memperoleh atau 

mengalami perkembangan dalam kemampuan sosial dan kemampuan individu 

yang optimal (Munib dkk, 2010) 

Pendidikan adalah upaya mengembangkan kepribadian dan kemampuan di 

dalam dan di luar sekolah (baik formal maupun informal), yang berlangsung 

seumur hidup. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang 

atau kelompok dan juga upaya manusia dewasa melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan 

seseorang, semakin mudah ia akan menerima informasi (Notoatmodjo, 2012). 

Dengan pendidikan tinggi, seseorang akan semakin cenderung 

mendapatkan informasi, baik dari orang lain, maupun dari media massa. Semakin 
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banyak informasi yang diperoleh semakin banyak pengetahuan yang diperoleh 

tentang kesehatan. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dalam 

pendidikan formal, tetapi juga bisa diperoleh dalam pendidikan non-formal 

(Notoatmodjo, 2012). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 

tahun 2010, Pasal 1 ayat (6), pendidikan formal adalah jalur pendidikan 

terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. Menurut pasal 60 pelaksanaan pendidikan 

formal meliputi, pendidikan anak usia dini (TK), pendidikan dasar (SD), 

pendidikan menengah (sekolah menengah pertama, sekolah menengah / sekolah 

kejuruan) dan pendidikan tinggi (Perpu RI, 2010). 

Menurut Pasal 1 ayat (31), pendidikan nonformal adalah saluran 

pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur 

dan berjenjang. Pelaksanaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 100 ayat (1) meliputi satuan pendidikan: 

1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan; 

2) Kelompok belajar; 

3) Pusat kegiatan belajar masyarakat 

4) Majelis taklim; dan 

5) Pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur informal(Perpu RI, 2010). 

Pengetahuan seseorang tentang suatu objek juga mengandung dua aspek, 

yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini pada akhirnya akan 

menentukan sikap seseorang terhadap objek tertentu. Semakin banyak aspek 

positif dari objek yang diketahui, maka akan menumbuhkan sikap yang lebih 

positif terhadap objek tersebut (Notoatmodjo, 2012). 
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b. Pekerjaan 

Seseorang yang bekerja di sektor formal memiliki akses yang lebih baik ke 

berbagai informasi, termasuk kesehatan (Notoatmodjo, 2012).Pekerjaan adalah 

tugas atau pekerjaan yang menghasilkan uang untuk seseorang. Ibu yang bekerja 

mungkin memiliki waktu luang yang lebih sedikit, sehingga peluang untuk 

membawa anak-anak mereka ke layanan imunisasi lebih kecil daripada ibu yang 

tidak bekerja. Berbeda dengan ibu yang tidak bekerja, maka memiliki waktu luang 

yang lebih untuk membawa anaknya ke layanan kesehatan untuk imunisasi. Selain 

itu, jadwal sibuk ibu sering membuatnya lupa tentang jadwal imunisasi anaknya 

sehingga anak tidak mendapatkan imunisasi atau imunisasi tidak lengkap. Namun, 

ibu yang bekerja memiliki sumber informasi yang cukup sehingga mereka dapat 

lebih aktif dalam membawa anak-anak mereka untuk imunisasi (Mulyanti, 2013). 

c. Usia 

Usia merupakan salah satu faktor yang cukup dominan terhadap 

pengetahuan. Sebagaimana halnya yang di ungkapkan oleh Siagian (2014), bahwa 

semakin bertambahnya usia seseorang maka kedewasaannya juga akan meningkat 

dalam hal teknis dan psikologis. Sehingga kemampuan dalam mengambil 

keputusan akan semakin bijaksana, kemampuan berpikir rasional semakin 

meningkat, mampu mengendalikan emosi, serta sikap toleran kepada orang lain 

yang mengungjapkan pendapatnya (Siagian, 2014). 

Usia mempengaruhi pemahaman dan pola pikir seseorang. Seiring 

bertambahnya usia, Anda juga akan mengembangkan persepsi dan pola pikir 

Anda sehingga pengetahuan yang Anda dapatkan akan menjadi lebih baik. Di usia 

paruh baya, individu akan lebih aktif dalam kehidupan sosial dan komunitas, dan 

lebih baik mempersiapkan diri untuk upaya yang berhasil untuk menyesuaikan 

diri dengan usia tua. Kemampuan intelektual, pemecahan masalah, dan 
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kemampuan verbal dilaporkan hampir tidak ada penurunan pada usia ini. Dua 

sikap tradisional tentang arah perkembangan selama hidup adalah sebagai berikut: 

1) Semakin tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi ditemukan, 

semakin banyak hal yang dilakukan untuk menambah pengetahuan (Agus, 

2013). 

2) Tidak dapat mengajarkan kecerdasan baru kepada orang yang sudah tua 

karena mereka telah mengalami kemunduran baik secara fisik maupun 

mental. Dapat diprediksi bahwa IQ akan menurun seiring bertambahnya 

usia, terutama pada beberapa kemampuan lain, seperti kosa kata dan 

pengetahuan umum. Beberapa teori berpendapat bahwa IQ seseorang akan 

menurun dengan cepat seiring bertambahnya usia (Agus, 2013). 

Adapun pembagian usia menurut Departemen Kesehatan RI (2009) adalah 

sebagai berikut: 

1) Masa balita  = 0 – 5 tahun, 

2) Masa kanak-kanak = 6 – 5 tahun, 

3) Masa remaja awal = 12 – 16 tahun, 

4) Masa remaja akhir = 17 – 25 tahun, 

5) Masa dewasa awal = 26 – 35 tahun, 

6) Masa dewasa akhir = 36 – 45 tahun, 

7) Masa Lansia awal = 46 – 55 tahun, 

8) Masa Lansia akhir = 56 – 65 tahun, 

9) Masa Manula  = > 65 tahun (Al-Amin dan Dwi Juliati, 2017).  

Jadi, pada usia remaja awal sampai dewasa akhir inilah yang akan menjadi 

acuan penulis untuk meneliti. 
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d. Agama 

Agama memengaruhi pola pikir masyarakat terkait imunisasi sehingga ada 

pro dan kontra di antara masyarakat karena pada dasarnya masih banyak yang 

tidak memahami ilmu fiqih tentang imunisasi, seperti fatwa yang dikeluarkan oleh 

MUI no.4 tahun 2016 tentang imunisasi. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa 

imunisasi hukumnya mubah (diperbolehkan) sebagai bentuk upaya untuk 

mencapai kekebalan (imunitas) terhadap penyakit dan untuk mencegah terjadinya 

penyakit tertentu. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis adalah 

haram kecuali dipergunakan dalam keadaan darurat atau terpaksa atau belum 

menemukan vaksin halal dan ada pernyataan tenaga medis yang kompeten dan 

tepercaya bahwa tidak ada vaksin halal (Sulistiyani dkk, 2017). 

Adapun pendapat dari Imam Al-‘Izz bin Abd As-Salam dalam Kitab 

“Qawa’id Al-Ahkam”: “Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum 

menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan 

dan keselematan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis”. 

Adapun pendapat Imam an-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu’ (9/55): 

“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat: 

Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila 

belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah 

didapatkan obat dengan benda yang suci maka haram hukumnya berobat dengan 

benda benda najis. Inilah  maksud dari hadist “Sesungguhnya Allah tidak 

menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian”,” maka 

berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak 

mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis 

tersebut.”“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat : 

Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para ahli kesehatan 
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farmakologi menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, 

atau obat dengan benda najis itu direkomendasikan oleh dokter muslim ”” (MUI, 

2016). 

Adapun agama yang telah secara resmi diakui di Indonesia ada enam, yaitu 

Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 

e. Lingkungan 

Dalam suatu lingkungan terdapat kehidupan sosial yang mana pasti terjadi 

interaksi antara dua atau lebih individu sehingga akan saling mempengaruhi satu 

sama lain yang mana lingkungan tersebut bisa lingkungan keluarga maupun 

lingkungan bermasyarakat. Perubahan yang terjadi akibat interaksi tersebut bisa 

mempengaruhi berbagai hal yang mana termasuk didalamnya yaitu prilaku ibu 

terhadap pemberian imunisasi terhadap anaknya. Dalam sebuah penelitian yang 

dijelaskan oleh Pipit memperlihatkan bahwa, lingkungan yang positif memberikan 

efek yang positif juga terhadap kelengkapan imunisasi disuati daerah, begitupun 

sebaliknya (Astini, 2014). 

B. Tinjauan Umum Imunisasi 

1. Definisi  Imunisasi 

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Imunisasi adalah 

upaya untuk secara aktif mendorong atau meningkatkan kekebalan seseorang 

terhadap suatu penyakit, sehingga jika suatu hari terkena penyakit itu tidak akan 

sakit atau hanya mengalami penyakit ringan (Kemenkes RI, 2015). Imunisasi 

adalah proses merangsang imunitas terhadap penyakit tertentu. Kekebalan dapat 

diinduksi baik secara pasif melalui penyediaan preparat yang mengandung 

antibodi atau secara aktif dengan memberikan vaksin atau toksoid untuk 

merangsang sistem kekebalan untuk menghasilkan respons imun humoral dan 

seluler yang berkepanjangan (Larry et al, 2016). Imunisasi menurut Ikatan Dokter 
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Anak Indonesia (IDAI) adalah cara untuk secara aktif meningkatkan kekebalan 

seseorang terhadap antigen, sehingga jika nantinya terkena antigen yang sama 

tidak terjadi penyakit (Nurul, 2012). 

2. Tujuan  Imunisasi 

Secara umum, imunisasi bertujuan untuk meningkatkan derajat imunitas 

dan memberikan perlindungan kekebalan dengan menginduksi respons memori 

terhadap patogen atau racun tertentu menggunakan sediaan antigen nonvirulen 

atau non-toksik. Antibodi yang dihasilkan harus efektif dalam mencegah 

kepatuhan sel atau efek merusak dengan menetralkan racun. Tujuan umum dari 

imunisasi adalah untuk mengurangi morbiditas, mortalitas dan kecacatan karena 

PD3I (Kemenkes RI. 2015). 

3. Jenis Imunisasi 

a. Imunisasi Pasif 

Imunisasi pasif terbentuk melalui pemberian antibodi dalam bentuk 

imunoglobulin, baik spesifik maupun nonspesifik. Imunoglobulin diberikan dalam 

jumlah besar dengan tujuan untuk mencegah serta menghilangkan efek dari 

infeksi atau toksin penyebab. Misalnya, pemberian tetanus immunoglobulin (TIG) 

dan hepatitis B immunoglobulin (HBIG). Imunitas pasif hanya bertahan beberapa 

bulan saja (Sudoyo, 2015). 

b. Imunisasi Aktif  

Imunisasi aktif ditimbulkan dengan pemaparan antigen dari suatu patogen 

terhadap sistem imunitas penjamu, sehingga terbentuk suatu antibodi. Misalnya, 

hepatitis, tetanus, atau BCG (sel imun spesifik). Imunisasi aktif dapat dipicu oleh 

vaksin hidup (contoh: influenza), atau vaksin subunit yang berasal dari bagian 

organisme patogen (contoh: pneumokokus, yang berasal dari komponen kapsul 

polisakarida bakteri) (Sudoyo, 2015). 
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4. Mekanisme Kerja Imunisasi 

Prinsip dasar dalam vaksinasi adalah proses imunisasi aktif, dimana agen 

penyakit yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik yang hidup maupun yang sudah 

diinaktifkan, akan merangsang sistem imun untuk memulai proses imunitas. 

Respon imun diawali dengan adanya proses inisiasi terhadap antigen yang masuk 

ke dalam tubuh. Antigen yang masuk akan dikenali sebagai benda asing melalui 

suatu “sinyal bahaya” yang pada akhirnya akan merangsang reseptor tertentu. 

Proses inisiasi ini biasanya terjadi di jaringan non-limfoid dan sel yang berperan 

pada proses ini adalah makrofag jaringan dan sel dendrit. Sel dendrit berfungsi 

sebagai APC (Antigen Presenting Cell) yang berperan pada awal pengenalan 

protein asing, mengawali respon imunitas seluler dan humoral yang mengaktifkan 

sel T naif, Th(T helper), CTL (Cytotoxic T Lymphocyte), dan sel B. Sel dendrit 

merupakan APC yang paling efektif karena letaknya yang strategis di tempat-

tempat mikroba dan antigen masuk serta di tempat yang mungkin dikolonisasi 

oleh mikroba, seperti di kulit, epitel hampir semua organ, kelenjar limfoid, dan 

sinus marginal limfatik aferen (Baratawidjaja, 2012). 

Antigen yang terikat di reseptor sel dendrit kemudian masuk ke dalam sel 

secara endositosis, dan dihancurkan oleh vesikel lisosom yang mengandung enzim 

hidrolitik multipel, sehingga menjadi bentuk peptida. Peptida yang terbentuk 

kemudian akan berikatan dengan MHC-II yang disintesis oleh retikulum 

endoplasma, dan ditransport ke permukaan sel. Proses ini dinamakan Exogenous 

Antigen Processing. Sementara bila antigen bersifat intraselular, maka enzim 

protease yang ada di sitosol akan langsung menghancurkan antigen menjadi 

peptida dan ditransport ke retikulum endoplasma kasar yang sudah berisi MHC-I, 

dan kemudian ditransport ke permukaan sel. Proses ini dinamakan Endogenous 

Antigen Processing. Sel dendrit kemudian mempresentasikan peptida ke sel T 
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CD4+ melalui MHC-II atau ke sel T CD8+ melalui MHC-I, sehingga dapat 

mengaktifkan sel CD4+ dan CD8+ secara langsung (Baratawidjaja, 2012). 

Pada saat yang sama, melalui kontrol kemokin dan reseptornya, sel 

bermigrasi dari jaringan ke aliran nodus limfe. Jaringan akan mengeluarkan 

reseptor kemokinnya melalui perangsangan oleh sinyal bahaya yang dimiliki oleh 

antigen dan oleh sinyal yang berasal dari sitokin inflamasi seperti Tumor 

Necroting Factor dan Interleukin. Hal ini memungkinkan sel dendrit menerima 

inyal kemokin yang berasal dari nodus limfe. Selama proses migrasi dan entri sel 

dendrit ke dalam nodus, sel dendrit juga mengalami maturasi sel. Imunitas yang 

terbentuk pada respon imun terbagi dua, yaitu imunitas selular dan imunitas 

humoral. Aktivasi sel CD4+ dan CD8+ merupakan respon imun spesifik selular. 

CD4+ yang teraktivasi nantinya akan mengaktifkan makrofag yang memproduksi 

IFN gamma dan CD8+ yang akan membunuh mikroba serta melisis sel terinfeksi 

(Baratawidjaja, 2012). 

Respon imun humoral terdiri atas pembentukan antibodi dan sel memori. 

Sel T naif yang sudah berdiferensiasi menjadi T helper kemudian akan 

merangsang proliferasi dan diferensiasi klon sel B spesifik menjadi sel B efektor 

dan sel B memori. Sel B efektor kemudian akan berdiferensiasi lagi menjadi sel 

plasma. Sel plasma inilah yang kemudian akan mensekresikan berbagai jenis 

imunoglobulin (Ig) yang terdiri atas IgM, IgG, IgE, IgA, dan IgD. Masing-masing 

imunoglobulin ini memiliki dampak imunologis yang berbeda-beda tergantung 

proses infeksinya. Sel memori berperan pada invasi oleh agen infeksi yang sudah 

dikenali oleh tubuh. Ketika tubuh diserang oleh antigen yang sama, tubuh akan 

langsung merespon dengan mensekresikan imunoglobulin spesifik lebih cepat dan 

lebih banyak dibandingkan proses infeksi pertama kali. Hal inilah yang 

dimanfaatkan pada proses vaksinasi, sehingga seseorang yang sudah memiliki 
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kekebalan terhadap penyakit tertentu tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit 

ringan saat infeksi yang berikutnya (Baratawidjaja, 2012). 

C. Tinjauan Islam Tentang Pengetahuan Ibu Mengenai Imunisasi 

Untuk menunjang kualitas hidup kita maka, pengetahuan sangat besar 

perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-

Qur’an pada QS Al-Mujadalah/58: 11: 

حُوا لَكُمْ  قِيلَ  إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا يَ   انْشُزُوا قِيلَ  وَإِذَا لَكُمْ  اللََُّّ  يَ فْسَحِ  فَافْسَحُوا الْمَجَالِسِ  فِ  تَ فَسَّ
خَبِير تَ عْمَلُونَ  بِاَ وَاللََُّّ  دَرَجَاتٍ  الْعِلْمَ  أوُتوُا وَالَّذِينَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَّذِينَ  اللََُّّ  يَ رْفَعِ  فَانْشُزُو   

Terjemahannya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 
“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Departemen Agama RI, 2010). 

Dalam Tafsir Al-Misbah, menurut Quraish Shihab bahwa pada ayat diatas 

ada dua kelompok orang yang beriman. Kelompok pertama adalah orang yang 

sekedar beriman dan beramal sholeh dan yang kedua adalah yang beriman dan 

beramal sholeh, serta memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan dalam ayat ini juga 

dijelaskan bahwa kelompok yang kedua tersebut ditinggikan derajatnya, bukan 

karena ilmunya tetapi juga amal pengajarannya kepada orang lain, baik secara 

lisan atau tulisan, serta secara keteladanan. Ilmu yang di maksud juga pada ayat 

diatas bukan hanya sekedar ilmu agama melainkan semua ilu yang bermanfaat 

(Sholeh, 2016). Oleh karena itu ayat diatas menjelaskan bahwa betapa pentingnya 

orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan keimanan kepada 

Allah SWT, sehingga Allah pun meinggikan derajatnya. 

Adapun dalam QS An-Nisa/4: 9, Allah menjelaskan terkait imunisasi, 

yang berbunyi: 

قُوا اللَََّّ وَلْيَ قُولُوا اقَ وْلًً سَدِيدً  وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريَِّّةً ضِعَافًا خَافوُا عَلَيْهِمْ فَ لْيَ ت َّ  
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Terjemahannya: 

“Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya 
meninggalkan dibelakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” 
(Departemen Agama RI, 2010). 

Telah dijelaskan dalam latar belakang mengenai tafsir Sayid Quthb bahwa 

ayat ini diditujukan kepada orang tua yang sangat sensitif terhadap anaknya yang 

masih kecil-kecil yang digambarkan seperti keturunan mereka patah sayapnya 

dengan tidak adanya orang yang menaruh kasih sayang dan melindungi anaknya 

sepeninggal mereka nanti (Arisca, 2017). Dalam firman-Nya tersebut, Allah juga 

menjelaskan terkait sekiranya orang-orang meninggalkan keturunan yang kuat. 

Maksudnya adalah agar senantiasa menjaga kesehatan keturunannya agar tidak 

gampang sakit. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari 

keturunan yang lemah adalah dengan imunisasi karena dengan imunisasi maka 

bayi tersebut dengan izin Allah akan memiliki daya tahan yang lebih kuat 

daripada anak yang tidak di imunisasi.  

Seperti juga yang tertulis dalam Alquran yang menjelaskan tentang Allah 

turun dari Al Qur'an sesuatu sebagai penawar dimana  penawar yang dimaksud di 

sini adalah obat. Obat dapat bersifat mencegah dan mengobati, sedangkan yang 

dimaksud mencegah disini contohnya seperti imunisasi. Firman Allah swt. dalam 

QS Al-Isra'/ 17: 82: 

 وَنُ نَ زّلُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحَْْةٌ للِْمُؤْمِنِيَن ۙ وَلًَ يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إِلًَّ خَسَارًا
Terjemahannya: 

“Dan kami turunkan dari Al-Qur‟an suatu yang menjadi penawar dan 
rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur‟an itu tidaklah menambah 
kepada orang-orang yang zalim selain kerugian” (Departemen Agama RI, 2010). 

Ayat diatas menegaskan bahwa semua yang dikandung Al-Qur’an adalah 

rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman. Dalam tafsirnya Al-Qurthubi 

menjelaskan bahwa ada dua penyakit yang dapat disembuhkan oleh Al-Qur’an 
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menurut pendapat ulama, yakni pendapat yang pertama adalah menyembuhkan 

hati dari penyakit kebodohan dan keraguan dan pendapat yang kedua adalah 

menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani dengan cara ruqyah, ta’awwudz, dan 

lainnya (Nurusyi Syifa‟, 2014). 

Dalam surah an-Nisa ayat 9 dan surah al-Isra’ ayat 82 diatas bisa kita 

kaitkan bahwa dengan Allah telah menurunkan rahmat dan penawar sebagaimana 

yang telah dijelaskan dalam surah al-Isra’ ayat 82 diatas maka hendaknya orang 

tua mempersiapkan diri agar tidak meninggalkan keturnan yang lemah seperti 

penjelasan pada surah an-Nisa ayat 9 dengan memberikan imunisasi yang 

merupakan penawar agar anak-anak tidak gampang sakit (lemah). 

Adapun hadist Nabi Muhammad SAW tentang Allah swt. yang 

menurunkan berbagai penyakit yang di derita oleh umat manusia dan Allah swt. 

pula yang menurunkan segala penyembuh (obat) terhadapnya. Yang artinya, 

sebagai berikut: 

نْ زَلَ لَهُ شِفَاءعَنْ أَبِِ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللمهُ عَنْهُ عَنْ النبِِّ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ مَا أنَْ زَلَ اللهُ دَاءً إِلً أَ   
Terjemahannya: 

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak 

menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya” (HR Bukhari). 

Penjelasan dalam hadits ini mencakup semua penyakit hati, juga penyakit 

jiwa dan penyakit anggota badan. Sebagaimana juga mencakup pengobatan atau 

penyembuhannya. Bahkan dalam hadits yang lainnya Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam menyebutkan bahwa kejahilan adalah penyakit dan beliau menjadikan 

penyembuhnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Tidak semua orang 

tepat dalam proses penyembuhannya, sehingga tidak sembuh. Ada obatnya namun 

tidak semua orang tahu. Kemudian orang yang mungkin memahami namun tidak 

semua orang mempraktekkan dengan benar. Disinilah kenapa kita harus kembali 
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kepada ahli. Maka, dari itu kita harus memperhatikan, orang yang ingin sembuh 

dari penyakitnya apalagi yang berhubungan dengan penyakit hati atau penyakit 

rusaknya iman, penting sekali untuk belajar dari orang yang sumbernya 

terpercaya. Bukan hanya sekedar melihat kata-kata indah yang disampaikannya. 

Sebab untuk kesembuhan itu kalau kita menempuh jalan kesembuhan itu dengan 

benar (Rodja, 2018). 

Adapun keterkaitan hadist dan ayat diatas adalah mengenai perlunya 

pengetahuan terhadap pemberian imunisasi bukan hanya bagi ibu akan tetapi bagi 

keluarganya dan bahkan bagi seluruh masyarakat. Adapun ayat diatas salah 

satunya menjelaskan tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam 

kehidupan sehari-hari yang mana pengetahuan disini ada banyak, salah satunya 

pengetahuan tentang imunisasi yang juga di jelaskan pada salah satu ayat diatas. 

Karena pengetahuan sesorang mengenai imunisasi tidak hanya dia memiliki ilmu 

agama yang lebih baik maka ilmu terkait imunisasinya juga baik, begitu pun 

dengan ketika seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang baik belum tentu juga 

pengetahuannya terkait imunisasi baik, olehnya itu penulis meneliti terkait 

pengetahuan ibu mengenai imunisasi karena, ingin melhat gambar faktor mana 

yang paling bisa mempengaruhi imunisasi tersebut. 

D. Tinjauan Umum Imunisasi Dasar 

1. Macam-Macam  Imunisasi Dasar 

a. Imunisasi Bacillus Celmette-Guerin (BCG) 

1)  Deskripsi 

Vaksin BCG (Bacillus Celmette-Guerin) adalah vaksin kering beku yang 

mengandung Mycrobacterium bovis hidup yang dilemahkan (Bacillus Calmette 

Guerin), strain paris (Kemenkes RI, 2015). 
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2)  Indikasi 

Untuk memberikan kekebalan aktif terhadap tuberkulosis (Kemenkes RI, 

2015). 

3)  Cara Pemberian dan Dosis 

Dosis 0,05 ml, satu kali. Diinjeksi secara intracutan di daerah lengan kanan 

atas (insertio musculus deltoideus), menggunakan ADS 0,05 ml (Kemenkes RI, 

2015). 

4)  Efek Samping 

Dua hingga enam minggu setelah imunisasi BCG, area tempat injeksi 

muncul bisul kecil (papula) yang membesar dan bisul dapat terjadi dalam 2-4 

bulan, kemudian sembuh perlahan dengan menyebabkan jaringan parut dengan 

diameter 2-10 mm (Kemenkes RI, 2015). 

5)  Penanganan Efek Samping 

Jika ulkus mengeluarkan cairan, perlu dikompres dengan larutan 

antiseptik. Jika cairan meningkat atau jika ulkus tumbuh, anjurkan orang tua 

untuk membawa bayi ke penyedia layanan kesehatan (Kemenkes RI, 2015). 

b. Imunisasi Hepatitis B 

i. Deskripsi 

Vaksin virus rekombinan, yang telah diinaktifasikan dan tidak menular, 

berasal dari HBsAg. Vaksin hepatitis B diberikan untuk mencegah hepatitis B 

yang dapat menyebabkan pengerasan hati yang mengakibatkan gagal hati dan 

kanker hati. Imunisasi hepatitis B satu kali untuk mencegah hepatitis B yang 

ditularkan dari ibu ke bayi saat melahirkan. Imunisasi hepatitis B diberikan segera 

setelah lahir di fasilitas perawatan kesehatan (Agus, 2013). 
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ii. Cara Pemberian Dosis  

Dosis 0,5 ml atau 1 (buah) HB PID, intramuskuler, lebih disukai pada paha 

anterolateral. Pemberian sebanyak 3 dosis. Dosis pertama adalah 0-7 hari, dosis 

berikutnya adalah interval minimal 4 minggu (1 bulan) (Kemenkes RI, 2015). 

iii. Kontra Indikasi 

Pasien dengan infeksi berat disertai kejang (Kemenkes RI. 2015). 

iv. Efek Samping 

Reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan dan pembengkakan di sekitar 

tempat suntikan. Reaksinya ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari (Kemenkes 

RI. 2015). 

v. Penanganan Efek Samping 

a) Orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI); 

b) Apabila demam, pakaikan pakaian tipis; 

c) Bekas suntikan dikompres air dingin jika nyeri; 

d) Apabila demam diberika paracetamol 15 mg/kgBB/3-4 jam (max 6x/24 jam); 

dan 

e) Bayi diperbolehkan mandi atau cukup di lap basah saja. 

c. Imunisasi Polio 

Imunisasi polio memberikan kekebalan dari polio. Imunisasi polio tetes 

diberikan 4 kali kepada bayi usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan untuk 

mencegah kelumpuhan. Imunisasi polio suntik juga diberikan sekali pada usia 4 

bulan sehingga kekebalan lebih lengkap (Kemenkes RI, 2015). 

1) Vaksin Polio Oral  

a) Deskripsi 

Vaksin Trivalent Polio terdiri dari atenuasi poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3 

atenuasi virus (strain Sabin) (Kemenkes RI, 2015). 
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b) Indikasi 

Untuk memberikan kekebalan aktif terhadap polio (Kemenkes RI, 2015). 

c) Kontra Indikasi 

Pada individu yang menderita defisiensi imun, tidak ada efek berbahaya 

yang timbul dari pemberian polio kepada anak-anak yang sakit (Kemenkes RI, 

2015). 

d) Cara Pemberian dan Dosis 

Secara oral (melalui mulut), pemberian 1 dosis (dua tetes) sebanyak empat 

kali (dosis), dengan interval masing-masing dosis minimal 4 minggu (Kemenkes 

RI, 2015). 

e) Efek Samping 

Sangat jarang setelah imunisasi polio oral terjadi reaksi. Setelah menerima 

vaksin polio oral, bayi dapat makan dan minum seperti biasa. Jika muntah dalam 

waktu 30 menit segera diberikan dosis ulang (Kemenkes RI, 2015). 

2) Vaksin Inactive Polio Vaccine (IPV) 

a) Indikasi 

Untuk pencegahan poliomielitis pada bayi dan anak-anak dengan 

gangguan sistem kekebalan tubuh, kontak di lingkungan keluarga dan pada 

individu di mana vaksin polio oral dikontraindikasikan (Kemenkes RI, 2015). 

b) Cara Pemberian dan Dosis 

(1) Injeksi intramuskuler atau subkutan dalam, dengan dosis 0,5 ml. 

(2) Sejak usia 2 bulan, 3 suntikan 0,5 ml berturut-turut harus diberikan pada 

interval satu atau dua bulan. 

(3) IPV dapat diberikan setelah usia bayi 6, 10, dan 14, menurut rekomendasi 

WHO. 
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(4) Untuk orang dewasa yang belum diimunisasi, mereka diberikan 2 

suntikan berturut-turut dengan interval satu atau dua bulan (Kemenkes 

RI, 2015). 

c) Kontra Indikasi 

(1) Penderita demam, penyakit akut atau penyakit kronis progresif. 

(2) Hipersensitif pada saat pemberian vaksin sebelumnya. 

(3) Demam karena infeksi akut: tunggu sampai sembuh. 

(4) Alergi terhadap streptomisin (Kemenkes RI, 2015). 

d) Efek Samping 

Reaksi lokal di tempat suntikan: rasa sakit, kemerahan, indurasi, dan 

pembengkakan dapat terjadi dalam waktu 48 jam setelah injeksi dan dapat 

berlangsung selama satu atau dua hari (Kemenkes RI, 2015). 

e) Penanganan Efek Samping 

(1) Orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI); 

(2) Apabila demam, pakaikan pakaian tipis; 

(3) Bekas suntikan dikompres air dingin jika nyeri; 

(4) Apabila demam diberika paracetamol 15 mg/kgBB/3-4 jam (max 6x/24 

jam); dan 

(5) Bayi diperbolehkan mandi atau cukup di lap basah saja (Kemenkes RI, 

2015). 

d. Imunisasi DPT-HB-Hib 

1)  Deskripsi 

Vaksin DTP-HB-Hib digunakan untuk mencegah infeksi difteri, tetanus, 

pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan Haemophilus influenzae tipe B secara 

bersamaan. Imunisasi DPT-HB dilakukan 3 (tiga) kali, dimana imunisasi pertama 
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diberikan kepada bayi berusia dua bulan. Kemudian interval daengan imunisasi 

selanjutnya adalah empat minggu (Agus, 2013). 

2)  Cara Pemberian dan Dosis 

Vaksin harus disuntikkan secara intramuskular ke paha atas anterolateral. 

Satu dosis untuk anak-anak adalah 0,5 ml (Kemenkes RI, 2015). 

3)  Kontra Indikasi 

Kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau gangguan 

neurologis yang serius (Kemenkes RI, 2015). 

4)  Efek Samping 

Reaksi lokal sementara, seperti pembengkakan, rasa sakit, dan kemerahan 

di tempat suntikan, disertai dengan demam dapat terjadi pada sejumlah besar 

kasus. Terkadang reaksi yang parah, seperti demam tinggi, mudah marah (rewel), 

dan menangis dengan nada tinggi dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian 

(Kemenkes RI, 2015). 

5)  Penganganan Efek Samping 

a) Orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI); 

b) Apabila demam, pakaikan pakaian tipis; 

c) Bekas suntikan dikompres air dingin jika nyeri; 

d) Apabila demam diberika paracetamol 15 mg/kgBB/3-4 jam (max 6x/24 jam); 

dan 

e) Bayi diperbolehkan mandi atau cukup di lap basah saja. 

f) Jika reaksinya parah dan persisten, bawa bayi ke dokter (Kemenkes RI, 

2015). 
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e. Imunisasi Campak 

1) Deskripsi 
 

Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Myxovirus Viridae 

Measles. Penularan melalui udara (percikan air liur) dari pasien dengan bersin 

atau batuk. Vaksin campak berasal dari virus yang dilemahkan. Imunisasi campak 

diberikan untuk mencegah campak yang dapat menyebabkan pneumonia berat, 

diare atau menyerang otak. Imunisasi campak diberikan kepada bayi berusia 9 

bulan (Agus, 2013).
 

2) Indikasi 

Pemberian kekebalan aktif terhadap campak (Kemenkes RI, 2015). 

3) Kontra Indikasi 

Individu yang menderita penyakit defisiensi imun atau individu yang 

dicurigai menderita gangguan respons imun akibat leukemia, limfoma (Kemenkes 

RI, 2015). 

4) Cara Pemberian dan Dosis 

Suntikkan 0,5 ml secara subkutan di lengan kiri atau paha anterolateral, 

pada usia 9-11 bulan (Kemenkes RI, 2015). 

5) Efek Samping  

Hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan 

selama 3 hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinasi (Kemenkes RI, 2015). 

6) Penanganan Efek Samping 

a) Orang tua dianjurkan untuk memberikan minum lebih banyak (ASI); 

b) Apabila demam, pakaikan pakaian tipis; 

c) Bekas suntikan dikompres air dingin jika nyeri; 

d) Apabila demam diberika paracetamol 15 mg/kgBB/3-4 jam (max 6x/24 jam); 

dan 
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e) Bayi diperbolehkan mandi atau cukup di lap basah saja. 

f) Jika reaksinya parah dan persisten, bawa bayi ke dokter (Kemenkes RI, 

2015). 

 

Tabel 2.1 Jadwal Imunisasi Dasar 

Jenis 

Imunisasi 

Usia  

Pemberian 

Jumlah 

Pemberian 

Interval 

Pemberian 

Hepatitis B 0-7 hari 1 - 

BCG 1 bulan 1 - 

Polio/IVP 1, 2, 3, 4 bulan 4 4 minggu 

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

Campak 9 bulan 1 - 

 (Kemenkes RI, 2015)
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.1 Kerangka Teori 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 Skema 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih 

karena peneliti ingin mencari tahu tentang gambaran faktor yang paling 

mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar untuk 

bayi. 

2. Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian ini  dilakukan  pada bulan Januari – Februari 2020 di salah satu 

wilayah kerja Puskesmas di Kota Makassar, yaitu wilayah kerja Puskesmas 

Dahlia di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi target dalam penelitian ini adalah semua subyek ibu yang 

memiliki bayi di wilayah kerja Puskesmas Dahlia di Makassar, yaitu sebanyak 

410 ibu selama periode Januari – September 2019. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian subyek ibu yang memiliki 

bayi yang diimunisasi atau pernah di imunisasi di area kerja Puskesmas Dahlia di 

Makassar. 

a. Teknik Sampling dan Besar Sampel 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 

dalam data primer dan data sekunder untuk satu subjek penelitian, di mana sampel 

yang diambil adalah semua ibu yang termasuk dalam kriteria inklusi. Ukuran 
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sampel untuk pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, dihitung 

dengan rumus Slovin, yaitu: 

  
 

        
 

 

  
   

            
 

 

  
   

            
 

 

  
   

   
 

 

        

 

     

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

d = Tingkat presisi (10%) 

N = Banyaknya populasi 

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 responden. 

b. Kriteria Sampel 

1) Kriteria Inklusi 

a) Ibu yang bersedia menjadi reponden dalam penelitian. 

b) Ibu yang  memiliki bayi diwilayah kerja Puskesmas Dahlia Makassar.  

c) Ibu yang pernah dan atau membawa bayinya untuk imunisasi di Puskesmas 

Dahlia Makassar. 

2) Kriteria Eksklusi 

a) Ibu yang tidak bersedia menjadi responden penelitian. 

b) Ibu yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik. 
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3. Identifikasi Variabel Penelitian 

a. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pendidikan, pekerjaan, usia, 

agama dan lingkungan. 

b. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu 

terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi. 

4. Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Kriteria Objektif 

a. Pengetahuan ibu mengenai imunisasi dasar 

1) Definisi : Segala sesuatu yang diketahui ibu tentang imunisasi dan 

manfaat imunisasi, macam-macam imunisasi, cara pemberian imunisasi, 

waktu yang tepat untuk imunisasi, dan penyakit yang dapat dicegah 

dengan imunisasi dalam rangka melindungi bayinya dari penyakit menular 

tertentu. 

2) Cara Ukur : Wawancara 

3) Alat Ukur : Kuesioner 

4) Hasil Ukur : 

(a) Tinggi bila skor jawaban benar 71% - 100% 

(b) Sedang bila skor jawaban benar 51% - 70% 

(c) Kurang bila skor jawaban benar 0% - 50% 

5) Skala Ukur : Nominal 

b. Pendidikan 

1) Definisi : Tingkat pendidikan baik formal maupun non formal yang 

pernah dilalui responden. 

2) Kriteria Objektif : 

(a) Formal : TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi 

(b) Non Formal : Lembaga Kursus, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat, Majelis Taklim, dan PAUD Jalur Non Formal 
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c. Pekerjaan 

1) Definisi : Usaha seseorang untuk memperoleh materi sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan sehari. 

2) Kriteria Objektif : 

(a) Bekerja (PNS dan Wiraswasta) 

(b) Tidak Bekerja (IRT) 

d. Usia 

1) Definisi : Umur responden mulai dari lahir sampai saat pengambilan 

data yang dinyatakan dalam satuan tahun. 

2) Kriteria Objektif : 

(a) Kelompok usia < 20 tahun 

(b) Kelompok usia 20 – 35 tahun 

(c) Kelompok usia > 35 tahun 

e. Agama 

1) Definisi : Kepercayaan yang di akui secara resmi di Republik 

Indonesia dan dipercayai oleh responden. 

2) Kriteria Objektif : 

(a) Islam 

(b) Protestan 

(c) Katolik 

(d) Hindu 

(e) Buddha 

(f) Konghucu 
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f. Lingkungan 

1)  Definisi : Segala objek baik berupa benda hidup ataupun benda 

tidak hidup yang ada disekitar responden, sehingga bisa mempengaruhi 

perilaku responden dalam pemberian imunisasi kepada bayinya. 

2)  Kriteria Objektif : 

(a) Lingkungan Keluarga 

(b) Lingkungan Masyarakat  

g. Pemberian imunisasi dasar pada bayi 

1) Definisi : Ibu yang sadar dan mengetahui pentingnya imunisasi 

dasar (imunisasi Hepatitis B, BCG, Polio, DPT-HB-Hib, dan Campak), 

serta melakukan imunisasi dasar untuk bayi mereka. 

2) Cara Ukur : Observasi 

3) Alat Ukur : Ceklist dan KIA 

4) Hasil Ukur :  

(a) Lengkap 

(b) Tidak lengkap 

5) Skala Ukur : Nominal 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuesioner survei yang dibagikan kepada responden. Data yang diperoleh 

dari proses pengumpulan data akan dikonversi menjadi tabel, kemudian data 

tersebut diproses menggunakan program statistik komputer. 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian instrumen yang digunakan berupa kuesioner. 

Kuesioner berisi beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden. 
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E. Analisis dan Pengolahan Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah 

data SPSS (Statistical Program for Society Scien). Analisis yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Analisa Data Univariat 

Analisis data univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi 

frekuensi masing-masing variabel, dalam hal ini dengan melihat deskripsi 

pendidikan, pekerjaan, usia, agama, dan lingkungan dari ibu sebagai variabel 

independen dan tingkat pengetahuan ibu terhadaap pemberian imunisasi dasar 

pada bayi sebagai variabel dependen. 

Tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1. Editing, untuk memeriksa kembali formulir data dan memeriksa kembali 

data yang dikumpulkan apakah sudah lengkap, jelas dibaca, tidak 

diragukan, ada kesalahan atau tidak dan sebagainya. 

2. Coding, untuk menerjemahkan data yang dikumpulkan selama penelitian 

menjadi simbol yang cocok untuk tujuan analitis. 

3. Data Entry, memasukkan data ke komputer. 

4. Verivication, lakukan inspeksi visual terhadap data yang telah 

dimasukkan ke komputer. 

5. Output, hasil analisis yang dilakukan oleh komputer kemudian dicetak. 
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F. Alur Penelitian 

 

G. Etika Penelitian 

Etika penting dalam melakukan penelitian mengingat penelitian ini akan 

berhubungan dengan manusia, karena setiap manusia memiliki hak asasi 

manusia. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan etika penelitian adalah: 

1. Perizinan 

Peneliti menyertakan surat izin penelitian kepada pihak-pihak yang terkait 

selama proses penelitian berlangsung. 

Survey data awal di 
Puskesmas Dahlia  

Meminta izin dengan 
memasukkan surat 
izin ke Puskesmas 

Dahlia 

Surat izin diterima 

Mengambil  data 
jumlah populasi dan 
menentukan sampel 

Mendatangi sampel 
yang sesuai dengan 

kriteria yang telah di 
tentukan 

Memberikan 
penjelasan, tujuan 

penelitian dan 
informed consent 
kepada responden. 

Menginstrusikan 
pengisian kuesioner 
dan mendampingi 
dalam pengisian 

kuesioner 

Mengecek kembali 
kelengkapan 

kuesioner yang  
telah diisi 

Mengumpulkan data 
dan mencari 

distribusi frekuensi 
setiap variabel 

Mengolah data 
menggunakan SPSS 

25 



40 
 

 

 

2. Informed Consent 

Merupakan persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian. 

Tujuan informed consent adalah agar responden mengerti maksud dan tujuan 

penelitian serta dampaknya. Jika responden menolak, maka peneliti tidak akan 

memaksa dan menghargai hak asasi responden. 

3. Anonimity (Tanpa Nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak 

mencantumkan nama responden, lembar tersebut hanya diberi nomor kode 

tertentu. 

4. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijaga 

kerahasiaannya oleh peneliti. Kerahasiaan informasi yang diberikan responden 

dijamin oleh peneliti dan tidak ke pihak lain yang tidak terkait dengan penelitian.



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk menganalisis variabel-variabel 

karakteristik individu yang ada secara deskriptif dengan menggunakan distribusi 

frekuensi dan proporsi. Analisi univariat pada penelitian ini dilakukan pada 

beberapa variabel penelitian, seperti karakteristik ibu yang terdiri dari pendidikan, 

pekerjaan, usia, agama, dan lingkungan ibu, dan pengetahuan ibu tentang 

imunisasi dasar, serta kelengkapan imunisasi dasar pada anak. 

1. Gambaran Karakteristik Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia 

Makassar 

Karakteristik ibu pada penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan 

pada bab bagian tinjauan pustaka yang membahas pengetahuan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan kategori pendidikan 

digambarkan pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pendidikan Ibu di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dahlia Makassar 2020 
 

Pendidikan : n Persentase (%) 

SD 13 16.25 

SMP 19 23.75 

SMA 43 53.75 

Perguruan Tinggi 5 6.25 

TOTAL 80 100 
(Sumber : Data Primer 2020) 

Berdasarkan hasil penelitian ini, tabel di atas menunjukkan bahwa 

pendidikan responden yang terbanyak pada lulusan SMA yaitu sebanyak 43 
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responden (53,75%) dan yang paling terkecil adalah pada lulusan perguruan tinggi 

5 responden (6,25%). Dengan demikian dapat diketahui, bahwa jumlah sampel 

terbanyak yaitu dengan pendidikan terakhir SMA. 

b. Pekerjaan 

Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan kategori pekerjaan 

digambarkan pada tabel 4.2 berikut: 

 
Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pekerjaan Ibu di Wilayah Kerja 
Puskesmas Dahlia Makassar 2020 

 

Pekerjaan : n Persentase (%) 

IRT/Tidak Bekerja 60 75 

Wiraswasta 13 16.25 

PNS 3 3.75 

Lain-lain 4 5 

TOTAL 80 100 
(Sumber : Data Primer 2020) 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, tabel di atas 

menunjukkan bahwa pekerjaan responden yang terbanyak adalah ibu rumah 

tangga (IRT) atau tidak bekerja, yaitu sebanyak 60 responden (75%) dan yang 

paling sedikit adalah pegawai negeri sipil (PNS), yaitu sebanyak 3 responden 

(3,75%). Pada tabel bagian lain-lain adalah pekerjaan ibu yang terdiri dari 

honorer, buruh harian, SPG atau karyawan toko yang digabungkan menjadi satu 

dalam tabel bagian lain-lain diatas. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

jumlah sampel terbanyak yaitu responden yang bekerja sebagai IRT atau tidak 

bekerja. 

c. Usia 

Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan kategori usia 

digambarkan pada tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Ibu di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dahlia Makassar 2020 
 

Umur : n Persentase (%) 

< 20 tahun 12 15 

21 - 35 tahun 43 53.75 

> 35 tahun 25 31.25 

TOTAL 80 100 
(Sumber : Data Primer 2020) 

Berdasarkan hasil penelitian ini, tabel di atas menunjukkan bahwa usia 

responden yang terbanyak adalah antara 21 - 35 tahun, yaitu sebanyak 43 

responden (53,75%) dan yang paling sedikit adalah dibawah 20 tahun, yaitu 

sebanyak 12 responden (15%). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jumlah 

sampel terbanyak, yaitu pada responden yang berusia  antara 21 – 35 tahun. 

d. Agama 

Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan kategori agama 

digambarkan pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Agama Ibu di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dahlia Makassar 2020 
 

Agama : n Persentase (%) 

Islam 80 100 

Non-Islam 0 0 

TOTAL 80 100 
(Sumber : Data Primer 2020) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa 

responden yang beragama Islam , yaitu sebanyak 80 responden (100%) dan yang 

non-Islam sebanyak 0 responden. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

jumlah sampel terbanyak, yaitu pada responden yang agama islam.  

e. Lingkungan 

Pengelompokan karakteristik responden berdasarkan kategori lingkungan 

digambarkan pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 berikut: 
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Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Lingkungan Keluarga Ibu di Wilayah 

Kerja Puskesmas Dahlia Makassar 2020 
 

Lingkungan n Persentase (%) 

Ya 37 46.25 

Tidak 43 53.75 

TOTAL 80 100 
(Sumber : Data Primer 2020) 

Berdasarkan hasil penelitian, pada kategori lingkungan keluarga jawaban  

terbanyak yang di jawab oleh responden adalah “Tidak” yang berarti tidak 

ditemani oleh keluarganya untuk datang di imunisasi, yaitu sebanyak 43 

responden (53,75%) dan responden yang menjawab “Ya” yang berarti ditemani 

oleh keluarganya adalah sebanyak 37 responden (46,25%). 

 
Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Lingkungan Masyarakat Sekitar Ibu di 
Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Makassar 2020 

 

Lingkungan n Persentase (%) 

Ya 80 100 

Tidak 0 0 

TOTAL 80 100 
(Sumber : Data Primer 2020) 

Berdasarkan hasil penelitian, pada kategori lingkungan masyarakat 

jawaban “Tidak” sebanyak 80 responden (100%) yang berarti semua masyarakat 

disekitar responden membawa bayinya untuk di imunisasi. Dengan demikian, 

dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk lingkungan keluarga terbanyak 

adalah yang menjawab “TIDAK” dan jumlah sampel untuk lingkungan 

masyarakat terbanyak adalah yang menjawab “YA”. 

2. Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Imunisasi Dasar Pada 

Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Makassar 

Pengelompokan responden berdasarkan tingkat pengetahuan terhadap 

pemberian imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Dahlia 

Makassar bisa dilihat dalam tabel 4.7 berikut ini: 
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Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Pengetahuan Ibu di 

Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Makassar 2020 
 

Kategori : n Persentase (%) 

Kurang 12 15 

Cukup 64 80 

Baik 4 5 

TOTAL 80 100 
(Sumber : Data Primer 2020) 

Ibu yang menjadi responden dalam penelitian ini, 4 orang diantaranya 

berpengatahuan baik (5%) dengan jawaban skor benar 23 keatas, 64 

berpengetahuan sedang atau cukup (80%) dengan skor jawaban yang benar antara 

17 – 22, dan yang berpengatahuan kurang adalah sebanyak 12 responden (15%) 

dengan skor jawaban yang benar adalah 16 kebawah. Tabel diatas dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan sedang atau 

cukup tentang imunisasi dasar lengkap, yaitu sebanyak 64 responden (80%). 

3. Gambaran Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dahlia Makassar 

Kelengkapan Imunisasi dasar dikategorikan menjadi 2, yaitu lengkap dan 

tidak lengkap. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

masuk dalam kategori lengkap dalam melakukan pemberian imunisasi dasar pada 

bayinya, yakni sebanyak 72 responden (90%) dan tidak lengkap sebanyak 8 

responden (10%). Hal ini bisa dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:  

 
Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Responden Menurut Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada 
Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Makassar 2020 

 

Kelengkapan Imunisasi : n Persentase (%) 

Lengkap 72 90 

Tidak Lengkap 8 10 

TOTAL 80 100 
(Sumber : Data Primer 2020) 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan pada panelitian ini peneliti fokuskan pada pembahan 

mengenai karakteristik ibu yang terdiri dari : pendidikan, pekerjaan, usia, agama, 

dan lingkungan ibu; pengetahuan ibu tentang imunisasi; dan kelengkapan 

imunisasi dasar pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Makassar. Pada 

akhir pembahasan ini, peneliti juga akan menyertakan keterbatas dari penelitian 

ini. 

1. Gambaran Karakteristik Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia 

Makassar 

a. Pendidikan 

Puskesmas Dahlia adalah salah satu Puskesmas yang ada di Kecamatan 

Mariso Kota Makassar, yang mana pada sebagian populasinya rata-rata tingkat 

pendidikannya hanya sampai pada tingkat SMA saja. Hal ini tentunya menjadi 

salah satu alasan mengapa pengetahuan terkait imunisasi di wilayah tersebut 

kurang, dikarenakan pendidikan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 

pengetahuan, dimana semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah 

pula seseorang tersebut untuk menelaah dan mencerna ilmu pengetahuan yang 

didapatkannya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa 

pengetahuan ibu yang cukup dikaranakan pendidikan ibu yang hanya sampai 

SMA saja, hal ini sesuai denga penelitian yang dilakukan oleh Yusniar (2012) 

yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan ibu maka semakin 

banyak pula informasi yang diperoleh.  

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Erfandi (2013) yang menangatakan 

bahwa pendidikan seseorang yang berbeda-beda akan mempengaruhi seseorang 

dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu ketika pendidikan ibu lebih tinggi 

maka ibu akan lebih mudah menerima informasi dan menerima suatu ide 
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dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan rendah. Dan juga berdasarkan hasil 

penelitian ini, sebagian besar ibu yang berpendidikan rendah cenderung untuk 

tidak patuh dalam pemberian imunisasi dasar pada bayinya, sedangkan ibu yang 

berpendidikan tinggi sebagian besar patuh dalam pemberian imunisasi dasar pada 

bayinya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nigrum dan 

Sulastri (2008) yang publikasikan oleh Putri (2016), bahwa semakin tinggi 

pendidikan ibu, ada kecenderungan untuk semakin lengkap imunisasinya dan 

tingkat pendidikan akan berpengaruh positif terhadap kelengkapan imunisasi 

dasar (Putri, 2016). 

Notoatmodjo (2012) mengatakan bahwa, pendidikan adalah upaya 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah (baik 

formal maupun informal), yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah 

proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan juga upaya 

manusia dewasa melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan 

mempengaruhi proses belajar, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin 

mudah dia akan menerima informasi (Notoatmodjo, 2012). Dan menurut Pratiwi 

(2012), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin baik 

pengetahuannya dan pemahamannya tentang kehidupan termasuk di dalamnnya 

pemahaman tentang kesehatan (Pratiwi, 2012). Oleh karena itu, penting bagi 

seorang ibu untuk berpendidikan tinggi karena seorang ibu merupakan pendidikan 

pertama bagi anaknya termasuk menentukan pelayanan kesehatan yang tepat bagi 

anaknya. 

Tingkat pendidikan orangtua akan mempengaruhi pengetahuan yang 

dimilikinya. Perbedaan tingkat pendidikan akan mempengaruhi perbedaan dalam 

memberikan tanggapan dan pemahaman terhadap penerimaan pesan yang 

disampaikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, maka akan semakin mudah 
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dalam menerima inovasi-inivasi baru yang dihadapannya termasuk imunisasi 

(Notoatmodjo, 2011). Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu sangat 

mempengaruhi terlaksananya kegiatan pelaksanaan imunisasi bayi, baik 

pendidikan formal maupun non formal (Rahmawati, 2013).  

Hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar responden memiliki latar 

belakang pendidikan yaitu SMA, yakni sebanyak 43 responden (53,75%). Namun, 

ilmu pengetahuan tidak semata-mata hanya diperoleh dibangku sekolah atau 

pendidikan formal saja. Akan tetapi dengan berbagai banyaknya sumber informasi 

yang bisa didapatkan ataupun diperoleh oleh responden baik itu melalui media 

promosi kesehatan yang diantaranya seperti media sosial, media cetak, ataupun 

dari promosi kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Dibarengi dengan 

kemajuan teknologi yang bermacam-macam dapat juga mempengaruhi 

pengetahuan masyarakat tentang inovasi yang baru, seperti radio, televisi, surat 

kabar, dan majalah yang mana kesemuanya ini dapat memepngaruhi pembentukan 

opini dan kepercayaan masyarakat. Pesan-pesan dari media massa tesebutlah yang 

mensugesti masyarakat sehingga opini dari masyarakat tersebut tergiring 

(Nurhidayati, 2016). Oleh karena itu, ketika kita melihat zaman sekatang bahwa 

pengetahuan tentang imunisasi bukan hanya dari tingkat pendidikan saja bisa 

diperoleh, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pendidikan bukan salah satu 

faktor yang paling mempengaruhi terkait pengetahuan ibu terhadap pemberian 

imunisasi pada bayinya.  

b. Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dari seseorang untuk 

menghasilkan uang agar supaya kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari 

terpenuhi. Pekerjaan juga merupakan faktor yang dapat mempengeruhi 

pengetahuan dari ibu, yang mana pada pekerjaan ini seorang ibu akan berinteraksi 
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dengan banyak orang yang mungkin pengetahuannya melebihi dia. Jika 

dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja maka dia tidak akan berinteraksi 

denga orang lain. Pada ibu di wilayah Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso Kota 

Makassar rata-rata tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga saja, yang 

mana pekerjaan yang sebagai ibu rumah tangga tersebut dapat memperngaruhi 

tingkat pengetahuan ibu terhadap imunisasi. Hal ini, sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Yusniar (2012) di wilayah kerja Puskesmas Plus Bara-Baraya 

bahwa ibu yang bekerja hanya sebagai IRT memiliki pengetahuan cukup. 

Mulyanti (2013), menjelaskan bahwa pekerjaan adalah suatu tugas atau 

kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Ibu yang bekerja mungkin akan 

memiliki sedikit waktu luang, sehingga kesempatan untuk dapat membawa 

anaknya ke pelayanan imunisasi lebih kecil dibandingkan dengan ibu yang tidak 

bekerja. Selain itu, kesibukan ibu pada pekerjaannya seringkali membuat ibu lupa 

jadwal imunisasi anaknya sehingga anak tidak mendapat imunisasi atau 

pemberian imunisasinya tidak lengkap. Namun ibu yang bekerja memiliki sumber 

informasi yang cukup sehingga mungkin akan lebih aktif membawa anaknya 

untuk imunisasi (Mulyanti, 2013). Status ibu yang tidak bekerja akan mempunyai 

kesempatan untuk mengimunisasikan anaknya dibanding dengan ibu yang 

bekerja. Pada ibu-ibu yang bekerja di luar rumah sering kali tidak mempunyai 

kesempatan untuk datang ke pelayanan imunisasi karena mungkin saat dilakukan 

pelayanan imunisiasi ibu masih bekerja ditempat kerjanya. Sering juga ibu yang 

terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya lupa akan jadwal imunisasi anaknya, 

tapi seseorang yang bekerja di sektor formal memiliki akses yang lebih baik ke 

berbagai informasi, termasuk kesehatan (Notoatmodjo, 2012).  

Data hasil penelitian yang diperoleh melalui kuesioner, ditemukan bahwa 

sebagian besar responden memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga saja tanpa 
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ada pekerjaan lain atau sama saja dengan tidak bekerja, yaitu sebanyak 60 

responden (75%). Akan tetapi dari dari hasil ini membuktikan bahwa pekerjaan 

bukanlah salah satu faktor yang patut diperhitungkan karena sebagian besar ibu 

responden yang berasal dari ibu yang tidak bekerja atau yang hanya sebagai ibu 

rumah tangga memiliki pengetahuan yang cukup tentang imunisasi. Hal ini juga 

dipengaruhi oleh ketika ibu yang berprofesi sebagai IRT akan mudah dijangkau 

dan dipantau oleh petugas kesehatan saat adanya imunisasi dibandingkan dengan 

ibu yang bekerja maka akan susah untuk di jangkau sehingga tidak mengikuti 

kegiatan imunisasi yang akan mempengaruhi pengetahuannya terhadap imunisasi.  

c. Usia 

Gambaran hasil penelitian didapatkan sebanyak 43 responden (53,75%) 

yang memiliki usia rentang antara 21-35 tahun yang mana pada usia ini termasuk 

usia dewasa awal. Jika melihat dari jumlahnya yaitu 43 responden dari 80 

responden, berarti kebanyakan diantara responden penelitian ini adalah usia 

dewasa awal atau yang telah masuk usia paruh baya. Sehingga bisa disimpulkan 

bahwa usia mempengaruhi tingkat kematangan dalam berpikir dan mengambil 

tindakan atau keputusan dari seseorang yang mana pada usia antara 21-35 tahun 

ini kemampuan kognitif dalam hal berpikir secara rasional membuatnya 

membawa bayinya untuk di imunisasi di wilayah kerja Puskesmas Dahlia 

Makassar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yusniar (2012) memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini, yaitu usia ibu yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup 

terbanyak adalah pada usia 20-35 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

penulis lakukan dengan mendapatkan pengetahuan ibu yang cukup rata-rata pada 

usia 21-35 tahun. Akan tetapi, faktor ini belum bisa menjadi faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pengetahuan ibu terkait imunisasi karena sebagian dari data 
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yang usianya rentang ini justru pengetahuannya juga yang termasuk kategori 

kurang. 

Pembahasan terkait juga, yaitu usia yang lebih tua maupun lebih muda 

sebagaimana penelitian ini tidak terlalu signifikan pengukurannya dikarenakan ibu 

dengan usia yang lebih muda diberbagai penelitian juga ada yang menjelaskan 

bahwa mereka akan lebih memperhatikan anaknya apalagi merupakan anak 

pertama sedangkan ibu yang lebih tua akan lebih kepada pengalaman mereka 

terkait imunisasi yang mana telah mereka lakukan sebelumnya jika telah memiliki 

anak yang lebih daripada satu. Jadi, dari hasil penelitian ini ibu yang berusia lebih 

muda maupun ibu yang berusia lebih tua hampir sama dalam hal pengetahuannya 

terkait imunisasi diakibatkan ibu yang lebih muda akan lebih gampang memahami 

penjelasan dari petugas kesehatan apabila diberikan informasi terkait imunisasi, 

sedangkan yang lebih tua dan memiliki anak lebih dari satu akan lebih 

mengandalkan pengalaman yang mereka dapatkan ketika membawa anak mereka 

yang pertama untuk imunisasi. 

Usia adalah  lamanya hidup seseorang dihitung dari tahun lahirnya dengan 

ulang tahun terakhirnya. Usia merupakan konsep yang masih abstrak bahkan 

cenderung menimbulkan variasi dalam pengukrannya. Seseorang mungkin 

menghitung umur dengan tepat tahun kelahirannya, sementara yang lain 

menghitungnya dalam ukuran tahun saja (Zaluchu, 2010). Usia merupakan salah 

satu sifat karakteristik orang yang sangat utama, usia juga mempunyai hubungan 

yang sangat erat dengan berbagai sifat orang lain, dan juga mempunyai hubungan 

erat dengan tempat dan waktu (Rahmawati, 2014). Usia merupakan salah satu 

faktor yang cukup dominan terhadap pengetahuan. Sebagaimana halnya yang di 

ungkapkan oleh Siagian (2014), bahwa semakin bertambahnya usia seseorang 

maka kedewasaannya juga akan meningkat dalam hal teknis dan psikologis. 
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Sehingga kemampuan dalam mengambil keputusan akan semakin bijaksana, 

kemampuan berpikir rasional semakin meningkat, mampu mengendalikan emosi, 

serta sikap toleran kepada orang lain yang mengungjapkan pendapatnya (Siagian, 

2014). 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Notoatmodjo (2012) dan Hurlock 

(2010), bahwa usia akan mempengaruhi pola pikir dan daya tangkap, serta 

pengetahuan seseorang, semakin bertambah usianya maka daya tangkap, pola 

pikir, serta pengetahuannya pun akan bertambah atau membaik. Akan tetapi, ibu 

yang berusia lebih muda dan baru punya anak bahkan memiliki kecenderungan 

untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, sehingga memberikan perhatian 

yang lebih akan kesehatan anaknya, termasuk pemberian imunisasi (Thomas et al, 

2013). Usia ibu lebih muda umumnya dapat mencerna informasi lebih baik 

dibanding dengan usia ibu yang lebih tua. Ibu yang berusia lebih muda dan baru 

memiliki anak biasanya cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih akan 

kesehatan anaknya, termasuk pemberian imunisasi (Prihanti dkk, 2016). 

d. Agama 

Ibu yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Kecamatan Mariso 

Kota Makassar adalah mayoritas beragama Islam, sebagaimana dari hasil 

penelitian ini ditemukan bahwa semua responden yang terlibat dalam penelitian 

ini adalah beragama Islam dengan persentase yaitu 100%. Seiring berjalannya 

waktu dengan berbagai perkembangan teknologi, agama juga mudah dipelajari 

melalui media, bukan hanya melalui majelis-majelis yang dilakukan di mesjid. 

Adapun pada penelitian ini penulis mengambil agama sebagai variabel untuk 

melihat tingkat pengetahuan ibu terhadap imunisasi dan sebagaimana penelitian 

yang dilakukan oleh Sulistitani dkk (2017), bahwa agama tidak memiliki 

pengaruh yang besar terhadap pemberian imunisasi, berikut juga dengan 
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pengetahuannya. Karena perilaku pemberian imunisasi pastilah di landasi oleh 

pengetahuan tentang imunisasi yang baik pula. Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian yang penulis lakukan, yang mana meskipun 100% responden yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah beragama Islam, yang notabenenya 

memiliki aturan atau hukum terhadap imunisasi yang sudah tidak diharamkan lagi 

sebagai mana dalam Fatwa MUI No.4 tahun 2016 bahwa hukum imunisasi adalah 

Mubah, akan tetapi pengetahuan responden hanya sebatas cukup meskipun telah 

juga dianjurkan dalam Al-Qur’an pada QS An-Nisa/4: 9, yang didalamnya di 

anjurkan kepada umat Islam untuk tidak meninggalkan keturunannya dalam 

keadaan lemah atau sakit-sakitan. 

Agama dan spiritualitas merupakan komponen integral dari sosio-

demografi (budaya pedesaan) dan pengaruh kerentanan serta keparahan infeksi 

yang dirasakan (Thomas et al, 2013). Para pemimpin agama sangat dihormati dan 

mereka dapat meyakinkan anggota jemaatnya untuk menerima atau menolak 

imunisasi (Rujis et al, 2013). Dari penelitian yang dilakukan Ahmed S., et al 

(2014), bahwa setelah beberapa agama Islam dari beberapa kelompok saling 

berdiskusi untuk membahas hukum Islam dalm imunisasi dan akhirnya pandangan 

dari para intelektual agama memutuskan untuk mendukung imunisasi dengan 

membuat “legalitas keputusan” di Islam. Tapi masih banyak ragu-ragu bercampur 

takut mengenai imunisasi dikarenakan masih ragu-ragu bercampur takut mengenai 

dampak imunisasi terhadap kesehatan anak-anaknya (Ahmad S. et al, 2014). 

Agama memengaruhi pola pikir masyarakat terkait imunisasi sehingga ada 

pro dan kontra di antara masyarakat karena pada dasarnya masih banyak yang 

tidak memahami ilmu fiqih tentang imunisasi, seperti fatwa yang dikeluarkan oleh 

MUI no.4 tahun 2016 tentang imunisasi. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa 

imunisasi hukumnya mubah (diperbolehkan) sebagai bentuk upaya untuk 
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mencapai kekebalan (imunitas) terhadap penyakit dan untuk mencegah terjadinya 

penyakit tertentu. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis adalah 

haram kecuali dipergunakan dalam keadaan darurat atau terpaksa atau belum 

menemukan vaksin halal dan ada pernyataan tenaga medis yang kompeten dan 

tepercaya bahwa tidak ada vaksin halal (Sulistiyani dkk, 2017). 

Penelitian ini membuktikan bahwa pro dan kontra diantara masyarakat 

tidak terlihat. Dikarenakan 100% atau 80 ibu yang menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah semuanya beragama islam, sehingga peneliti menarik 

kesimpulan bahwa masyarakat telah memahami pentingnya  untuk menjaga 

keturuanan agar tidak lemah atau sakit-sakitan. Karena setelah peneliti 

mewawancarai sebagian besar ibu terkait hal ini, mereka menjawab untuk 

menghindarkan anak mereka dari berbagai penyakit yang seharusnya bisa dicegah 

dengan imunisasi (PD3I). Jadi faktor ini tidak dapat menjadi hal yang paling 

berpengaruh terhadap pemenuhan imuniasi dasar pada bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Dahlia Makassar. 

e. Lingkungan 

Lingkungan merupakan tempat ibu untuk mendapatkan informasi baik itu 

berasal dari lingkungan keluarga, maupun yang berasal dari lingkungan 

masyarakat. Terutama ibu yang biasanya lebih banyak interaksi dengan sekitarnya 

apalagi ketika sedang berbelanja dipasar, dan tempat-tempat umum yang lain. 

Dalam penelitian ini penulis menemukan ibu yang dilingkungan keluarganya 

kurang mendapatkan dukungan sehingga pengetahuannya terkait imunisasi cukup, 

hal ini sejalan dengan penelitan dari Sulistiyani dkk (2017), yang mengatakan 

bahwa keluarga memiliki pengaruh terhadap pembentukan sikap sangat besar 

karena merupakan orang yang paling dekat, terutama suami. Ketika ibu kurang 

mendapatkan dukungan dari suami maka lebih banyak yang tidak patuh terhadap 
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imunisasi, sedangkan yang mendapat dukungan akan lebih patuh terhadap 

pemberian imunisasi kepada anaknya sehingga hal ini berdmpak pda 

pengetahuannya. 

Lingkungan ibu yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Yang mana 

pada lingkungan ini dari 80 subjek penelitian semuanya mendapat dukungan dari 

lingkungannya baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana 

dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Sugiarti (2014) bahwa lingkungan yang 

berasal dari teman, tetangga, dan petugas profesional kesehatan sangat 

mempengaruhi perilaku kepatuhan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada 

bayi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengetahuannya. 

Kehidupan dalam sualtu lingkungan terdapat kehidupan sosial yang mana 

pasti terjadi interaksi antara dua atau lebih individu sehingga akan saling 

mempengaruhi satu sama lain yang mana lingkungan tersebut bisa lingkungan 

keluarga maupun lingkungan bermasyarakat. Perubahan yang terjadi akibat 

interaksi tersebut bisa mempengaruhi berbagai hal yang mana termasuk 

didalamnya yaitu prilaku ibu terhadap pemberian imunisasi terhadap anaknya. 

Dalam sebuah penelitian yang dijelaskan oleh Pipit memperlihatkan bahwa, 

lingkungan yang positif memberikan efek yang positif juga terhadap kelengkapan 

imunisasi disuati daerah, begitupun sebaliknya (Astini, 2014). 

Anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya, apabila salah satunya 

memperoleh masalah kesehatan, maka akan dapat berpengaruh bagi anggota 

keluarga yang lain. Sehingga keluarga merupakan fokus pelayanan kesehatan 

yang strategis karena keluarga mempunyai peran utama dalam pemeliharaan 

kesehatan seluruh anggota keluarga, dan masalah keluarga saling berkaitan, 

keluarga juga dapat sebagai tempat pengambilan keputusan (decision making) 

dalam perawatan kesehatan. Oleh karena itu, keluarga merupakan salah satu 
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institusi masyarakat yang paling penting. Melalui dukungan keluarga yang positif, 

akan berdampak pola hubungan yang positif dari seluruh anggota keluarga. 

Petugas kesehatan menyadari bahwa dukungan keluarga sangat berperan penting 

terhadap keaktifan ibu dalm program imunisasi, sehingga sasaran penyuluhan 

tentang imunisasi selain ibu-ibu yang mempunyai anak, keluarganya jg termasuk, 

bahkan kepada seluruh lapisan masyarakat (Ismet, 2013).  

Hasil penelitian ini penulis bagi menjadi dua terkait lingkungan yaitu 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pertama lingkungan keluarga, 

sebanyak 43 responden (53,75%) yang tidak ditemani oleh keluarganya untuk 

datang ke layanan kesehatan guna membawa bayinya untuk di imunisasi. Akan 

tetapi peneliti pun menemukan jawaban mengapa banyak yang tidak di temani 

oleh suami atau keluarga yang lain untuk imunisasi. Alasannya yakni dari segi 

letak geografis, yang mana posyandu yang melaksanakan imunisasi letaknya 

dekat dengan lokasi rumah mereka sehingga mereka tiak perlu diantar oleh suami 

ataupun keluarga yang lainnya dan alasan kedua yaitu suami atau keluarga yang 

lain ada kesibukan sehingga tidak sempat menemani si ibu ke posyandu. Adapun 

yang sebanyak 37 responden (46,25%) yang ditemani oleh keluarganya adalah 

mereka yang memiliki keluarga seperti adik atau ibu mereka yang kebetulan tidak 

memiliki pekerjaan sehingga mendampingi atau menemani ibu untuk membawa 

bayinya untuk imunisasi. 

Dukungan keluarga seperti, tindakan penerimaan keluarga terhadap 

anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, 

dukungan instrumental dan dukungan emosional. Keseluruhan elemen tersebut 

terwujud dalam bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan dan 

penerimaan terhadap anggota keluarganya, sehingga anggota keluarga merasa ada 

yang memperhatikan (Friedman, 2010). Seorang ibu yang memiliki sikap positif 
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terhadap imunisasi anaknya perlu mendapat dukungan dari suami berupa 

konfirmasi atau izin dan fasilitas yang mempermudah jangkauan imunisasi serta 

motivasi untuk rutin imunisasi sesuai jadwal (Suzanne, 2011). Selain dukungan 

dari suami, ibu juga membutuhkan dukungan keluarga dari orangtua atau mertua 

yang juga memiliki sikap positif terhadap imunisasi (Pratiwi, 2012). 

Peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan lah yang merupakan faktor yang 

paling berpengaruh dalam hal tingkat pengetahuan ibu terkait imunisasi karena 

meskipun banyak yang tidak ditemani oleh keluarganya untuk ke posyandu, ibu 

tetap membawa bayinya untuk di imunisasi sehingga pengetahuan ibu terkait 

imunisasi bertambah setelah ibu mendapat penjelasan oleh petugas posyandu 

ketika membawa bayi mereka untuk di imunisasi ditambah lagi masyarakat 

disekitar ibu semuanya membawa bayi mereka untuk di imunisasi. 

2. Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Makassar  

Data hasil penelitan menunjukkan bahwa ibu yang tinggal diwilayah kerja 

Puskesmas Dahlia Makassar memiliki tingkat pengetahuan cukup mengenai 

imunisasi yakni sebanyak 64 responden (80%). Pengetahuan dari responden ini 

dipengaruhi oleh karakteristik ibu yang berbeda-beda, mulai dari pekerjaan, 

pendidikan, usia, agama, dan lingkungan ibu. Pengetahuan responden yang baik 

karena responden aktif dalam kegiatan imunisasi dan mengikuti penyuluhan yang 

dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selain itu pengetahuan ibu dapat diperoleh dari 

pengalaman ibu atau diri sendiri maupun orang lain yang pernah 

mengimunisasikan bayinya dan juga dapat diperoleh dari petugas kesehatan yang 

memberikan imunisasi pada bayi ibu. Sedangkan responden yang berpengetahuan 

tidak baik karena responden kurang memahami mengenai imunisasi itu sendiri 

seperti pengertian, manfaat imunisasi, tujuan imunisasi, jenis imunisasi pada bayi, 
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jadwal dan efek samping imunisasi itu sendiri. Hal sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yusniar (2012), yang mengemukakan bahwa tingkat pengetahuan 

ibu terkait imunisasi berada dalam kategori cukup yang yang mana dipengaruhi 

oleh keaktifan responden dalam pemenuhan imunisasi dasar pada bayinya, yang 

mana ketika ibu aktif dalam pemberian imunisasi pada bayinya maka akan 

mempengaruhi pengetahuannya karena akan memiliki pengalaman terkait 

imunisasi. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Notoatmodjo (2012) yaitu 

pengetahuan merupakan hasil setelah seseorang mengetahui seseuatu dengan 

melalui proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Perilaku atau 

perbuatan yang dilakukan dengan adanya dasar pengetahuan akan lebih baik 

daripada perilaku atau perbuatan yang sama sekali tidak di dasari dengan 

pengetahuan, akan tetapi pengetahuan tersebut didapat melalui pengalaman dan 

penelitian (Notoatmodjo, 2012). 

Perilaku membawa bayinya untuk imunisasi ini nantinya akan membuat 

ibu tahu tentang imunisasi sehingga ibu akan memiliki pengalaman yang akan 

melekat pada ibu sehingga semakin sering menerima informasi dan banyak 

pengalaman maka tentunya pengetahuan yang didapat juga akan semakin banyak. 

Selain dari informasi langsung yang diberikan oleh petugas kesehatan ketika 

dilakukannya imunisasi di posyandu ibu juga bisa memperolehnya melalui 

internet akan tetapi pengetahuan tersebut akan lebih mudah diperoleh ketika 

komunikasi secara langsung karena apabila ada yang kurang dimengerti maka 

akan bisa langsung ditanyakan kepada petugas kesehatan yang bertugas. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu yang 

memiliki bayi diwilayah kerja Puskesmas Dahlia Makassar masih dipengaruhi 

oleh karena kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan ketika 

ibu membawa anaknya untuk di imunisasi dan hanya terbatas pada membawa 
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anak mereka untuk di imunisasi dan diberitahukan mengenai jadwal imunisasi 

selanjutnya setelah itu dipersilahkan pulang tanpa adanya informasi yang lebih 

lanjut mengenai manfaat dari vaksin yang diberikan, komplikasi ringan sampai 

berat dari vaksin yang diberikan dan tindak lanjut yang dilakukan apabila terjadi 

komplikasi. Karena dari pemberian informasi yang lengkap mengenai imunisasi 

ibu akan lebih mengetahui apa itu imunisasi, manfaat imunisasi, jadwal-jadwal 

imunisasi bahkan sampai komplikasi dari pemberian imunisasi.  

Pengetahuan akan menjadi motivasi seseorang untuk melakukan tindakan. 

Tindakan yang didasari oleh pengetahuan akan lebih konsisten atau menetap 

dibandingkan tindakan tanpa didasari pengetahuan (Agustina, 2012). Pengetahuan 

ini juga telah Allah jelaskan dalam Al-Qur’an pada QS Al-Mujadalah/58: 11, 

yang mejelaskan tentang Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman 

dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. 

3. Gambaran Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Dahlia Makassar 

Hasil penelitian ditemukan bahwa sebagian besar responden 

mengimunisasi anaknya secara lengkap, yaitu sebesar 72 responden (90%) dan 

yang tidak lengkap dalam memberikan imunisasi dasar kepada anaknya, yaitu 

sebanyak 8 responden (10%). Sebagian besar responden dalam penelitian ini 

melakukan imunisasi pada bayinya secara lengkap dengan cukup baik. Hal ini 

kemungkinan disebabkan adanya sedikit pegetahuan tentang imunisasi dasar serta 

keaktifan dari kader-kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Makassar 

dalam mempromosikan kesehatan pada masyarakat diwilayah kerjanya, sehingga 

masyarakat membawa anak mereka untuk diberikan imunisasi dasar di posyandu 

secara lengkap. Kelengkapan imunisasi juga tidak lepas dari pengaruh pencatatan 

yang lengkap pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) oleh petugas kesehatan 
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untuk menandakan bahwa anak tersebut telah mendapatkan imunisasi secara 

lengkap. Kelengkapan imunisasi merupakan sesuatu yang penting untuk melihat 

gambaran pengetahuan ibu karena pengetahuan yang tinggi terkait imunisasi akan 

percuma jika tidak di ikutkan dengan pemberian imunisasi dasar secara lengkap. 

Hal ini sejalan dengan penelitian tentang kelengkapan imunisasi dasar oleh, 

Nurhidayati (2016), yang menunjukkan bahwa kelngkapan imunisasi di pengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan terkait imunisasi, kaktifan kader 

dalam promosi kesehatan, adanya buku KIA. 

Penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Makassar 

menunjukkan bahwa masih ada 10%  responden yang tidak lengkap imunisasinya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah karena anaknya sakit ketika 

tiba jadwal untuk imunisasi sehingga tidak diberikan imunisasi pada waktu 

tersebut. Faktor yang lain karena ketidaktahuan ibu terhadap jadwal imunisasi 

akibat kurangnya pengalaman dan informasi yang dia peroleh. Hal inilah yang 

menjadi masih menjadi masalah yang harus diselesaikan agar kelengkapan 

imunisasi dasar bisa teratasi, kecuali memang bayinya sakit ketika jadwalnya tiba 

untuk di imunisasi sehingga imunisasinya tertunda, tapi hal ini bisa di atasi 

dengan pemberian infomasi yang lengkap untuk jadwal selanjutnya bagi bayi-bayi 

yang tidak bisa di imunisasi sesuai jadwal akibat sakit. 

Imunisasi adalah upaya untuk secara aktif mendorong atau meningkatkan 

kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga jika suatu hari terkena 

penyakit itu tidak akan sakit atau hanya mengalami penyakit ringan (Kemenkes 

RI, 2015). Imunisasi adalah proses merangsang imunitas terhadap penyakit 

tertentu. Kekebalan dapat diinduksi baik secara pasif melalui penyediaan preparat 

yang mengandung antibodi atau secara aktif dengan memberikan vaksin atau 

toksoid untuk merangsang sistem kekebalan untuk menghasilkan respons imun 
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humoral dan seluler yang berkepanjangan (Larry et al, 2016). Imunisasi menurut 

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) adalah cara untuk secara aktif 

meningkatkan kekebalan seseorang terhadap antigen, sehingga jika nantinya 

terkena antigen yang sama tidak terjadi penyakit (Nurul, 2012). 

Secara umum, imunisasi bertujuan untuk meningkatkan derajat imunitas 

dan memberikan perlindungan kekebalan dengan menginduksi respons memori 

terhadap patogen atau racun tertentu menggunakan sediaan antigen nonvirulen 

atau non-toksik. Antibodi yang dihasilkan harus efektif dalam mencegah 

kepatuhan sel atau efek merusak dengan menetralkan racun. Tujuan umum dari 

imunisasi adalah untuk mengurangi morbiditas, mortalitas dan kecacatan karena 

PD3I (Kemenkes RI. 2015). 

Imunisasi memiliki 2 jenis, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. 

Menurut Yusrianto (2010), imunisasi aktif adalah pemberian antigen atau toksik 

dari antigen yang sudah dilemahkan atau dilumpuhkan bahkan dimatikan dengan 

tujuan untuk memberikan rangsangan pada antibodi yang ada pada tubuh untuk 

terproduksi. Sebagai contoh adalah imunisasi polio dan campak. Sedangkan untuk 

imunisasi pasif adalah penyuntikan antibodi secara langsung sehingga antibodi 

yang ada dalam tubuh meningkat secara langsung untuk melawan antigen yang 

belum atau sudah masuk kedalam tubuh. Sebagai contoh adalah ATS (Anti 

Tetanus Serum) pada semua orang yang mengalami kecelakaan. Sebagai contoh 

lain, ketika bayi masih dalam kandungan dan tidak memiliki antibodi untuk 

melawan antigen yang menyerangngnya maka dia akan memperoleh antibodi dari 

ibunya yang masuk melalui darah yang mengalir pada plasenta selama masa 

kehamilan (Yusrianto, 2010). Adapun macam-macam imunisasi dasar lengkap, 

yaitu Polio 4x, BCG 1x, Hepatitis B 3x, DPT 3x, dan campak 1x, semua ini 

diberikan kepada bayi sebelum berusia 1 tahun (Kemenkes RI, 2015). 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan 

penelitian tersbut anytara lain adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan Analisis Univariat sehingga tidak 

adanya penjelasan mengenai hubungan antar variabel. Tapi hanya 

memberikan deskripsi saja dalam bentuk tabel distribusi frekuensi saja, 

dan hanya mengkaji variabel dependen dan independen secara bersamaan 

pada saat berlangsungnya penelitian. 

2. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan pertanyaan tertutup 

sehingga responden hanya terpaku pada jawaban benar atau salah saja. 

Sedangkan kualitas dasri jawaban kuesioner, itu semua tergantung dari 

kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner. Sehingga bisa saja terdapat bias apa bila responden asal 

menjawab dan jawabnnya tersebut kebetulan benar. 

3. Waktu dalam pengisian kuesioner yang tidak efisien karena rata-rata 

responden sibuk dengan aktifitasnya sehingga menjawab pertanyaan 

kadang lebih cepat tanpa mendengarnya dengan teliti sehingga bisa 

terkecoh dengan soal dan terjadilah kesalahan dalam menjawab yang 

memungkinkan terjadinya bias dalam pengisian kuesioner. 

4. Adanya pula penybab bias yang lain pada hasil penelitian ini adalah bahwa 

kelengkapan imunisasi bisa jadi bukan berasal dari pengetahuan ibu 

terhadap imunisasi melainkan hanya membawa untuk di imunisasi karena 

merupakan program pemerintah dan digratiskan atau hanya sekedar 

menikuti trend yang ada. 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oelh 

peneliti pada bab-bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari gambaran faktor pendidikan ibu tertinggi pada SMA, yaitu sebanyak 

43 responden (53,75%) dan yang terendah pada perguruan tinggi, yaitu 

sebanyak 5 responden (6,25%).  

2. Dari gambaran faktor pekerjaan ibu tertinggi pada IRT atau tidak bekerja, 

yaitu sebanyak 60 responden (75%) dan terendah pada PNS, yaitu 

sebanyak 3 responden (3,75%) dan lain-lain sebanyak 4 responden (5%).  

3. Dari gambaran faktor usia ibu tertinggi pada usia antara 21-35 tahun, yaitu 

sebanyak 43 responden (53,75%) dan yang terendah pada usia dibawah 20 

tahun, yaitu sebanyak 12 responden (15%). 

4. Dari gambaran faktor agama ibu, yaitu sebanyak 80 responden (100%) 

beragama islam dan tidak ada satupun yang non-islam.  

5. Dari gambaran faktor lingkungan ibu yang dibagi atas 2 yakni lingkungan 

keluarga dan lingkungan masyarakat, ditemukan bahwa pada lingkungan 

keluarga sebanyak 37 responden (46,25%) yang menjawab “Ya” dan 

sebanyak 43 responden (53,75%) yang menjawab “Tidak”. Dan pada 

lingkungan masyarakat sebanyak 80 responden menjawab “Ya” (100%).  

6. Dari gambaran tingkat pengetahuan ibu terhadap imunisasi, ditemukan 

rata-rata tingkat pengetahuan ibu yaitu sebanyak 64 responden (80%) atau 

sama dengan tingkat pengetahuannya cukup terhadap imunisasi. 
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B. Saran 

1. Pengetahuan tentang imunisasi dasar sangat penting dan merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi kelengkapan imunisasi. Oleh karena 

itu, para tenaga kesehatan diharapkan untuk tetap terus meningkatkan 

motivasi, kemampuan serta pengetahuan terkait imunisasi dasar lengkap, 

sehingga tenaga kesehatan mampu untuk memberikan edukasi terkait 

imunisasi dasar lengkap kepada masyarakat sekitar yang ada pada wilayah 

kita bekerja. 

2. Pihak Puskesmas perlu melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan atau 

pelatihan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan 

masyarakat terkait pentingnya imunisasi dasar lengkap pada bayi baik itu 

penyuluhan secara massal atau umum ataupun mendatangi rumah-rumah 

yang lokasinya agak jauh dari Puskesmas. 

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut terkait faktor-faktor apa saja yang masih bisa berperan terhadap 

tingkat pengetahuan ibu sehingga dapat mempengaruhi kelengkapan 

imunisasi pada bayi. 
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Lampiran 1 

NASKAH PENJELASAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI 

SUBJEK PENELITIAN 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Saya Sul Fadly, NIM : 70600116022 mahasiswa program studi Pendidikan 

Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul ”Gambaran Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Pengetahuan Ibu Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dahlia Makassar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

dari beberapa faktor seperti pendidikan, pekerjaan, usia, agama dan lingkungan dari ibu 

sehingga dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu terhadap pemberian imunisasi 

pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Dahlia Makassar.  

Saya membutuhkan waktu dan kesediaan saudara (i) agar bersedia mengisi 

lembar kuesioner untuk menjawab pertanyaan berdasarkan tujuan penelitian saya. 

Penelitian ini saya lakukan kepada kelompok ibu yang memiliki bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Dahlia Makassar. Pada informan penelitian ini akan diminta untuk mengisi 

kuesioner mengenai data identitas umum seperti nama, umur, pendidikan, pekerjaan, 

agama dan yang lainnya kemudian mengisi lembar kuesioner tentang pengetahuan ibu 

terhadap imunisasi. Saya akan menjamin jawaban anda akan dirahasiakan dan tidak akan 

dipublikasikan. Hanya peneliti yang akan mengetahui informasi ini. Anda berhak 

menolak jika tidak bersedia menjadi infoman. Namun sangat kami harapkan kesediaan 

anda sekalian untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan kami mengharapkan jawaban 

jujur anda atas pertanyaan yang kami berikan. Peneliti akan menjaga kerahasiaan 

identitas dan jawaban para informan jika bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. 

 Demi menjaga kerahasiaan informan, peneliti tidak mencantumkan nama informan, 

tetapi lembar tersebut hanya di diberi simbol atau kode tertentu, sebagai pengganti 

identitas informan. 



 
 

 

 Keikutsertaan secara sukarela. Informan dapat mengundurkan diri kapan saja dan 

tidak mempengaruhi kualitas. 

 Pengisian kuesioner di lakukan kepada informan sekitar 10-15 menit, yaitu informan 

mengisi data identitas pribadi kemudian mengisi lembar kuesioner mengenai 

pengetahuan ibu terhadap imunisasi. 

Apabila informan ingin mengundurkan diri selama proses penelitian ini 

berlangsung atau jika ada hal-hal yang kurang berkenan maka responden dapat 

mengungkapkan langsung atau menghubungi saya. Jika bersedia mengikuti penelitian ini, 

silahkan menandatangani lembar persetujuan informan. Apabila terdapat hal-hal yang 

kurang jelas, dapat menghubungi saya melalui nomor ini 085215284761. Demikian 

penyampaian dari saya, atas segala perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan 

terimakasih.  

 

 

 

  



 
 

 

Lampiran 2 

 

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN  

SETELAH MENDAPAT PENJELASAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama (inisial)  : 

Usia   : 

Alamat   : 

Agama   : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan terakhir : 

Tekanan Darah saat wawancara    : 

 

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian 

”Gambaran Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Ibu Terhadap Pemberian 

Imunisasi Dasar Pada Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Dahlia Makassar”. Maka 

dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam 

penelitian tersebut. 

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

 

Makassar,        

Februari 2020 

Informan 

 

 ( ) 

 



 
 

 

Lampiran 3 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
Item-Total Statistic 

(Sumber : Nurhidayati, 2016)  

  

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

 

Squared 
Multiple 
Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Q1X 50.37 160.930 .482 . .731 

Q2X 51.00 157.241 .476 . .725 

Q3X 50.47 157.982 .586 . .726 

Q4X 50.37 160.930 .482 . .731 

Q5X 50.50 157.776 .554 . .726 
Q6X 50.37 160.930 .482 . .731 

Q7X 51.20 158.993 .468 . .728 

Q8X 50.83 153.316 .764 . .718 

Q9X 50.67 154.920 .674 . .721 

Q10X 50.40 160.386 .427 . .730 

Q11X 50.43 159.220 .504 . .728 

Q12X 50.37 160.930 .482 . .731 

Q13X 50.80 158.510 .347 . .728 
Q14X 50.37 160.930 .482 . .731 

Q15X 50.40 162.524 .094 . .734 

Q16X 51.00 157.241 .476 . .725 

Q17X 50.77 159.702 .254 . .730 

Q18X 50.83 153.316 .764 . .718 

Q19X 50.37 160.930 .482 . .731 
Q20X 50.40 160.386 .427 . .730 

Q21X 50.67 154.920 .674 . .721 

Q22X 50.37 160.930 .482 . .731 

Q23X 50.43 159.220 .504 . .728 

Q24X 50.73 160.064 .229 . .731 

Q25X 51.00 157.241 .476 . .725 

Q26X 50.83 153.316 .764 . .718 

Q27X 51.20 158.993 .468 . .728 

Q28X 50.37 160.930 .482 . .731 

Q29X 50.37 160.930 .482 . .731 
Q30X 50.37 160.930 .482 . .731 

Q31X 50.67 154.920 .674 . .721 

Q32X 50.50 157.776 .554 . .726 

Q33X 50.43 159.220 .504 . .728 

Q34X 51.20 158.993 .468 . .728 

Q35X 50.40 160.386 .427 . .730 

SCOR 
E 

25.23 39.495 .999 . .911 



 
 

 

Lampiran 4 

KUESIONER PENELITIAN 

GAMBARAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

TINGKATPENGETAHUAN IBU TERHADAP PEMBERIAN IMUNISASI 

DASAR PADA BAYI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DAHLIA 

MAKASSAR 

 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah dengan cermat dan teliti pada setiap pertanyaan 

2. Pertanyaan dibawah ini mohon di jawab semua 

3. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut ibu paling sesuai dengan 

kondisi yang dialami dengan memberi tanda centang (√) 

4. Isilah titik-titik yang tersedia dengan jawaban yang benar 

 

B. Identitas Responden 

1. Nama (Inisial)   : ..................................................................... 

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

3. Tingkat pendidikan terakhir  : 

 Tamat SD 

 Tamat SMP 

 Tamat SMA 

 Perguruan Tinggi 

4. Status pekerjaan   : 

 Ibu Rumah Tangga 

 Wiraswasta 

 PNS 

 Lain-lain   : ..................................................................... 

 



 
 

 

 

5. Agama    : 

 Islam 

 Protestan 

 Kristen 

 Hindu 

 Buddha 

 Konghucu 

 

6. Suami atau keluarga ibu yang lain menemani ke layanan kesehatan untuk 

imunisasi (YA / TIDAK)
*
 

7. Masyarakat disekitar ibu membawa anaknya untuk di imunisasi (YA / 

TIDAK)
*
 

8. Kelengkapan imunisasi dasar pada anak (LENGKAP / TIDAK 

LENGKAP)
*
  

 

 

 

 

Keterangan : 
(*Coret yang tidak perlu) 

 

  



 
 

 

No. Pertanyaan Benar Salah 

1. Suatu upaya untuk memberikan kekebalan terhadap suatu 

penyakit merupakan pengertian imunisasi 

  

2. Campak,DPT, MMR, hepatitis B, dan Polio merupakan 

imunisasi dasar lengkap 

  

3. Imunisasi polio campak influenza hepatitis B diberikan 

sebelum usia bayi 9 bulan 

  

4. Imunisasi diberikan sejak lahir   

5. Manfaat imunisasi untuk menambah nafsu makan   

6. Vaksin BCG tidak dapat mencegah infeksi TBC 

(Tuberculosis), namun dapat mencegah komplikasinya 

  

7. Imunisasi BCG diberikan 1 kali   

8. Tempat pemberian vaksin BCG di lengan kanan atas   

9. Apabila imunisasi BCG diberikan usia lebih dari 3 bulan, 

sebaiknya dilakukan uji tuberculin (uji untuk tes TBC) 

  

10. Imunisasi BCG diberikan pada umur sebelum 3 bulan   

11. Kejang merupakan efeksamping dari pemberian 

imunisasi BCG 

  

12. Hepatitis B merupakan Imunisasi yang diberikan sejak 

lahir 

  

13. Bayi baru lahir dengan HbsAg (Hepatitis) ibu tidak 

diketahui, harus diberikan vaksin Hepatitis B-1 dalam 

waktu 1 jam setelah lahir 

  

14. Pemberian imunisasi Hepatitis B dengan cara ditetes    

15. Selama usia bayi kurang dari 9 bulan, imunisasi hepatitis 

B diberikan sebanyak 3x 

  

16. Imunisasi DPT diberikan sebanyak 1x sebelum 9 bulan   

17. Imunisasi DPTw (combo) adalah imunisasi yang 

diberikan bersamaan dengan vaksin hepatitis B 

  



 
 

 

(Sumber: Nurhidayati, 2016) 

 

 

18. Imunisasi DPT primer diberikan sejak usia 2 bulan   

19. Imunisasi DPT diberikan untuk mencegah penyakit 

difteri, pertusis, dan TBC  

  

20. Imunisasi DPT dapat diberikan secara kombinasi dengan 

vaksin lain yaitu DTwP/Campak (combo campak) 

  

21. Salah satu efek samping berat yang ditimbulkan pada 

saat setelah imunisasi DPT adalah kejang 

  

22. Imunisasi polio diberikan 2 tetes untuk via oral (lewat 

mulut) 

  

23. Imunisasi polio diberikan sebanyak 4 kali sebelum usia 9 

bulan 

  

24. Imunisasi polio diberikan pertama kali pada usia 2 bulan   

25. Imunisasi polio untuk mencegah penyakit yang 

menyebabkan kelumpuhan 

  

26. Hampir tidak ada efek samping setelah pemberian 

imunisasi polio 

  

27. Disamping imunisasi umur 9 bulan, diberikan juga 

imunisasi campang kesempatan kedua pada umur 6-59 

bulan dan SD kelas 1-6 

  

28. Imunisasi dasar yang diberikan terakhir kali adalah 

imunisasi campak 

  

29. Imunisasi campak diberikan dengan cara disuntik   

30. Pada saat bayi usia 7 bulan, diberikan imunisasi campak   

31. Imunisasi campak diberikan 1x pada bayi yang berusia 

kurang dari 1 tahun 

  

32 Pasca imunisasi campak, efek samping yang ditimbulkan 

adalah diare 

  



 
 

 

Lampiran 5 

No. 

Responden 
Umur Pendidikan Pekerjaan Agama 

Lingkungan Kelengkapan Imunisasi 

B6 B7 B8 

1 2 3 1 1 1 1 1 

2 2 3 1 1 1 1 0 

3 2 4 1 1 1 1 1 

4 2 3 1 1 1 1 1 

5 2 3 2 1 1 1 1 

6 2 3 1 1 0 1 1 

7 3 3 1 1 0 1 1 

8 2 3 1 1 0 1 1 

9 2 2 1 1 0 1 1 

10 3 3 1 1 0 1 1 

11 3 2 1 1 0 1 1 

12 2 3 1 1 1 1 1 

13 2 3 1 1 0 1 1 

14 2 3 2 1 1 1 1 

15 3 4 1 1 1 1 1 

16 3 1 1 1 0 1 1 

17 2 3 1 1 0 1 1 

18 2 3 1 1 0 1 1 

19 3 1 1 1 0 1 1 

20 2 3 1 1 1 1 1 

21 1 3 1 1 1 1 1 

22 1 3 1 1 1 1 1 

23 2 3 1 1 0 1 1 

24 2 3 2 1 1 1 1 

25 3 2 1 1 1 1 1 

26 2 3 1 1 0 1 1 

27 3 3 4 1 0 1 1 

28 2 3 2 1 0 1 1 

29 3 2 1 1 0 1 1 

30 3 3 1 1 1 1 0 

31 1 3 1 1 0 1 1 

32 2 1 1 1 1 1 0 

33 3 1 1 1 1 1 1 

34 2 3 2 1 0 1 0 

35 2 1 1 1 0 1 1 

36 3 4 3 1 1 1 0 

37 2 2 2 1 1 1 1 



 
 

 

38 2 3 1 1 1 1 1 

39 3 2 1 1 0 1 1 

40 2 2 2 1 0 1 1 

41 1 2 1 1 1 1 1 

42 3 3 2 1 0 1 1 

43 1 3 1 1 1 1 1 

44 3 2 1 1 1 1 1 

45 1 3 1 1 1 1 1 

46 3 3 2 1 1 1 1 

47 3 1 1 1 1 1 0 

48 2 3 2 1 1 1 1 

49 3 3 1 1 1 1 1 

50 2 2 2 1 0 1 1 

51 3 4 3 1 0 1 0 

52 2 3 1 1 1 1 1 

53 2 2 1 1 1 1 1 

54 3 3 1 1 1 1 1 

55 1 2 1 1 1 1 1 

56 2 1 1 1 1 1 1 

57 3 1 2 1 1 1 1 

58 3 2 1 1 0 1 1 

59 2 2 2 1 0 1 1 

60 3 1 1 1 0 1 1 

61 1 2 1 1 0 1 1 

62 1 3 1 1 0 1 0 

63 2 2 4 1 0 1 1 

64 2 3 1 1 0 1 1 

65 2 2 1 1 0 1 1 

66 2 3 1 1 0 1 1 

67 2 3 1 1 0 1 1 

68 2 1 1 1 0 1 1 

69 1 3 1 1 1 1 1 

70 2 3 4 1 1 1 1 

71 2 4 3 1 1 1 1 

72 2 3 1 1 0 1 1 

73 3 1 1 1 1 1 1 

74 2 3 1 1 0 1 1 

75 2 1 1 1 0 1 1 

76 3 1 1 1 0 1 1 

77 2 3 1 1 0 1 1 

78 2 2 1 1 0 1 1 



 
 

 

79 1 3 1 1 0 1 1 

80 1 2 4 1 0 1 1 

 

 



 
 

 

Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

C

6 

C

7 

C

8 

C

9 

C

10 

C

11 

C

12 

C

13 

C

14 

C

15 

C

16 

C

17 

C

18 

C

19 

C

20 

C

21 

C

22 

C

23 

C

24 

C

25 

C

26 

C

27 

C

28 

C

29 

C

30 

C

31 

C

32 

SCO

RE 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 21 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 24 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 17 

1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 18 

1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 20 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 20 

1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 21 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 21 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 21 

1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 22 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 17 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 21 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 20 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 18 



 
 

 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 22 

1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 18 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 19 

1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 20 

1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 22 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 22 

1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 22 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 12 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 16 

1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 21 

1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 14 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 21 

1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 21 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 20 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 22 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 

1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 22 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 

1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 22 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 23 

1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 18 



 
 

 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 17 

1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 22 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 15 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 21 

1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 20 

1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 19 

1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 19 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 15 

1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 

1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 17 

1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 19 

1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 19 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 19 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 21 

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 18 

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 17 

1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 



 
 

 

1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 19 

1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 14 

1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 22 

1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 12 

1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 17 

1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 18 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 6 

 

 

Foto Pengambilan Data Primer 


