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ABSTRAK 
 

Nama  : Deva Febi Fortuna 

NIM  : 70200118072 

Judul  : Determinan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 pada Masyarakat  

       Marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar 

  
 Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus 
yang baru ditemukan. WHO menetapkan anjuran untuk melakukan vaksinasi Covid-
19 untuk mengurangi dan menanggulangi angka kasus terkonfirmasi positif. 
Vaksinasi ini telah dilakukan sejak akhir Desember 2020 di berbagai negara. 
Pemberian vaksinasi diharapkan dapat diakses secara tepat waktu, adil, dan mencapai 
target termasuk masyarakat yang terpinggirkan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kesediaan vaksinasi 
Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar. Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan desain analitik observasional 
dengan pendekatan cross-sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 
responden yang diambil menggunakan teknik accidental sampling. Alat ukur yang 
digunakan adalah kuesioner terstandar baku International Champions Health Belief 
Models Scale (I-CHBMS). 
 Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa kesediaan vaksinasi Covid-19 
berhubungan dengan status pendidikan (p=0.030), status pekerjaan (p=0.044), status 
migran (p=0.042), persepsi keparahan (p=0.019), persepsi manfaat (p=0.001), 
persepsi hambatan (p=0.006), isyarat untuk bertindak (p=0.009), efikasi diri 
(p=0.000). Namun tidak berhubungan dengan jenis kelamin (p=0.105), usia 
(p=0.742), dan persepsi kerentanan (p=0.816) dengan kesediaan vaksinasi Covid-19  
pada masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
 
Kata Kunci: Kesediaan; Vaksinasi; Covid-19; Masyarakat Marginal 
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ABSTRACT 
 

Nama  : Deva Febi Fortuna 

NIM  : 70200118072 

Judul  : Determinants of Covid-19 Vaccination Willingness in Marginal      
    Communities, Manggala District, Makassar City 

 

Covid-19 is an infectious disease caused by a newly discovered type of 
coronavirus. WHO has set a recommendation to vaccinate against Covid-19 to reduce 
and overcome the number of positive confirmed cases. This vaccination has been 
carried out since the end of December 2020 in various countries. Vaccination is 
expected to be accessible in a timely, fair, and targeted manner, including 
marginalized communities. 

This study aims to determine the determinants of the willingness to vaccinate 
Covid-19 in marginal communities, Manggala District, Makassar City. The type of 
research used is quantitative with an observational analytic design with a cross-
sectional approach. The number of samples in this study were 96 respondents who 
were taken using accidental sampling technique. The measuring instrument used is 
the International Champions Health Belief Models Scale (I-CHBMS) standardized 
questionnaire. 

The results of the bivariate test showed that the willingness to vaccinate 
Covid-19 was related to educational status (p=0.030), employment status (p=0.044), 
migrant status (p=0.042), perceived severity (p=0.019), perceived benefits (p=0.001), 
perceived barriers (p=0.006), cues to act (p=0.009), self-efficacy (p=0.000). 
However, it was not related to gender (p=0.105), age (p=0.742), and perception of 
vulnerability (p=0.816) with the willingness to vaccinate against Covid-19 in 
marginal communities, Manggala District, Makassar City. 

 
Keywords: Willingness; Vaccinations; Covid-19; Marginal Communities 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan 

yang disebut dengan coronavirus. Infeksi saluran pernafasan pada manusia 

seperti batuk pilek bahkan yang lebih serius seperti Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) dan juga Middle East Respiratory Syndrome (MERS) 

disebabkan oleh beberapa jenis coronavirus. Covid-19 adalah jenis coronavirus 

yang baru ditemukan mewabah pertama kali di Wuhan, Tiongkok, pada Bulan 

Desember 2019 dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Banyak negara di 

seluruh dunia yang terinfeksi oleh virus ini (WHO, 2020a). 

Covid-19 memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi dengan waktu 

yang singkat, menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2022 

terdapat 254.992.539 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di seluruh dunia 

dengan kasus kematian mencapai 5.018.123 orang. Sampai saat 

ini, Eropa menjadi benua dengan angka kasus virus corona terbanyak 

yaitu 124.665.025 kasus, sedangkan Amerika Serikat menjadi negara dengan 

angka kasus terbanyak di seluruh dunia yaitu 75.578.076 orang (WHO, 2022a). 

Berdasarkan data WHO 2022 infeksi Covid-19 di seluruh negara anggota 

ASEAN telah mencapai 16,77 juta kasus, dengan 314.284 orang meninggal 

dunia, 736.398 orang positif aktif, dan 15.719.749 pasien dinyatakan sembuh. 
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Adapun anggota negara yang memiliki kasus tertinggi Covid-19 diantaranya 

adalah Indonesia dengan 4.387.286 kasus positif dan 144.373 kasus kematian, 

Filipina dengan 3.577.298 kasus positif dan 54.097 kasus kematian, serta 

Malaysia dengan 2.882.060 kasus positif dan 31.992 kasus kematian (WHO, 

2022b). 

Di Indonesia kasus Covid-19 teridentifikasi pertama kali pada bulan 

Maret 2020. Virus ini menyebar begitu cepat di seluruh pelosok Indonesia, 

hingga bulan Januari tahun 2022 berdasarkan data sebaran Satgas COVID- 19 

jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 telah mencapai 4.393.935 kasus 

dengan 144.382 kematian, 98.697 positif aktif, serta 4.150.856 pasien sembuh. 

Kasus konfirmasi Covid-19 tertinggi adalah Pulau Jawa yaitu sebanyak 

2.871.757 kasus. Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi dengan kasus tertinggi di 

Indonesia sebanyak 932.319 kasus dan provinsi dengan angka kematian tertinggi 

Covid-19 adalah Jawa Tengah yaitu sebanyak 30.321 pasien meninggal. 

Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan berada di posisi kesepuluh dengan tingkat 

kasus konfirmasi tertinggi sebanyak 10.468, 2.245 pasien meninggal, dan 

107.881 pasien sembuh (Satgas Covid -19, 2021b). 

 Berdasarkan data harian dari Sulsel Tanggap Covid-19 tahun 2022 

tercatat sebanyak 110.375 kasus dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 dan 

sementara menjalani masa perawatan atau isolasi, sedangkan data kasus kematian 

di Sulawesi Selatan akibat virus ini tercatat sebanyak 2.245 kasus. Adapun data 

kasus terkonfirmasi positif di Kota Makassar sebanyak 49.194 dengan pasien 
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dirawat sebanyak 104 orang, sembuh sebanyak 48.073, dan meninggal sebanyak 

1.017 (Sulsel Tanggap COVID- 19, 2022). 

WHO telah merekomendasikan tatalaksana pencegahan penularan Covid-

19 seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi 

perjalanan dan interaksi sosial yang kemudian diaplikasikan di seluruh dunia dan 

telah menjadi tatanan normal yang baru (new normal). Di beberapa negara, 

strategi-strategi pencegahan tersebut telah mampu menurunkan angka penularan 

virus, tetapi sejumlah negara masih melaporkan peningkatan kejadian Covid-19 

akibat dari pelonggaran aturan atau ketidakpatuhan masyarakat dalam 

menerapkan protokol kesehatan (Siedner et al., 2020; Wang et al., 2020).  

Untuk menanggulangi atau mengurangi angka kasus terkonfirmasi Covid-

19 di berbagai belahan dunia, selain tetap disiplin menerapkan protokol 

kesehatan WHO menetapkan anjuran untuk melakukan vaksinasi Covid-19. 

Vaksinasi tersebut mulai dilakukan sejak akhir Desember 2020 di beberapa 

negara. Di Indonesia, aturan terkait pelaksanaan vaksinasi dalam rangka 

menanggulangi pandemi Covid-19 dan meningkatkan cakupan vaksinasi nasional 

diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). 

Peraturan ini tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 

2021 yang disahkan pada tanggal 28 Mei 2021 oleh Menteri Kesehatan untuk 

menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 dengan 

beberapa perubahan untuk menyesuaikan situasi serta kondisi saat ini 

(Kementerian Kesehatan RI, 2021b). 
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Vaksinasi dianggap sebagai terobosan besar dalam bidang kesehatan 

masyarakat yang telah berhasil memberantas dan mengendalikan banyak 

penyakit menular di seluruh dunia misalnya, campak, rubella dan polio (Dubé, 

2017). Vaksinasi merupakan salah satu intervensi yang paling menjanjikan untuk 

mengendalikan pandemi Covid-19 dengan membangun kekebalan kelompok 

pada populasi (He et al., 2021; Lv et al., 2020). Vaksin Covid-19, jika 

digabungkan dengan pengujian dan tindakan pencegahan yang ada, akan menjadi 

alat penting untuk mengendalikan pandemi secara efektif (WHO, 2020 dalam 

(Lucero-Prisno et al., 2021a)). 

Teori Health Belief Model (HBM) menjadi salah satu teori yang paling 

banyak digunakan dalam memahami penyakit dan perilaku kesehatan (Glanz K. 

et al, 2008 dalam (Wong et al., 2020)). HBM juga telah diadopsi sebagai 

kerangka konseptual yang dievaluasi secara ekstensif dan empiris. Teori ini juga 

memberdayakan peneliti untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku kesehatan 

dalam hal pola keyakinan dengan mengatasi hubungan antara perilaku kesehatan 

dan pemanfaatan pelayanan kesehatan (Rosenstock et al, 1988; Jose R et al, 2020 

dalam (C.S. et al., 2021)). HBM terdiri dari beberapa konstruksi utama yaitu 

kerentanan yang dirasakan, keparahan yang dirasakan, manfaat yang dirasakan, 

hambatan yang dirasakan, efikasi diri untuk terlibat dalam perilaku dan isyarat 

untuk bertindak (Dr. Irwan SKM, 2017). 

WHO merekomendasikan beberapa jenis vaksin yang telah di evaluasi 

dan aman untuk di gunakan diantaranya mRNA COVID- 19 BNT162b2 (Pfizer), 
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vaksin mRNA-1273 (Moderna), vaksin ChAdOx1 nCoV-19/AZD1222 

(AstraZeneca), Ad26.COV2.S (Jessen), Sinopham dan terakhir vaksin Sinovac 

(WHO, 2021a). Sejak pertama pengembangan vaksin Covid-19, masyarakat 

masih merasa khawatir tentang efektivitas serta keamanan vaksinasi yang 

menimbulkan keengganan untuk berpartisipasi. Sebagian masyarakat juga tidak 

mempercayai bahwa vaksinasi adalah salah satu solusi untuk mengakhiri 

pandemi (C. Lin et al., 2021). 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia (Kemenkes RI), Indonesia Technical Advisory Group on Immunization 

(ITAGI), United NationS Children’s Fund (UNICEF) , dan World Health 

Organization (WHO) tentang penerimaan vaksin Covid-19 dan diikuti oleh 

115.000 responden menunjukkan hasil bahwa banyak masyarakat yang ragu 

bahkan menolak vaksinasi Covid-19 dengan berbagai alasan, salah satunya 

keyakinan agama (Kemenkes RI, 2020) 

Data WHO tahun 2022 melaporkan bahwa 59,9% populasi dunia telah 

menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19. 9,36 miliar dosis telah 

diberikan secara global, dan 32,69 juta sekarang diberikan setiap hari. Hanya 

9,5% orang di negara berpenghasilan rendah yang telah menerima setidaknya 

satu dosis. Negara Uni Emirat Arab cakupan orang yang telah di vaksinasi 

Covid-19 lengkap ada 91,97% dan hanya 7,03% yang belum mendapatkan dosis 

lengkap. Negara ini menjadi negara dengan cakupan vaksinasi pertama yang 

paling tinggi. Selanjutnya negara Portugal yang memiliki cakupan vaksinasi 
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Covid-19 tertinggi kedua yaitu 90,13% masyarakatnya telah mendapatkan 

vaksinasi dosis lengkap dan 3,59% yang belum lengkap dosisnya (WHO, 2022). 

Indonesia memiliki target sasaran vaksinasi nasional 208.265.720, jumlah 

vaksinasi dosis pertama mencapai angka 176.301.989, vaksinasi kedua sebesar 

119.746.532 dan vaksinasi dosis ketiga sebesar 1.340.060 orang (Kominfo, 

2021). Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan angka kejadian 

Covid-19 yang cukup tinggi, Namun, cakupan vaksinasi Covid-19 di Sulawesi 

Selatan merupakan urutan ke-15 dari 34 provinsi di Indonesia dengan 

penerimaan vaksin dosis 1 yaitu sebesar 71% dan penerimaan vaksin dosis 2 

sebesar 40,66% (Vaksin Kemenkes RI, 2021). Di Kota Makassar sendiri cakupan 

vaksinasi Covid-19 dosis 1 sebesar 84,97% dari target provinsi dan cakupan 

vaksinasi Covid-19 dosis 2 sebesar 63,35% (Vaksin Kemenkes RI, 2021). 

Dengan adanya vaksin Covid-19, muncul pro dan kontra di masyarakat. 

Penelitian mengungkapkan adanya peningkatan keraguan terhadap vaksin, 

penerimaan publik dan sikap negatif terhadap vaksin Covid-19 merupakan 

tantangan yang signifikan dan menjadi kunci utama dalam menentukan 

keberhasilan program vaksinasi (Y. Lin et al., 2020). Selama pandemi Covid-19 

berlangsung, masyarakat banyak mengakses informasi terkait dengan Covid-19 

dari berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Sejumlah 

penelitian membuktikan bahwa informasi yang salah menyebar melalui banyak 

saluran, dapat memiliki efek yang cukup besar pada penerimaan vaksin Covid-19 

(El-Elimat et al., 2021; Mannan & Farhana, 2021). 
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Pemberian vaksinasi diharapkan dapat diakses, secara tepat waktu dan 

adil, dan untuk mencapai target yang paling membutuhkan termasuk masyarakat 

yang terpinggirkan. Populasi yang terpinggirkan seringkali sulit dijangkau rentan 

untuk sering menghadapi hambatan terkait pasokan untuk vaksinasi. Beberapa 

hambatan terkait adalah hambatan terkait geografi, perpindahan sementara 

karena gaya hidup nomaden, diskriminasi oleh beberapa penyedia layanan 

kesehatan, tidak memadai atau kurangnya sistem vaksinasi inklusif dan 

ketidakamanan karena perang dan konflik (Nkengasong et al., 2020). 

Kelompok masyarakat marginal hidup dalam kemiskinan dan memiliki 

beban penyakit tertinggi. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang 

memadai untuk distribusi vaksin dan transparansi dalam mengidentifikasi 

populasi yang terpinggirkan (Lucero-Prisno et al., 2021b). Masyarakat marginal 

kota adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi atau bisa dikatakan 

tidak memiliki penghasilan tetap yang bermukim di perkotaan (Djaffar & 

Cangara, 2018).  

Masyarakat pada kota besar yang mengalami proses marjinalisasi 

umumnya adalah kaum migran, seperti penghuni pemukiman kumuh, pedagang 

asongan, dan pedagang kaki lima, buruh, sopir, dengan penghasilan minim dan 

berada dalam taraf hidup sebagai kategori miskin yang pada umumnya tidak 

terpelajar (Sasono et al., 1998 dalam (Faturrahman, 2017a)). Sehingga diperlukan 

perhatian lebih untuk memastikan bahwa vaksinasi Covid-19 terdistribusi secara 

merata terutama pada kelompok masyarakat marginal Kota Makassar. 
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Menurut data publikasi Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2021 

dari tiga belas kecamatan di Kota Makassar, terdapat tiga kecamatan yang 

memiliki lokasi pemukiman kumuh diantaranya Kecamatan Manggala, 

Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Wajo. Peneliti memilih Kecamatan 

Manggala diantara ketiga kecamatan tersebut sebagai lokasi penelitian 

dikarenakan daerah tersebut memiliki lokasi pemukiman kumuh terbanyak yaitu 

tiga belas RW dan cakupan vaksinasi di Kecamatan Manggala masih rendah. 

Masyarakat di Kecamatan Manggala yang telah menerima vaksinasi Covid-19 

minimal dosis satu adalah sebanyak 59.242 orang atau sekitar 45% dari jumlah 

penduduk di kecamatan Manggala itu sendiri. Data vaksinasi Covid-19 

berdasarkan wilayah kecamatan didapatkan peneliti dari Dinas Kesehatan Kota 

Makassar tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021). 

Dengan kondisi tersebut menjadi latar belakang peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Determinan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 pada 

Masyarakat Marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, “Apa saja determinan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada 

masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan kesediaan 

vaksinasi Covid-19 pada kelompok masyarakat marginal Kecamatan 

Manggala Kota Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan karakteristik responden (jenis kelamin, usia, 

status pendidikan, status pekerjaan, dan status migran) dengan kesediaan 

untuk melakukan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui hubungan persepsi kerentanan (perceived 

susceptibility) dengan kesediaan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 

pada masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui hubungan persepsi keparahan (perceived severity) 

dengan kesediaan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat 

marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

d. Untuk mengetahui hubungan persepsi manfaat yang dirasakan (perceived 

benefit) dengan kesediaan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 pada 

masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

e. Untuk mengetahui hubungan persepsi hambatan (perceived barrier) 

dengan kesediaan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat 

marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar. 



 

 

10 

f. Untuk mengetahui hubungan isyarat untuk bertindak (cues to action) 

dengan kesediaan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat 

marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

g. Untuk mengetahui hubungan efikasi diri (self efficacy) dengan kesediaan 

untuk melakukan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan 

edukasi kepada masyarakat dalam pemberian informasi kesehatan terkait 

vaksin Covid-19 yang transparan dan berkesinambungan sehingga masyarakat 

memiliki kepercayaan diri yang lebih untuk melaksanakan vaksinasi terutama 

pada masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar.  

2. Praktis  

a) Bagi Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah sebagian besar masyarakat 

yang ada di Kota Makassar khususnya masyarakat marginal Kecamatan 

Manggala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
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masyarakat mengenai karakteristik, dan persepsi terkait vaksinasi Covid-

19 di Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

b) Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman dalam rangka memperluas wawasan ilmu 

pengetahuan terutama bagaimana persepsi masyarakat dalam mendukung 

program vaksinasi Covid-19 khususnya pada masyarakat marginal 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

 

E. Hipotesis Penelitian 

 Adapun hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hipotesis Null (Ho) : 

a. Tidak ada hubungan antara karakteristik responden (jenis kelamin, usia, 

status pendidikan, status pekerjaan, status migran) dengan kesediaan 

vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota 

Makassar. 

b. Tidak ada hubungan antara persepsi kerentanan (perceived susceptibility) 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

c. Tidak ada hubungan antara persepsi keparahan (perceived severity) 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
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d. Tidak ada hubungan antara persepsi manfaat yang dirasakan (perceived 

benefit) dengan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

e. Tidak ada hubungan antara persepsi hambatan (perceived barrier) dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan 

Manggala Kota Makassar. 

f. Tidak ada hubungan antara isyarat untuk bertindak (cues to action) dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan 

Manggala Kota Makassar. 

g. Tidak ada hubungan antara self efficacy dengan kesediaan vaksinasi 

Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota 

Makassar. 

2. Hipotesis alternatif (Ha) : 

a. Ada hubungan antara karakteristik responden (jenis kelamin, usia, status 

pendidikan, status pekerjaan, status migran) dengan kesediaan vaksinasi 

Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota 

Makassar. 

b. Ada hubungan antara persepsi kerentanan (perceived susceptibility) 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
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c. Ada hubungan antara persepsi keparahan (perceived severity) dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan 

Manggala Kota Makassar. 

d. Ada hubungan antara persepsi manfaat yang dirasakan (perceived benefit) 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

e. Ada hubungan antara persepsi hambatan (perceived barrier) dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan 

Manggala Kota Makassar. 

f. Ada hubungan antara isyarat untuk bertindak (cues to action) dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan 

Manggala Kota Makassar. 

g. Ada hubungan antara self efficacy dengan kesediaan vaksinasi Covid-19 

pada masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

 

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka harus diberikan 

batasan pengertian pada istilah yang akan digunakan pada dalam penelitian ini. 

Maka batasan setiap variabel yang dimaksud adalah: 

1. Masyarakat Marginal 
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Masyarakat marginal adalah populasi terpinggirkan yang menghuni 

pemukiman kumuh di Kecamatan Manggala minimal 6 bulan serta memiliki 

penghasilan yang rendah (di bawah UMK). 

       (Sevelius et al., 2020) 

2. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden pada penelitian ini adalah: 

a. Usia 

Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu 

benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati.  

Kriteria Objektif: 

Remaja : Jika responden umur 12-25 tahun 

Dewasa     : Jika responden umur 26-45 tahun 

Lansia       : Jika responden umur 46-65 tahun 

(Depkes RI, 2009) 

b. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-

laki secara biologis sejak seseorang lahir.  

(Badan Pusat Statistik, 2021a). 

c. Pendidikan 

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, yang terstruktur 

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan


 

 

15 

dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, 

SM/MA/sederajat dan PT. 

 

 

 

Kriteria Objektif: 

Bersekolah : Jika responden pernah terdaftar dan aktif mengikuti 

proses pembelajaran baik formal (SD, SMP, SMA) 

maupun non formal. 

Tidak Bersekolah : Jika responden tidak pernah terdaftar dan aktif 

mengikuti proses pembelajaran di suatu jenjang 

pendidikan. 

     (Badan Pusat Statistik, 2018) 

d. Pekerjaan 

Pekerjaan adalah suatu tugas atau kerja yang menghasilkan 

sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang.  

Kriteria Objektif: 

Bekerja : Jika responden melakukan sesuatu dengan maksud 

memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan 

atau keuntungan. 

Tidak Bekerja : Jika responden tidak melakukan pekerjaan apapun. 

(Badan Pusat Statistik, 2021) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Karya
http://id.wikipedia.org/wiki/Uang
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e. Pendapatan 

Pendapatan adalah upah yang didapatkan dari pekerjaan yang telah 

diselesaikan. Pendapatan dalam penelitian ini berdasarkan Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK) Kota Makassar tahun 2022 yaitu Rp 3.294.467. 

 

Kriteria Objektif: 

Rendah : Jika pendapatan responden < Rp 3.294.467 

Tinggi : Jika pendapatan responden ≥ Rp 3.294.467 

(Badan Pusat Statistik, 2021c) 

f. Status Migran 

Migrasi adalah perpindahan penduduk yang melewati batas 

administrasi dalam kurun waktu lima tahun sebelum survei (Badan Pusat 

Statistik, 2018a). Status migran yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah masyarakat yang berpindah dari asal daerahnya untuk sementara 

atau selamanya menetap di Kota Makassar. 

Kriteria Objektif: 

Migran : Jika 5 tahun sebelumnya, responden bertempat 

tinggal bukan di Kota Makassar. 

Non Migran : Jika 5 tahun sebelumnya, responden bertempat 

tinggal di Kota Makassar. 

     (Badan Pusat Statistik, 2018b) 

3. Persepsi Kerentanan (Perceived Susceptibility) 
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Perceived susceptibility pada penelitian ini merupakan keyakinan 

individu terhadap kerentanan tentang risiko yang dapat disebabkan oleh virus 

Covid-19. 

Kriteria Objektif: 

Tinggi  : Bila responden memperoleh skor 19-30 

Rendah : Bila responden memperoleh skor 6-18 

(Zampetakis & Melas, 2021) 

4. Persepsi Keparahan (Perceived Severity) 

Perceived severity pada penelitian ini adalah keyakinan individu 

tentang tingkat keparahan yang dapat disebabkan oleh virus Covid-19. 

Kriteria Objektif: 

Tinggi  : Bila responden memperoleh skor 37-60 

Rendah : Bila responden memperoleh skor 6-36 

(Zampetakis & Melas, 2021b) 

5. Persepsi Manfaat yang Dirasakan (Perceived Benefit)  

Perceived benefit pada penelitian ini merupakan tingkat keyakinan 

seseorang akan manfaat vaksinasi dalam mengurangi resiko paparan Covid-

19. 

Kriteria Objektif: 

Tinggi  : Bila responden memperoleh skor 16-25 

Rendah : Bila responden memperoleh skor 5-15 

(Zampetakis & Melas, 2021) 
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6. Persepsi Hambatan (Perceive Barrier) 

Perceived barriers pada penelitian ini merupakan keyakinan seseorang 

terhadap kondisi yang menjadi halangan atau hambatan untuk melakukan 

Vaksinasi Covid-19. 

 

 

 

Kriteria Objektif: 

Tinggi  : Bila responden memperoleh skor 25-40 

Rendah : Bila responden memperoleh skor 8-24 

(Zampetakis & Melas, 2021) 

7. Isyarat untuk Bertindak (Cues to Action) 

Cues to action pada penelitian ini merupakan hal-hal yang mendorong 

individu untuk melakukan vaksinasi Covid-19. 

Kriteria Objektif: 

Tinggi  : Bila responden memperoleh skor 25-40 

Rendah : Bila responden memperoleh skor 8-24 

(Zampetakis & Melas, 2021) 

8. Efikasi Diri (Self Efficacy) 

Self efficacy pada penelitian ini adalah keyakinan dan kemampuan 

untuk mengatur, melaksanakan vaksinasi Covid-19. 

Kriteria Objektif: 
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Tinggi  : Bila responden memperoleh skor 10-15 

Rendah : Bila responden memperoleh skor 3-9 

(Zampetakis & Melas, 2021) 

9. Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Kesediaan vaksinasi adalah kemauan masyarakat untuk melakukan 

vaksinasi Covid-19 dosis lengkap. 

 Kriteria Objektif: 

Ya : Jika responden bersedia melakukan vaksinasi Covid-

19 dibuktikan dengan penjelasan terkait jenis vaksin 

dan tempat melakukan vaksinasi atau dengan kartu 

vaksin. 

Tidak : Jika responden tidak bersedia melakukan vaksinasi 

Covid-19 

 (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020a) 
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka terkait Vaksinasi Covid-19 

No. 
Tahun 

dan Link 
Akses 

Penulis Judul Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian Ket. 

1. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/3Fxnn
ca 
 

Denny 
Wulandari
, Ade 
Heryana, 
Intan 
Silviana, 
Erlina 
Puspita, 
Rini H, 
Deasy 

Faktor – Faktor 
yang Berhubungan 
Dengan Persepsi 
Tenaga Kesehatan 
Terhadap Vaksin 
Covid-19 di 
Puskesmas X 
Tahun 2020 

Persepsi 
Usia 
Jenis Kelamin 
Pengetahuan 
Masa Kerja 

Jenis penelitian 
ini adalah cross 
sectional dengan 
pendekatan 
kuantitatif. 
Populasi dan 
sampel sebanyak 
53 petugas 
kesehatan dengan 
metode total 
sampling.  

Penelitian ini 
menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan antara 
persepsi tenaga kesehatan 
dengan masa kerja (p 
value = 0,286, PR = 
1,592) 
 

Jurnal 
Nasional 

2. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/3nwF
EQy 
 

Nadya 
Vebrielna 

Faktor-Faktor 
Yang 
Berhubungan 
Dengan 
Penerimaan 
Masyarakat 
Terhadap 
Vaksinasi Covid-
19 di Kota Padang 
Tahun 2021 

Pengetahuan, 
persepsi 
kerentanan, 
keparahan, 
manfaat, 
hambatan. 

Penelitian ini 
adalah kuantitatif 
dengan cross 
sectional, 
dilakukan pada 
Januari-Mei 2021 
di Kota Padang 
menggunakan 
kuesioner 
elektronik dengan 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang 
signifikan antara 
pengetahuan, persepsi 
kerentanan, keparahan, 
manfaat, hambatan, dan 
isyarat bertindak dengan 
penerimaan terhadap 
vaksinasi Covid-19. Hasil 

Jurnal 
Nasional 

https://bit.ly/3Fxnnca
https://bit.ly/3Fxnnca
https://bit.ly/3Fxnnca
https://bit.ly/3nwFEQy
https://bit.ly/3nwFEQy
https://bit.ly/3nwFEQy
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No. 
Tahun 

dan Link 
Akses 

Penulis Judul Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian Ket. 

272 responden. analisis multivariat 
menunjukkan bahwa 
variabel yang paling 
dominan berhubungan 
adalah isyarat untuk 
bertindak (p-value:0,00; 
POR = 3,2; 95%CI 1,7 – 
6,0). 

3. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/3txZ0
sy 
 

Nining 
Puji Astuti 
, Erlangga 
Galih 
Zulva 
Nugroho , 
Joma 
Chyntia 
Lattu, 
Imelzy 
Riana 
Potempu , 
Dewi 
Anggiani 
Swandana 

Persepsi 
Masyarakat 
Terhadap 
Penerimaan 
Vaksinasi Covid-
19: Literature 
Review 

Persepsi 
Vaksinasi 
Covid-19 

Menggunakan 
database dengan 
penelusuran 
elektronik pada 
Pubmed dan 
Google Scholar 
yang 
dipublikasikan 
pada tahun 2020-
2021. 

Persepsi masyarakat yang 
salah tentang kegiatan 
vaksinasi Covid-19 
disebabkan oleh 
kurangnya pemahaman 
dari masyarakat. Didapati 
persepsi yang salah ini 
muncul karena kurangnya 
komunikasi yang baik dari 
pihak-pihak berwajib 
seperti tenaga kesehatan 
untuk menyakinkan 
masyarakat tentang 
keefektifan vaksin Covid-
19. Dampak lain yang 
timbul jika masyarakat 
terus menimbun keragu 
raguan dan tidak 

Jurnal 
Nasional 

https://bit.ly/3txZ0sy
https://bit.ly/3txZ0sy
https://bit.ly/3txZ0sy
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No. 
Tahun 

dan Link 
Akses 

Penulis Judul Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian Ket. 

membiarkan diri untuk di 
vaksin ialah akan terjadi 
kelumpuhan ekonomi, 
sosial dan pariwisata di 
seluruh dunia. Selain itu 
angka pengangguran akan 
melonjak semakin tinggi 
dan menimbulkan masalah 
kesehatan lain. 

4. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/3fwd4
dz 
 

Kirana 
Eka Putri, 
Kris 
Wiranti, 
Yosef 
Syukurma
n Ziliwu, 
Maria 
Elvita, 
Debora 
Yuliana 
Frare, 
Rotua Sari 
Purdani, 
Susanti 
Niman 

Kecemasan 
Masyarakat Akan 
Vaksinasi Covid-
19 

Usia 
Jenis Kelamin 
Pekerjaan 

Penelitian 
dilakukan secara 
kuantitatif dengan 
desain survei 
cross sectional. 
Sampel yang 
terkumpul secara 
lengkap 
berjumlah 399 
responden. 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
Sebagian besar responden 
sudah mengetahui 
program, manfaat dan 
tujuan vaksinasi Covid-
19. Kesediaan divaksin 
mencapai angka 81,2%, 
namun 48,1% responden 
menyatakan diri 
cemas/khawatir untuk 
divaksin dan kesediaan 
dilakukan vaksinasi 
berhubungan dengan 
kecemasan. Selain itu 
pengetahuan responden 
juga berhubungan dengan 

Jurnal 
Nasional 

https://bit.ly/3fwd4dz
https://bit.ly/3fwd4dz
https://bit.ly/3fwd4dz
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No. 
Tahun 

dan Link 
Akses 

Penulis Judul Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian Ket. 

kesediaan untuk divaksin. 
        
5. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/33HB
a2j 
 

Dewi 
Susetiyan
y Ichsan, 
Fahmi 
Hafid, 
Kadar 
Ramadhan
,  
Taqwin 

Determinan 
Kesediaan 
Masyarakat 
Menerima 
Vaksinasi 
Covid-19 di 
Sulawesi Tengah 

Jenis Kelamin 
Umur 
Pendidikan 
Pekerjaan 
Status 
Pernikahan 
Agama 
Suku 
 

Metode penelitian 
berupa penelitian  
deskriptif analitik  
dengan desain 
cross sectional. 
sampel sebanyak 
266 orang dengan 
metode 
accidental 
sampling. 
 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara persepsi 
tenaga kesehatan terhadap 
vaksin Covid-19 dengan 
usia (p-value =0,048, PR 
= 2,115), jenis kelamin (p 
value = 0,029, PR = 
2,727), pengetahuan (p 
value = 0,030, PR = 
2,381). Tidak ada 
hubungan antara persepsi 
tenaga kesehatan dengan 
masa kerja (p value = 
0,286, PR = 1,592) 

Jurnal 
Nasional 

6. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/3FCze
8G 
 

Muhamma
d A.S. P. 
Erawan, 
Zaid, 
Katon 
Pratondo , 
Ahdiana 
Y. Lestari 

Predicting Covid-
19 Vaccination 
Intention: The 
Role of Health 
Belief Model of 
Muslim Societies 
in Yogyakarta 
 

Kerentanan 
yang 
Dirasakan 
Keparahan 
yang 
Dirasakan 
Manfaat yang 
Dirasakan 
Hambatan 

Metode 
kuantitatif yang 
bersifat cross-
sectional  
Sampel 452 
responden yang 
diambil dengan 
menggunakan 
metode purposive 

Hasil penelitian ini setelah 
dianalisis dengan 
menggunakan Partial 
Least Square Structural 
Equation Modeling (PLS-
SEM) menunjukkan 
bahwa baik kerentanan, 
keparahan, dan manfaat 
yang dirasakan 

Jurnal 
Nasional 

https://bit.ly/33HBa2j
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https://bit.ly/33HBa2j
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Tahun 

dan Link 
Akses 

Penulis Judul Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian Ket. 

yang 
Dirasakan 
Minat 
Vaksinasi 
Covid-19 

sampling keseluruhannya memiliki 
pengaruh yang positif 
terhadap minat vaksinasi 
Covid-19. Sementara 
hambatan yang dirasakan 
menunjukkan pengaruh 
yang negatif. 

7. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/3fqO
meO 
 

Setiyo Adi 
Nugroho, 
Binti 
Istiqomah, 
Fita 
Rohanisa. 

Hubungan Tingkat 
Pengetahuan Dan 
Self Efficacy 
Vaksinasi Covid-
19 Pada 
Mahasiswa 
Fakultas 
Kesehatan 
Universitas Nurul 
Jadid 

Pengetahuan 
Self Efficacy 
 

Metode 
kuantitatif yang 
bersifat cross-
sectional  
Sampel sejumlah 
110 responden 
dari jumlah 
populasi 252 
mahasiswa 
dengan 
menggunakan 
teknik simple 
random sampling. 

Penelitian ini menunjukan 
bahwa adanya hubungan 
yang sangat kuat dan 
berpola positif pada 
tingkat pengetahuan 
dengan self efficacy. Serta 
terdapat hubungan yang 
signifikan antara tingkat 
pengetahuan dengan self 
efficacy 

Jurnal 
Nasional 

8. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/350B
UAB 

Noer 
febrianti, 
maulivia 
idham 
choliq, 
asri wido 

Hubungan Tingkat 
Pengetahuan dan 
Kesediaan 
Vaksinasi Covid-
19 pada Warga 
Kelurahan Dukuh 

Pengetahuan, 
kesediaan 
vaksinasi 
Covid-19 

Kuantitatif/ 
analitik 
observasional 
dengan 
pendekatan cross-
sectional 

Ada pengaruh 
pengetahuan terhadap 
kesediaan vaksinasi warga 
kelurahan Dukuh 
Menanggal Kota 
Surabaya. 

Jurnal 
Nasional 
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Penulis Judul Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian Ket. 

mukti.  Menanggal Kota 
Surabaya 

Populasi : Seluruh 
masyarakat 
Warga Kelurahan 
Dukuh 
Menanggal Kota 
Surabaya 
Sampel: 37 
responden  

9. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/3KjP
Vcs 

Tansya 
Calista, 
Mohamma
d Shihab 

Pembentukan 
Persepsi 
Masyarakat 
Pekerja Terhadap 
vaksinasi Covid-
19 

Persepsi 
terhadap 
vaksin Covid-
19 

Menggunakan 
metode kualitatif 
dengan 
menggunakan 
pendekatan  
fenomenologis. 
Populasi: semua 
karyawan yang 
bekerja di 
perusahaan 
kawasan industri 
MM 2100 dengan 
jumlah 18 orang 
karyawan 
Sampel: 7 pekerja 
dengan rentang 
usia 22-60 Tahun. 

Persepsi yang terbentuk 
pada kelompok 
masyarakat di perusahaan 
yang menjadi objek 
penelitian ini memandang 
Vaksin Covid-19 sebagai 
antibodi untuk menangkal 
virus corona masuk ke 
dalam tubuh manusia, dan 
sebagai fenomena baru 
yang menjadi atensi 
kelompok masyarakat 
tersebut, sehingga mereka 
mencari informasi 
mengenai vaksin Covid-
19 dan 
menginterpretasikannya 
untuk mengedukasi 

Jurnal 
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https://bit.ly/3KjPVcs
https://bit.ly/3KjPVcs
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Penulis Judul Variabel 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian Ket. 

sesama, minimal orang 
terdekatnya. 

        
10. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/3KiGI
RK 
 

Sri 
Martini, 
Ira 
Kusumaw
aty, dan 
Yunike 

Persepsi dan 
Kesiapan Lansia 
Menerima Vaksin 
Covid-19 

Perilaku, 
persepsi, 
motivasi, 
Vaksinasi 
Covid-19 

Menggunakan 
metode kualitatif 
Populasi: Lansia 
di limas Posyandu 
yang ada di Kota 
Palembang 
Sampel:10 lansia 
yang dipilih 
menggunakan 
teknik purposive 
sampling 

Persepsi lansia terhadap 
vaksin dipengaruhi oleh 
informasi yang diterima 
dari media dan lingkungan  
dan ini mempengaruhi 
penerimaan terhadap 
program vaksin 

Jurnal 
Nasional 

11. 2021 
 
https://bit
.ly/3GB0
dTw 
 

Tamam 
El-Elimat 
et al. 

Acceptance and 
attitudes toward 
Covid-19 
vaccines: A cross-
sectional study 
from Jordan 

Karakteristik 
sosiodemogra
fi, informasi 
terkait 
pandemi 
Covid-19, 
Penerimaan 
vaksin Covid-
19, Sikap 
terhadap 
vaksin Covid-
19 

Kuantitatif/ 
analitik 
observasional 
dengan 
pendekatan cross-
sectional 
Populasi: 
Penduduk 
Yordania 
Sampel: 
Sebanyak 3.100 
peserta 

Yordania sebagai salah 
satu negara terendah 
dalam penerimaan vaksin 
Covid-19, di mana 
persentase yang cukup 
besar dari populasi 
Yordania (36,3%) 
menunjukkan penolakan 
untuk divaksinasi, 
sementara 26,3% tidak 
yakin. Masalah keamanan 
yang dirasakan vaksin dan 

Jurnal 
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https://bit.ly/3KiGIRK
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Penelitian 
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menyelesaikan 
survey 

biaya dikaitkan dengan 
penolakan ini. 

. 
12. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/34W0
eU5 
 

Sabria Al-
Marshoudi 
et al. 

Knowledge, 
Attitudes, and 
Practices (KAP) 
toward the Covid-
19 Vaccine in 
Oman: A Pre-
Campaign Cross-
Sectional Study 

Karakteristik 
demografi, 
Riwayat 
penyakit 
kronis, 
pengetahuan, 
sikap, 
penerimaan 
terhadap 
vaksin Covid-
19 
 

Kuantitatif/ 
analitik 
observasional 
dengan 
pendekatan cross-
sectional 
Populasi: 
4.471.148 
masyarakat Oman 
Sampel: 3000 
sampel 
 

Riwayat penyakit kronis, 
sumber pengetahuan 
vaksin, dan tingkat 
pendidikan merupakan 
faktor yang 
mempengaruhi kesediaan 
menerima vaksin. 

Jurnal 
Internasio
nal 

13. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/3Ia17
9T 
 

Shibal 
Bhartiya 
et al. 

Knowledge, 
attitude and 
practice towards 
Covid-19 
vaccination 
acceptance in West 
India  
 

Karakteristik 
demografi, 
pengetahuan 
tentang 
ketersediaan 
vaksin Covid-
19, sikap 
terhadap 
vaksin Covid-
19, 
penerimaan 

Kuantitatif/ 
analitik 
observasional 
dengan 
pendekatan cross-
sectional 
Populasi: 
penduduk di 
wilayah kumuh 
Kota Mumbai. 
Sampel: 1342 

Faktor yang paling 
penting untuk keragu-
raguan vaksin adalah 
terjadinya efek samping 
ringan atau serius setelah 
imunisasi 

 

Jurnal 
Internasio
nal 

https://bit.ly/34W0eU5
https://bit.ly/34W0eU5
https://bit.ly/34W0eU5
https://bit.ly/3Ia179T
https://bit.ly/3Ia179T
https://bit.ly/3Ia179T
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vaksin Covid-
19 

peserta 

14. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/3riweJ
y 
 

Rugang 
Liu, 
Yuxun 
Zhang, et 
al 

Covid-19 
Vaccination 
Willingness 
among Chinese 
Adults under the 
Free Vaccination 
Policy 

Karakteristik 
sosiodemogra
fi, asuransi 
kesehatan, 
efektivitas 
vaksin, 
keamanan dan 
risiko infeksi, 
kesediaan di 
vaksinasi 
Covid-19 

Kuantitatif 
dengan 
pendekatan cross-
sectional 
 
Populasi: 2700 
 
Sampel: 2377 
responden 

Hail penelitian 
menunjukkan kebijakan 
vaksinasi gratis China 
untuk Covid-19 
meningkatkan VWR 
(tingkat kemauan 
vaksinasi) dari 73,62% 
menjadi 82,25% 
responden. Kekhawatiran 
tentang keamanan dan 
efek samping menjadi alas 
an utama keengganan 
peserta untuk divaksinasi. 
Usia, asuransi kesehatan 
dan keamanan vaksin 
adalah penentu signifikan. 

Jurnal 
Internasio
nal 
 

15. 
 

2021 
 
https://bit
.ly/33Bdb
Sx 
 

Molalegn 
Mesele 

Covid-19 
Vaccination 
Acceptance and its 
Associated Factors 
in Sodo Town, 
Wolaita Zone, 
Southern Ethiopia: 
Cross-Sectional 

Sosiodemogra
fi (umur, jenis 
kelamin, 
agama, 
tingkat 
pendidikan, 
status 
perkawinan, 

Kuantitatif 
dengan 
pendekatan cross-
sectional study 
 
Populasi: seluruh 
individu berusia 
18 tahun  

Faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 
penerimaan vaksin Covid-
19 yakni jenis kelamin, 
status pendidikan, 
penggunaan media massa, 
pernah mendapat vaksin 
apapun pada masa kanak-

Jurnal 
Internasio
nal 

https://bit.ly/3riweJy
https://bit.ly/3riweJy
https://bit.ly/3riweJy
https://bit.ly/33BdbSx
https://bit.ly/33BdbSx
https://bit.ly/33BdbSx
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Metode 
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Hasil Penelitian Ket. 

Study dan tempat 
tinggal), 
pengalaman 
Covid-19, 
penerimaan 
vaksin. 

 
Sampel: 424 
sampel. 

kanak, terdapat anggota 
rumah tangga yang 
terdiagnosis Covid-19, 
teman-teman yang ter 
diagnosis Covid-19, 
responden yang telah di 
diagnosis Covid-19. 

 

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel penelitian dan 

lokasi penelitian tersebut dilakukan. Variabel yang akan diteliti peneliti berfokus pada karakteristik responden dan 

menggunakan teori Health Belief Model terhadap kesediaan vaksinasi Covid-19 dan berfokus pada masyarakat marginal 

yang berada di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan penelitian 

“Determinan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 pada Kelompok Masyarakat Marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar”. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Covid-19 

1. Definisi dan Penyebab Covid-19 

WHO mendefinisikan penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 

sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru 

ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan 

mengalami gangguan pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa 

harus memerlukan perawatan khusus (WHO, 2020b).  

Infeksi saluran pernafasan pada manusia seperti batuk pilek bahkan 

yang lebih serius seperti Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan juga 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) disebabkan oleh beberapa jenis 

coronavirus. Covid-19 adalah jenis coronavirus yang baru ditemukan 

mewabah pertama kali di Wuhan, Tiongkok, pada Bulan Desember 2019 dan 

belum pernah ditemukan sebelumnya. Covid-19 merupakan jenis penyakit 

baru yang belum pernah ditemukan pada manusia sebelumnya (Dirjen P2P 

Kemenkes RI, 2020a). 

Sars-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan Covid-19. Coronavirus 

adalah virus yang menyebar antara manusia dan hewan atau disebut dengan 

zoonosis. Penelitian menunjukkan bahwa SARS dapat ditularkan dari musang 
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ke manusia, sedangkan MERS dapat ditularkan dari unta ke manusia. Hewan 

yang menjadi sumber penularan Covid-19 masih belum diketahui namun tetap 

ditelusuri hingga saat ini (Dirjen P2P Kemenkes RI, 2020). 

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 26: 

 

مَ  ا الَّذِيْنَ اه ا بعَُوْضَةا فمََا فوَْقهَاَ ۗ فاَمََّ ٖٓ انَْ يَّضْرِبَ مَثلًَا مَّ َ لََ يسَْتحَْي 
نوُْا فيَعَْلمَُوْنَ ۞ انَِّ اٰللّه

ذَا مَثلًَا ۘ يضُِ  ُ بِهه
ا الَّذِيْنَ كَفرَُوْا فيَقَوُْلوُْنَ مَاذَآٖ ارََادَ اٰللّه بِّهِمْ ۚ وَامََّ ا انََّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّ لُّ بِه  كَثيِْرا

سِقِيْنََۙ  ٖٓ الََِّ الْفه ا ۗ وَمَا يضُِلُّ بِه  يهَْدِيْ بِه  كَثِيرْا ٢٦وَّ  

 Terjemahannya: 

“Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa 

nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, 
maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi 
mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk 
perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan 
Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya 
petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang 
fasik” 

 
Penafsiran yang dilakukan oleh Quraish Shihab dijelaskan bahwa 

didalam kitab suci Al-Qur’an Allah tidak keberatan menyebutkan ba’ūdhah 

(nyamuk) walaupun tidak berguna, kecil, remeh, dan sering dianggap 

membawa virus penyakit. Diriwayatkan Abdur Razak dari Muammar dari 

Qotadah menceritakan bahwa pada saat Allah menyebut laba-laba (al-

angkabūt) menjadi surat dalam Alquran dan menyebutkan lalat (dzubāb) 

menjadi ayat dalam Surat Al Hajj ayat 73, para manusia musyrik memandang 

remeh juga menyepelekan penyebutan hewan kecil yang mereka anggap tidak 
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penting sama sekali bahkan hewan atau binatang hina mereka jadikan sebagai 

bahan ejekan terhadap Al-Qur’an. Ayat selanjutnya yang diturunkan Allah 

dimaksudkan untuk memberitahu kaum musyrikin bahwa Allah tidak segan 

menciptakan binatang seumpama nyamuk (ba'ūdhah) bahkan Allah tidak 

segan menciptakan binatang yang lebih kecil dari nyamuk yaitu virus (fauqa 

ba'ūdhah) (Shihab, 2012). 

Hal yang berkaitan antara Covid-19 dengan ayat ini, bahwa binatang 

tersebut adalah perumpamaan makhluk Allah yang terkecil dalam kata  فوقها فما

atau بعوضة فوق di dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Perkiraan diameter Covid-

19 adalah 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. Satu mikrometer sama 

dengan 1000 nanometer. Binatang ini sangat kecil dan tidak mungkin terlihat 

oleh mata manusia. walaupun sangat kecil virus ini mempunyai ketahanan 

selama beberapa jam, bahkan beberapa hari dalam suhu 36-27 derajat celcius. 

Umat muslim juga diperintahkan untuk senantiasa bertasbih, memuji hanya 

kepada Allah. Karena fakta-fakta dalam kehidupan ini jika dipelajari dengan 

sungguh-sungguh sangatlah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Allah 

Maha Kuasa (Wathoni & Nursyamsu, 2020). 
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Allah berfirman dalam QS. Al Hajj ayat 73: 

 

ٖٓايَُّهاَ النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْ  لوَِ يه ِ لنَْ يَّخْلقُوُْا ذُباَباا وَّ
تمَِعُوْا لهَٗ ۗانَِّ الَّذِيْنَ تدَْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اٰللّه

باَبُ شَيْ ـاا لََّ يسَْتنَْقِذُوْهُ مِنْهُۗ ضَعُفَ الطَّالبُِ وَالْمَطْلوُْبُ 
٧٣اجْتمََعُوْا لهَٗ وَۗانِْ يَّسْلبُْهمُُ الذُّ  

  

Terjemahannya: 

“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah 
olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah 
sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka 
bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, 
tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah 
yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah.” 

 
Menurut tafsir Al-Mukhtashar ayat ini menjelaskan bahwa seluruh 

manusia bahwa Allah membuat perumpamaan dan kemudian ambil pelajaran 

dari perumpaaman itu. Sesungguhnya berhala tidak mampu menciptakan 

seekor lalat yang kecil, bahkan jika semua berhala dikumpulkan mereka tetap 

tidak mampu melakukannya. Dengan ketidakmampuan mereka menciptakan 

lalat atau merebut kembali apa yang ia rebut, dan kelemahan mereka pun jelas 

terlihat dalam menciptakan makhluk yang lebih besar dari lalat. Lalu kenapa 

kalian masih menyembah mereka sebagai tuhan selain Allah padahal mereka 

tidak kuasa menciptakan sesuatu?! Sungguh betapa lemahnya yang ingin 

merebut rampasan lalat itu yaitu patung yang tidak kuasa merebut kembali apa 

yang telah dirampas lalat, dan betapa lemah pula yang dituntut untuk 

mengembalikan hasil rampasannya yaitu lalat (Ulumiyah, 2020) 
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2. Penularan Covid-19 

Cara penularan SARS-CoV-2 dapat menyebar secara langsung melalui 

droplet dan penularan dari manusia ke manusia serta melalui kontak tidak 

langsung seperti benda yang terkontaminasi dan penularan melalui udara 

sekitar yang kemudian dihirup. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penularan 

SARS-CoV-2 dari manusia satu ke manusia lainnya yang paling umum 

melalui perantara droplet pernapasan, ketika pasien batuk, bersin, bahkan 

berbicara atau bernyanyi. Droplet biasanya tidak dapat berpindah ke orang 

lain jika jaraknya lebih dari enam kaki (hampir dua meter) dan dapat bertahan 

di udara dalam waktu yang terbatas yaitu tiga jam (van Doremalen et al., 

2020). Covid-19 juga dapat terjadi apabila seseorang tersebut menyentuh 

permukaan yang  telah terkontaminasi SARS-CoV-2, kemudian terjadi 

sentuhan langsung antara tangan dengan selaput lendir (mata, hidung, atau 

mulut). Oleh karena itu, dianjurkan untuk mencuci tangan menggunakan 

sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer. 

Laporan gabungan WHO-China mengemukakan bahwa rute transmisi 

oral tampaknya bukan menjadi faktor penting dalam penyebaran infeksi 

(WHO, 2019 dalam (McIntosh et al., 2021)) walaupun RNA SARS-CoV-2 

telah ditemukan dalam sampel darah dan juga tinja (Joukar et al., 2021) dalam 

(A. Tang et al., 2020), Wanita hamil memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19 

sehingga penting menyelidiki kemungkinan penularan vertikal Covid-19 dari 

ibu ke anak. Penelitian menunjukkan bahwa hasil tes negatif pada tujuh 
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sampel duplikat darah neonatal, tinja, dan orofaring (Li et al., 2020) namun, 

penelitian terbaru menunjukkan antibodi imunoglobulin M (IgM) terhadap 

SARS-CoV-2 hadir dalam darah bayi baru lahir; jadi, kemungkinan penularan 

SARS-CoV-2 dari ibu ke janin tidak dapat dikesampingkan (Dong et al., 

2020; Zeng et al., 2020).  

Belum diketahui kebenaran penyebab SARS-CoV-2, entah itu 

ditularkan dari hewan yang terinfeksi (kucing luwak, ular, atau spesies lain) 

ke manusia di pasar makanan laut Huanan atau ada kemungkinan dari hewan 

ke manusia (Peeri et al., 2021). Musang, kucing, anjing, maupun hewan 

peliharaan lainnya adalah jenis hewan yang rentan terhadap SARS-CoV-2 

(Shi et al., 2020a). Hal ini dibuktikan bahwa kucing dapat terinfeksi SARS-

CoV-2 kemudian menularkannya ke kucing lain. Namun demikian, belum ada 

kepastian terkait apakah kucing dapat menularkan virus kepada pemiliknya; 

jadi saat ini hal ini tidak menjadi masalah bagi pemilik kucing. Selain itu, 

bebek, babi, ayam, dan anjing tidak mungkin terinfeksi (Shi et al., 2020b). 

Kemungkinan terjadinya penularan virus dari hewan ke manusia harus 

sangat diperhatikan. Berdasarkan bukti yang disebutkan di atas, penularan 

virus bisa lebih rumit daripada yang terlihat pada pandemi sebelumnya. Virus 

ini memiliki penularan yang sangat tinggi, dan tidak ada pengobatan atau 

vaksin yang berhasil dan masa inkubasi yang relatif lama, kehadiran pasien 

tanpa gejala, dan penyebaran virus yang terus berlanjut setelah pemulihan 

semuanya menggarisbawahi pentingnya karantina rumah melalui penguncian 
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seluruh masyarakat seperti yang dilakukan pemerintah China (Li Q et al, 2020 

dalam (Wilder-Smith & Freedman, 2020)). 

3. Pencegahan Covid-19 

WHO telah mengemukakan bahwa pendidikan, pencegahan, 

pengendalian penularan, dan pengobatan orang yang terinfeksi adalah langkah 

penting dalam mengendalikan Covid-19. WHO telah merekomendasi 

sejumlah protokol kesehatan yang dapat diterapkan untuk mencegah 

penularan Covid-19, yaitu sebagai berikut: (WHO, n.d.) 

a. Untuk kebersihan tangan apabila tangan tidak terlihat kotor, gunakan hand 

sanitizer; jika tangan terlihat dan terasa kotor, harap cuci tangan 

menggunakan sabun dan air mengalir. 

b. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut. 

c. Untuk mencegah penularan melalui droplet maka jika batuk atau bersin 

diharapkan untuk menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas 

bagian dalam atau tisu. Setelah itu pastikan untuk membuang tisu bekas 

pakai ke tempat sampah. 

d. Harap gunakan masker medis dan praktikkan kebersihan tangan setelah 

melepas masker, jika terdapat gejala gangguan pernapasan. 

e. Menjaga jarak (minimal 1 meter) dengan orang yang sekiranya mengalami 

gejala gangguan pernapasan, seperti batuk dan juga bersin 
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Selain itu, saat ini telah tersedia beberapa vaksin yang aman dan 

efektif yang dapat mencegah orang sakit parah atau meninggal akibat Covid-

19 (WHO, 2021b). 

Bagi umat muslim wajib untuk meyakini bahwa wabah yang terjadi 

adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Rasulullah 

memperingatkan kaumnya dengan bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan 

Muslim pada saat terjadi wabah. Adapun hadits sebagai berikut:   

 

ُ عَزَّ  جْزِ ابْتلَىَ اللَّّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ آيةَُ الرِّ ِ صَلَّى اللَّّ قاَلَ رَسُولُ اللَّّ

ا مِنْ عِباَدِهِ فإَذَِا سَمِعْتمُْ بِهِ فلًََ تدَْخُلوُا عَليَْهِ وَإِذَا وَقعََ بأِرَْضٍ وَأنَْتمُْ  وَجَلَّ بِهِ ناَسا

وا مِنْه  بِهاَ فلًََ تفَرُِّ

Artinya: 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah 

penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila 

kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu 

masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu 

berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim). 

 
Hadits yang memperkuat ayat diatas menjelaskan bahwa wabah 

penyakit thā’ūn (طاعون) sejenis Covid-19 merupakan hukuman (azab) yang 

diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Saw. Hal ini 

dibuktikan dengan beberapa hadits nabi yang menjelaskan bahwa penyakit 

thā’ūn (طاعون) itu pernah mewabah pada salah satu kota di Irak tepatnya di 
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Kufah, selain itu hal ini juga pernah terjadi di kota Syam (Syria). Dari 

banyaknya hadits tentang penyakit thā’ūn (طاعون), Rasulullah Saw. selalu 

mengingatkan dua hal yaitu jangan datangi daerah (negeri) yang sedang 

mewabah penyakit itu dan kedua jangan tinggalkan daerahmu, jika penyakit 

itu sedang mewabah di negeri yang terjangkit wabah (Wathoni & Nursyamsu, 

2020b). 

 

B. Tinjauan Tentang Vaksin 

1. Definisi Vaksin 

Vaksin adalah sediaan yang dipergunakan untuk merangsang respon 

imun tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin biasanya diberikan melalui 

suntikan jarum, tetapi beberapa juga dapat diberikan melalui mulut atau 

disemprotkan ke hidung (WHO, 2012). Vaksin adalah suatu produk biologi 

yang didalamnya mengandung antigen yang apabila diberikan kepada 

manusia akan secara aktif mengembangkan kekebalan khusus terhadap 

penyakit tertentu (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Produksi vaksin dapat berasal dari berbagai sumber/mekanisme, ada 

yang bersumber dari virus yang selanjutnya dilakukan inaktivasi, ada yang 

bersumber dari DNA atau RNA, ada pula yang disebut replicating dan ada 

yang non replicating viral vector serta ada juga yang sub unit protein dan 

virus like particle (Tjandra, 2020). Salah satu dari sekian banyak mekanisme 
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diatas dapat diterapkan kepada kandidat vaksin yang akan dan hasilnya pun 

mungkin memiliki spesifikasinya sendiri-sendiri.  

Rasulullah SAW pernah bersabda: 

رْدَاءِ قاَلَ قاَلَ  رَسُولُ اللِّ صَلَّى اللُّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إنَِّ اللَّ أنَْزَلَ  عَنْ أبَيِ الدَّ

وَاءَ وَجَعَلَ لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءا فتَدََاوَوْا وَلََ تدََاوَوْا بحَِرَامٍ  اءَ وَالدَّ   الدَّ

Artinya : 

“Dari Abu Darda’ [diriwayatkan], ia berkata: Rasulullah saw 
bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, 
dan menjadikan bagi setiap penyakit akan obatnya. Maka hendaklah 
kamu berobat, tetapi janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang 
haram.” (HR. Abu Dawud) 
 

Nabi memerintahkan umatnya agar tidak berpangku tangan dan putus 

asa jika ditimpa musibah penyakit akan tetapi tetap melakukan ikhtiar 

semampunya untuk mengobati dan tentunya tetap memperhatikan unsur-unsur 

kehalalan dari materi obat maupun tata cara memperolehnya. Dalam agama 

islam, sangat menghargai akal manusia dan memotivasi umat untuk senantiasa 

melakukan penelitian dimuka bumi ini dalam bidang apapun yang nantinya 

akan memberi manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia. Vaksinasi 

Covid-19 adalah salah satu ikhtiar untuk melakukan pencegahan agar 

memperkuat imun dan memberikan kekebalan terhadap masyarakat (Razali, 

2021). 

2. Jenis-Jenis Vaksin 

Secara keilmuan, ada empat jenis vaksin dari cara pembuatannya 

yaitu: (World Health Organization (WHO), 2018). 
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a. Vaksin mati atau vaksin tidak aktif (inactivated)  

Vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan 

dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses tersebut akan 

membuat virus tidak dapat menyebabkan penyakit didalam tubuh manusia 

dan tidak dapat pula berkembang biak. Namun virus atau kuman tersebut 

tetap dalam keadaan utuh. Seseorang akan mendapatkan kekebalan tubuh 

terhadap penyakit ketika mendapatkan vaksin jenis ini tanpa takut ada 

risiko untuk terinfeksi oleh kuman atau virus yang terkandung di dalam 

vaksin tersebut. Vaksin tidak aktif cenderung menghasilkan respon 

kekebalan tubuh yang lebih lemah, dibandingkan vaksin hidup. Dengan 

pemberian “vaksin mati” perlu diberikan secara berulang kali atau dapat 

dikatakan berfungsi sebagai booster. 

b. Vaksin hidup atau live attenuated 

Jenis vaksin yang berisi virus atau bakteri yang tidak dimatikan 

melainkan dilemahkan. Virus merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap 

sistem imun namun tidak akan menyebabkan penyakit dan juga tetap 

dapat berkembang biak. Vaksin hidup memberikan kekebalan tubuh yang 

lebih kuat dan perlindungan seumur hidup walau hanya diberikan satu 

ataupun dua kali. Vaksin hidup tidak dapat diberikan pada penderita 

HIV/AIDS dan penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi. 
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c. Vaksin toksoid 

Vaksin ini didalamnya berisi racun bakteri yang kemudian diolah 

khusus untuk tidak berbahaya bagi tubuh manusia, selanjutnya akan 

merangsang tubuh untuk membentuk imunitas yang akan menangkal efek 

racun dari bakteri tersebut. Vaksin ini memiliki tingkat keamanan yang 

tinggi, dikarenakan tidak ada kemungkinan bertransportasi menjadi 

virulen penyakit yang akan dicegah. Selain itu antigen pada vaksin ini 

tidak berkembang biak dan tidak menular pada individu yang tidak 

mendapatkan imunisasi. Stabil dan tidak terpengaruh oleh perubahan 

suhu, sinar, serta kelembaban juga merupakan keunggulan vaksin ini. 

d. Vaksin biosintetik  

Vaksin ini dibuat dari antigen yang diproduksi secara khusus, 

sehingga struktur virus atau bakteri yang hendak ditangkap diambil 

bagian tertentu dari virus kemudian diolah dan dikembangkan menjadi 

vaksin, ataupun mengambil pola protein tertentu dari virus yang akan 

digunakan, untuk dikembangkan menjadi vaksin yang benar-benar buatan 

manusia.Vaksin biosintetik dapat memberikan kekebalan tubuh yang kuat 

terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh penderita 

bergangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis. Berbeda 

dengan vaksin live attenuated dan vaksin inactive.  



42 
 

 

3. Vaksin Covid-19 

Vaksin Covid-19 memiliki untuk mengurangi penularan Covid-19, 

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai 

imunitas kelompok dan melindungi masyarakat dari Covid-19, sehingga dapat 

menjaga produktivitas sosial dan ekonomi (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020).  

Rekomendasi WHO beserta para ahli bahwa dibutuhkan penyuntikan 

dua dosis vaksin Covid-19 untuk tiap-tiap individu guna mengoptimalkan 

kekebalan tubuh. Penyuntikan dosis kedua memiliki rentan waktu yang 

berbeda dan disesuaikan dengan setiap jenis vaksin yang diberikan 

(Kementerian Kesehatan RI, 2021). 

Layanan vaksinasi Covid-19 umumnya dilaksanakan di fasilitas 

pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau milik masyarakat/swasta yang 

memenuhi persyaratan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, ataupun unit 

pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) (Satgas COVID -

19, 2022). 

Para ilmuwan dan perusahaan farmasi dari berbagai negara berpacu 

dengan waktu untuk meneliti dan mengembangkan vaksin Covid-19 dalam 

waktu yang singkat, sehingga per tanggal 03 Agustus 2021, sebanyak 22 

Vaksin diberikan otorisasi penggunaan darurat oleh setidaknya satu negara. 

Tujuh diantaranya telah disetujui untuk penggunaan darurat atau penuh oleh 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sehingga dapat didistribusikan secara 



43 
 

 

global, yaitu Pfizer-BioNTech, Oxford–AstraZeneca, Sinopharm-BBIBP, 

Moderna, Johnson & Johnson, dan Sinovac (World Health Organization, 

2021). 

a. Pfizer- BioNTech 

Vaksin Pfizer atau BNT162b2 adalah vaksin Covid-19 berbasis 

mRNA yang diproduksi oleh perusahaan bioteknologi Jerman, BioNTech, 

bekerja sama dengan perusahaan farmasi Amerika, Pfizer. Vaksin ini 

terbukti 95% efektif dalam uji klinis skala besar berkelanjutan. Mrna 

(messenger RNA) bekerja dengan mengajarkan sel-sel tubuh cara 

membuat protein untuk memicu respons imun dalam tubuh yang akan 

menghasilkan antibodi. Antibodi ini akan melindungi tubuh dari infeksi 

virus SARS-CoV-2 (van Riel & de Wit, 2020). Untuk penyimpanannya, 

vaksin Pfizer perlu disimpan menggunakan suhu ultra rendah, yaitu di 

bawah atau minus 90 hingga minus 60 derajat Celcius. Vaksin ini 

diberikan dalam 2 (dua) dosis dengan selang waktu 21 hari antara dua 

dosis. 

b. Oxford–AstraZeneca 

Vaksin Oxford–AstraZeneca Covid-19, dengan nama kode 

AZD1222, dijual dengan merek dagang Covishield dan Vaxzevria, 

dikembangkan oleh Universitas Oxford dan AstraZeneca, diberikan 

melalui injeksi intramuskular, menggunakan adenovirus ChAdOx1 

simpanse yang dimodifikasi sebagai vektor. Studi yang dilakukan pada 
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tahun 2020 menunjukkan bahwa kemanjuran vaksin adalah 76,0% dalam 

mencegah gejala Covid-19 dimulai pada 22 hari setelah dosis pertama dan 

81,3% setelah dosis kedua (Voysey et al., 2021). Sebuah penelitian di 

Skotlandia menemukan bahwa, untuk infeksi Covid-19 bergejala setelah 

dosis kedua, vaksin ini 81% efektif melawan varian Alpha (garis 

keturunan B.1.1.7), dan 61% terhadap varian Delta (garis keturunan 

B.1.617.7.2) (Sheikh et al., 2021). 

c. Sinopharm-BBIBP 

Sinopharm Covid-19 BBIBP-CorV adalah vaksin tidak aktif 

(inactivated vaccine) yang terbuat dari partikel virus yang ditanam dalam 

kultur dan tidak memiliki kemampuan memproduksi penyakit. Kandidat 

vaksin ini dikembangkan oleh Sinopharm dan Beijing Institute of 

Biological Products Co. Sinopharm SARS-CoV-2 strain (strain WIV04 

dan nomor GenBank MN996528) diisolasi dari seorang pasien di Rumah 

Sakit Jinyintan, Wuhan, Cina. WHO merekomendasikan vaksin untuk 

orang dewasa berusia 18 tahun ke atas dalam jadwal dua dosis dengan 

jarak tiga hingga empat minggu. Kemanjuran vaksin untuk penyakit 

simtomatik dan rawat inap diperkirakan 79%, semua kelompok umur 

digabungkan. 

d. Moderna 

Vaksin Moderna (atau mRNA-1273) dikembangkan oleh 

Moderna, Inc. dan Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular (NIAID) 
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yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Vaksin ini terbukti 94,1% efektif 

dalam uji klinis skala besar berkelanjutan Vaksin. Moderna adalah vaksin 

mRNA (messenger RNA) yang memiliki cara kerja berbeda dari vaksin 

yang menggunakan virus yang tidak aktif (seperti Sinovac dan 

Sinopharm). Cara kerja vaksin mRNA adalah dengan mengajarkan sel-sel 

tubuh untuk memproduksi protein lonjakan dan kemudian membentuk 

respons imun. Setelah respon imun terbentuk, antibodi diaktifkan dan 

menjadi perisai untuk melindungi tubuh dari virus. 

e. Johnson & Johnson 

Vaksin Janssen Ad26.CoV2.S COVID- 19 atau vaksin Johnson & 

Johnson COVID- 19 adalah vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh 

Janssen Vaccines di Leiden, Belanda, dan perusahaan induknya di Belgia 

Janssen Pharmaceuticals, anak perusahaan dari perusahaan Amerika 

Johnson & Johnson. Janssen adalah vaksin vektor virus berdasarkan 

adenovirus manusia yang telah dimodifikasi. SAGE merekomendasikan 

penggunaan Janssen Ad26.CoV2.S sebagai satu dosis (0,5 ml) yang 

diberikan secara intramuskular.. beku Janssen mengumumkan bahwa 28 

hari setelah inokulasi Janssen Ad26.CoV2.S ditemukan memiliki 

kemanjuran 85,4% terhadap penyakit parah dan 93,1% terhadap rawat 

inap. Dosis tunggal Janssen Ad26.COV2.S ditemukan dalam uji klinis 

memiliki kemanjuran 66,9% terhadap infeksi SARS-CoV-2 gejala sedang 

dan berat (Food and Drug Administration, 2021). 
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f. Sinovac 

CoronaVac, juga disebut sebagai vaksin Sinovac COVID- 19. 

Pengertian vaksin ini adalah virus Covid-19 tidak aktif (inactivated 

vaccine) yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan di China yaitu 

Cina Sinovac Biotech. SAGE merekomendasikan penggunaan vaksin 

Sinovac-CoronaVac sebagai 2 dosis dan tiap-tiap dosis sebanyak 0,5 ml 

yang diberikan secara intramuscular. WHO merekomendasikan jarak 

pemberian dosis kedua yaitu 2-4 minggu dari pemberian dosis pertama. 

Hasil fase III dari Turki yang diterbitkan di The Lancet 

menunjukkan keefektifan sinovac 84% berdasarkan 10.218 peserta dalam 

uji coba (Tanriover et al., 2021). Uji coba fase III di Brasil menunjukkan 

bahwa dua dosis yang diberikan dengan selang waktu 14 hari, memiliki 

kemanjuran 51% terhadap infeksi SARS-CoV-2 yang bergejala, 100% 

terhadap Covid-19 yang parah, dan 100% terhadap rawat inap mulai 14 

hari setelah menerima dosis kedua (WHO Strategic Advisory Group of 

Experts (SAGE) on Immunisation, 2021). 

Kegiatan vaksinasi yang dilakukan menjadi salah satu cara 

pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19. Adapun manfaat dari 

vaksinasi Covid-19 menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia: 

a. Merangsang sistem kekebalan tubuh 

 Vaksin Covid-19 bersumber dari banyak produk biologi dan 

virus yang telah dilemahkan dan selanjutnya akan disuntikkan 
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kedalam tubuh manusia. Virus tersebut kemudian akan merangsang 

timbulnya imun atau daya tubuh seseorang. 

 

b. Mengurangi Risiko Penularan 

 Seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan membuat 

antibodi terangsang untuk mengenali virus yang telah dilemahkan. 

Dengan begitu, tubuh akan mengenal virus dan mengurangi risiko 

terpapar. 

c. Mengurangi Dampak Berat dari Virus  

 Kekebalan tubuh seseorang yang telah mengenali virus pada 

akhirnya terpapar, maka akan mengalami dampak atau gejala yang 

tidak terlalu parah. 

d. Mencapai Herd Immunity 

 Semakin banyak masyarakat yang melakukan vaksin di suatu 

daerah maka kekebalan kelompok akan terbentuk, yang selanjutnya 

akan mengurangi risiko paparan dan mutasi virus Covid-19 

(Kementerian Kesehatan RI, 2021a). 

 

C. Tinjauan Tentang Masyarakat Marginal 

1. Definisi Masyarakat Marginal 
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Marginalisasi merupakan salah satu kesenjangan yang terjadi di 

masyarakat dari berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, juga 

pendidikan yang membentuk kelompok. Pada suatu bangsa atau negara maju 

maupun negara berkembang mereka memiliki ketidakmampuan untuk 

bersaing dan tergolong terpinggirkan (Rahman, 2019). Masyarakat marginal 

kota adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi atau bisa 

dikatakan tidak memilki penghasilan tetap yang bermukim di perkotaan 

(Djaffar & Cangara, 2018b). Masyarakat ini juga termasuk kaum yang 

bercirikan miskin dari segi pangan, ekonomi, pendidikan, dan tingkat 

kesehatan yang rendah (Faturrahman, 2017).  

Menurut Suyanto masyarakat marginal adalah sekumpulan orang yang 

dari segi geografis berada di pinggiran yang menyebabkan kumpulan ini 

mengalami hambatan untuk mendapatkan akses dari pemerintah daerah atau 

pusat dan kemudian menyebabkan mereka rentan termaginalisasi bahkan 

tediskriminasi dari beberapa aspek dalam kehidupan. Masyarakat marginal 

selalu lemah untuk memiliki kemampuan berusaha juga akses yang terbatas 

pada kegiatan perekonomian dan pada akhirnya menyebabkan mereka 

tertinggal jauh dari masyarakat lain dengan potensi yang lebih tinggi 

(Suyanto, 2005 dalam (Ilham & Farid, 2019)). 
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D. Tinjauan Tentang Teori Health Belief Model (HBM) 

Health Belief Model (HBM) adalah teori yang pertama kalinya dicetuskan 

Resenstock tahun 1950, yang setelah itu disempurnakan oleh Becker dkk tahun 

1970 dan 1980. Menurut Janz dan Becker teori HBM adalah teori yang 

diaplikasikan untuk mengetahui persepsi individu menerima atau menolak kondisi 

kesehatan mereka juga mengungkapkan alasan untuk melakukan perilaku sehat. 

Adapun menurut Hochbaum, HBM merupakan perilaku kesehatan yang 

dipengaruhi oleh persepsi individu mengenai kepercayaan mereka terhadap suatu 

penyakit dan cara yang ada untuk mengurangi terjadinya penyakit tersebut.  

Health Belief Model diaplikasikan dalam upaya untuk tidak sakit atau 

tindakan pencegahan juga terkait diagnosis sakit dan berpengaruh terhadap 

tingkat keparahan suatu penyakit. HBM memiliki beberapa komponen 

diantaranya adalah: 

1. Persepsi Kerentanan (Perceived susceptibility) 

Perceived susceptibility merupakan keyakinan dalam diri individu 

akan kerentanan dirinya pada resiko terpapar penyakit dengan harapan 

mendorong orang untuk mengadopsi perilaku yang lebih sehat. Semakin besar 

risiko yang dirasakan, semakin besar pula kemungkinan individu terlibat 

dalam perilaku untuk mengurangi risikonya. Jika seseorang percaya mereka 

berada dalam risiko penyakit, maka mereka akan cenderung melakukan 

sesuatu untuk mencegahnya, sebaliknya juga jika orang percaya mereka tidak 
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berisiko atau memiliki anggapan rendahnya risiko kerentanan, perilaku tidak 

sehat cenderung terjadi.  

2. Persepsi Keparahan yang Dirasakan (Perceived Severity) 

Perceived severity menjelaskan tentang keseriusan terkena penyakit 

dan membiarkannya tidak terobati. Persepsi keparahan meliputi evaluasi 

konsekuensi medis dan klinis, contohnya kematian, nyer, dan cacat. Serta 

kemungkinan konsekuensi social (pengaruh terhadap kondisi kerja, kehidupan 

keluarga, dan hubungan sosial. 

3. Persepsi Manfaat yang Dirasakan (Perceived benefits) 

Keyakinan akan manfaat yang dirasakan pada diri individu jika 

melakukan perilaku sehat adalah definisi dari persepsi manfaat dalam HBM. 

KonstruK dari manfaat yang dirasakan adalah persepsi seseorang tentang 

kegunaan suatu perilaku baru dalam menurunkan berisiko terkena penyakit. 

Individu cenderung lebih sehat saat mereka percaya perilaku baru akan 

menurun kemungkinan mereka terserang penyakit. Manfaat yang dirasakan 

memiliki peran penting dalam menentukan perilaku untuk pencegahan 

sekunder. 

4. Persepsi Hambatan (Perceive Barrier to Action) 

Perceived barriers adalah aspek negatif pada diri individu yang 

menghalangi individu untuk berperilaku sehat. Perubahan bukanlah sesuatu 

yang mudah terjadi, konstruk dari HBM (Health Belief Model) menangani 

masalah ini adalah hambatan yang dirasakan untuk berubah. Hal tersebut 
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dimiliki individu sendiri mengevaluasi hambatan dalam cara individu 

mengadopsi sebuah perilaku baru dari semua konstruksi, hambatan yang 

dirasakan adalah hal yang paling signifikan dalam menentukan perubahan 

perilaku. Agar perilaku baru dilakukan, seseorang membutuhkan kepercayaan 

akan manfaat dari perilaku baru lebih besar dari pada melanjutkan perilaku 

lama. Hal ini memungkinkan adanya penghalang untuk mengatasi hambatan 

dalam menentukan perilaku baru yang harus dilakukan. 

 

5. Isyarat untuk Bertindak (Cues to Action) 

Cues to Action adalah suatu hal yang menjadi isyarat untuk individu 

yang mempengaruhi perilaku. Isyarat yang terdiri dari faktor internal dan 

faktor eksternal, seperti pesan dari media massa, anjuran dan dukungan dari 

keluarga, demografi, psikososial, lingkungan dan lain sebagainya.  

Berbagai rumusan awal HBM termasuk konsep isyarat yang dapat 

memicu tindakan. Hochbaum, mengatakan bahwa kesiapan untuk mengambil 

tindakan (kerentanan yang dirasakan dan manfaat yang dirasakan) hanya 

dapat diperkuat oleh faktor-faktor lain, terutama oleh isyarat untuk memicu 

tindakan, seperti peristiwa tubuh, atau oleh peristiwa lingkungan, seperti 

publisitas media (Glanz et al., 2008). 

6. Self Efficacy 
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 Self Efficacy adalah keyakinan seseorang bahwa orang tersebut akan 

berhasil menjalani perilaku yang dilakukan untuk memberikan hasil yang 

lebih baik di kemudian hari (Dr. Irwan SKM, 2017). 
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E. Kerangka Teori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifying Factors Individual Beliefs Action 

 

Age 

Gender 

Ethnicity 

Personality 

Socioeconomics 

Knowledge 

Individual Behaviors 

Gambar2. 1 Kerangka Teori Health Belief Model Components and Linkages from Victoria L. 
Champion and Celette Sugg Skinner, Health Behavior and Health Education Theory, Research, 

and Practice Karen Glanz, et all (4𝑡ℎEdition, 2008).  
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F. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Keterangan: 

 

 

Persepsi Hambatan  

Persepsi Kerentanan 

Persepsi Manfaat   

Persepsi Keparahan  
Kesediaan 
Vaksinasi  
Covid-19 

 : Variabel Independen 

: Variabel Dependen 

Karakteristik Responden: 
1. Jenis Kelamin 
2. Usia  
3. Status Pekerjaan 
4. Status Pendidikan 
5. Status Migran 

Isyarat untuk Bertindak 

Self Efficacy 

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan pendekatan analitik cross sectional study, 

dimana variabel bebas dan terikat diobservasi sekaligus pada saat yang sama 

yakni untuk mengetahui determinan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada 

masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2022 dan dilakukan di 

Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah semua masyarakat marginal yang 

bertempat tinggal di pemukiman kumuh yang ada di Kecamatan Manggala 

Kota Makassar.  
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Populasi masyarakat marginal di 

Kecamatan Manggala tidak diketahui dengan pasti populasinya, maka 

digunakan rumus Lemeshow untuk mengetahui jumlah sampel sebagai 

berikut: 

 

 

     

Keterangan : 

n  = Jumlah sampel minimal 

𝑍2
1−𝑎/2 = Derajat Kemaknaan 1,960 

P   = Proporsi Pasien 0,5 

d  = Tingkat presisi/ deviasi 0,1 

 

Maka diperoleh besar sampel minimal : 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil 96,04 yang 

dibulatkan menjadi 96 sampel. 

n = 
𝑍2

1−𝑎/2 𝑃 (1−𝑃)

𝑑2  

n = 
1,9602𝑋 0,5 (1−0,5)

0,12  =  96,04 
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3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan teknik accidental sampling. Teknik ini adalah pengambilan sampel 

secara kebetulan atau siapa saja yang bertemu secara kebetulan dengan 

peneliti dan sampel yang diambil dirasa sesuai dengan sumber data yang 

didapatkan peneliti (Sugiyono, 2013).  

 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan observasi 

langsung terhadap responden. Data primer dalam penelitian ini adalah 

masyarakat marginal yang berdomisili di Kecamatan Manggala, Kota 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya 

dari pihak kedua atau dari dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan data sekunder dari laman situs Badan Pusat Statistik Kota 

Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, website Satgas Covid-19, dan lain 

sebagainya. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang diadaptasi 

dari kuesioner terstandar baku International Champion’s Health Belief Model 

Scale (I-CHBMS). Kuesioner ini terdiri yang terdiri dari: 

1. Lembar persetujuan menjadi responden (informed consent). 

2. Pertanyaan terkait karakteristik responden. 

3. Pertanyaan konstruk Health Belief Model (HBM) 

a. 6 pertanyaan terkait persepsi kerentanan (perceived susceptibility); 

b. 12 pertanyaan terkait persepsi keparahan (perceived severity); 

c. 5 pertanyaan terkait persepsi manfaat (perceived benefit); 

d. 8 pertanyaan terkait persepsi hambatan (perceived barriers); 

e. 8 pertanyaan terkait isyarat untuk bertindak (cues to action); 

f. 3 pertanyaan terkait keyakinan diri (self efficacy); 

4. Pertanyaan terkait kesediaan untuk melakukan vaksinasi Covid-19. 

Jawaban dari pertanyaan menggunakan skala likert: sangat tidak setuju, 

tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data primer yang sudah terkumpul, dilakukan pengolahan data secara 

statistik. Pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan 
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untuk dilakukan uji, analisis dan interpretasi data. Adapun tahapannya sebagai 

berikut:  

a. Editing  

Pengecekan data untuk kelengkapan data, kesinambungan data dan 

keseragaman data sehingga validitas data dapat terjamin. 

b. Coding  

Coding adalah pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban 

yang sudah lengkap. 

c. Entry   

Merupakan tahap memasukkan data yang telah diedit dan diberi 

kode kedalam perangkat lunak pengolah data, seperti SPSS. 

d. Cleaning  

Data yang dikumpulkan kemudian dilaksanakan cleaning 

(pembersihan) data, artinya sebelum dilakukan pengolahan, dilakukan 

pengecekan data agar tidak terdapat data yang missing atau tidak 

diperlukan. 

e. Tabulating 

Menyajikan data yang telah di analisis dalam bentuk tabel, yaitu 

tabel distribusi frekuensi. 
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2. Analisis Data 

Analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistic Version 26. 

Penelitian ini menggunakan analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat 

digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang berupa frekuensi, nilai 

dengan frekuensi terbanyak, nilai minimum dan nilai maksimum dari variabel 

penelitian. Analisis bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan antara 

variabel pada karakteristik responden dan konstruk pada teori Health Belief 

Model (HBM) dengan variabel kesediaan vaksinasi Covid-19. Uji yang 

digunakan adalah uji chi square untuk melihat hubungan bermakna antara 

variabel dependen dan variabel independen. Penentuan hasil uji chi-square 

adalah nilai p-value asymptotic significance (2 sided). Jika p-value > 0,05 

maka tidak ada hubungan bermakna antara keduanya. 
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G. Alur Penelitian 

Alur pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Menentukan Topik  

Survei Pendahuluan 
Baseline Data Penelitian 

 

Penentuan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Geografis 

 Kecamatan Manggala adalah salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di 

Kota Makassar dengan luas wilayah 24,14 𝑘𝑚2 atau sekitar 13.17% dari luas 

wilayah kota Makassar. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Manggala 

ditinjau dari segi geografis diantaranya: 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Tamanlarea 

b. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa 

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Panakukang 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Maros 

 
Sumber: https://id.m.wikipedia.org 

  Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kecamatan Manggala 
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 Wilayah administratif Kecamatan Manggala terdiri atas 8 kelurahan 

yaitu Kelurahan Borong, Kelurahan Bangkala, Kelurahan Tamangapa, 

Kelurahan Manggala, Kelurahan Antang, Kelurahan Batua, Kelurahan 

Bitowa, dan Kelurahan Biring Romang. 

Tabel 4. 1  
Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Manggala 

 
No. Kelurahan Luas (𝒌𝒎𝟐) 

1.  Borong 1,92 
2.  Bangkala 3,42 
3.  Tamangapa  7,62 
4.  Manggala  4,44 
5.  Antang  2,63 
6.  Batua  1,92 
7.  Bitowa 1,31 
8.  Biring Romang 0,88 

Total 24,14 
Sumber: Kecamatan Manggala dalam Angka 2021 
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2. Kondisi Demografi 

 Jumlah penduduk di Kecamatan Manggala 146.727 jiwa, dengan 

kepadatan penduduk sebesar 6.078 jiwa/𝑘𝑚2.  

Tabel 4. 2  
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kelurahan 

Kecamatan Manggala 
 

No. Kelurahan Penduduk 
Kepadatan 
Per 𝒌𝒎𝟐 

1.  Borong 18.799 9.791 
2.  Bangkala 18.535 5.410 
3.  Tamangapa  15.329 2.012 
4.  Manggala  25.502 5.744 
5.  Antang  17.265 6.565 
6.  Batua  23.956 12.472 
7.  Bitowa 14.110 10.771 
8.  Biring Romang 13.228 15.032 

Total 146.727 6.078 
         Sumber: Kecamatan Manggala dalam Angka 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 kelurahan dengan kepadatan penduduk 

tertinggi adalah Kelurahan Biring Romang dengan kepadatan penduduk 

sebesar 15.032 jiwa/𝑘𝑚2 dan kelurahan dengan kepadatan penduduk 

terendah adalah Kelurahan Tamangapa dengan kepadatan penduduk 

sebesar 2.012 jiwa/𝑘𝑚2. 
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Tabel 4. 3  
Jumlah Lokasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Kelurahan  

Kecamatan Manggala 
 

No. Kelurahan 
Jumlah Lokasi 

Pemukiman 
Kumuh 

Keterangan RW 
Kumuh 

1.  Borong 5 RW 
RW 1, RW 2, RW 7, RW 
8, RW 12 

2.  Bangkala 1 RW RW 7 
3.  Tamangapa  3 RW 2RW 4, RW 5, RW 6 
4.  Manggala  - - 
5.  Antang  2 RW RW 1, RW 2 
6.  Batua  2 RW RW 1, RW 3 
7.  Bitowa - - 
8.  Biring Romang - - 

Sumber: Kecamatan Manggala dalam Angka 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 kelurahan dengan lokasi pemukiman kumuh 

tertinggi adalah Kelurahan Borong yaitu 5 RW sedangkan kelurahan 

dengan pemukiman kumuh terendah adalah Kelurahan Bangkala yaitu 1 

RW. 

3. Sosial Budaya 

 Penduduk Kecamatan Manggala terdiri dari beragam suku dan agama, 

mayoritas penduduk di Kecamatan Manggala bersuku Bugis Makassar dan 

menganut agama islam. Penduduk Kecamatan Manggala juga memiliki mata 

pencaharian beragam seperti wiraswasta, pegawai negeri, pegawai swasta, 

buruh, petani, dan lain sebagainya. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Uji Univariat 

a. Karakteristik Responden 

Hasil analisis berdasarkan karakteristik responden dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1) Jenis Kelamin 

Tabel 4. 4  
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 
 

Jenis Kelamin Frekuensi  
(n) 

Persentase  
(%) 

Laki-laki 49 51.0 
Perempuan 47 49.0 

Total 96 100 
Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, terdapat 49 responden (51,0%) berjenis kelamin laki-laki 

dan 47 responden (49,0%) berjenis kelamin perempuan. 

2) Kelompok Usia Responden 

Tabel 4. 5  
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan 

Kelompok Usia 
 

Kelompok Usia 
Responden 

Frekuensi  
(n) 

Persentase  
(%) 

Remaja 23 24.0 
Dewasa 
Lansia 

44 
29 

45.8 
30.2 

Total 96 100 
Sumber: Data Primer, 2022 
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Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, diperoleh kelompok usia terbanyak yaitu dewasa sebanyak 

44 responden (45.8%) dan kelompok usia paling sedikit yaitu remaja 

sebanyak 23 responden (24.0%). 

3) Status Pendidikan Responden 

Tabel 4. 6  
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Status 

Pendidikan Responden 
 

Status Pendidikan 
Responden 

Frekuensi  
(n) 

Persentase  
(%) 

Bersekolah 87 90.6 
Tidak Bersekolah 9 9.4 

Total 96 100 
Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, terdapat 87 responden (90,6%) pernah bersekolah dan 9 

responden (9.4%) tidak pernah bersekolah. 

4) Pekerjaan Responden 

Tabel 4. 7  
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan  

Status Pekerjaan Responden 
 

Status Pekerjaan 
Responden 

Frekuensi  
(n) 

Persentase  
(%) 

Bekerja 75 78.1 
Tidak Bekerja 21 21.9 

Total 96 100 
Sumber: Data Primer, 2022 
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Berdasarkan tabel 4.7, menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, terdapat 75 responden (78.1%) bekerja dan 21 responden 

(21.9%) tidak bekerja. 

5) Status Migran 

Tabel 4. 8  
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan  

Status Migran 
 

Status Migran 
Frekuensi  

(n) 
Persentase  

(%) 
Ya 25 26.0 
Tidak 71 74.0 

Total 96 100 
Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.8, menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, terdapat 71 responden (74.0%) adalah masyarakat setempat 

dan 25 responden (26.0%) adalah masyarakat berstatus migran. 
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b. Konstruk Health Belief Model (HBM) 

Tabel 4. 9  
Distribusi Frekuensi Konstruk Health Belief Model (HBM)  

 

Variabel 
Frekuensi  

(n) 
Persentase  

(%) 
Persepsi Kerentanan   
Tinggi 20 20.8 
Rendah 76 79.2 
Persepsi Keparahan   
Tinggi 14 14.6 
Rendah 82 85.4 
Persepsi Manfaat   
Tinggi 38 39.6 
Rendah 58 60.4 
Persepsi Hambatan   
Tinggi 28 29.2 
Rendah 68 70.8 
Isyarat untuk Bertindak   
Tinggi 8 8.3 
Rendah 88 91.7 
Efikasi Diri   
Tinggi 41 42.7 
Rendah 55 57.3 

Total 100 100 
Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.9, pada persepsi persepsi kerentanan 

(perceived susceptibility) menunjukkan bahwa dari total 96 responden, 

76 responden (79.2%) memiliki kategori persepsi kerentanan yang 

rendah dan 20 responden (20.8%) memiliki persepsi yang tinggi.  

Kemudian ada persepsi keparahan (perceived severity) menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki kategori rendah sebanyak 
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82 responden (85.4%) dan hanya sebagian kecil responden memiliki 

kategori tinggi sebanyak 14 responden (14%).  

Pada variabel persepsi manfaat (perceived benefit) 

menunjukkan bahwa sebanyak 58 responden (60.4%) memiliki 

kategori rendah dan 38 responden (39.6%) lainnya memiliki kategori 

yang tinggi, pada persepsi hambatan (perceived barrier) sebanyak 68 

responden (70.8%) memiliki kategori rendah dan 28 responden 

(29.2%) memiliki kategori yang tinggi.  

Sebagian besar responden pada konstruk isyarat untuk 

bertindak (cues to action) memiliki kategori yang rendah yaitu 

sebanyak 88 responden (91.7) dan hanya 8 responden (8.3%) yang 

memiliki kategori tinggi. Konstruk terakhir adalah Efikasi diri (self 

efficacy) yang menunjukkan bahwa 55 responden (57.3%) memiliki 

kategori rendah sedangkan 41 responden (42.7%) memiliki kategori 

tinggi. 

c. Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Tabel 4. 10  
Distribusi Frekuensi Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

 
Kesediaan Vaksinasi 

Covid-19 
Frekuensi  

(n) 
Persentase  

(%) 
Ya 55 57.3 
Tidak 41 42.7 

Total 96 100 
 Sumber: Data Primer, 2022 
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Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, terdapat 55 responden (57.3%) masyarakat bersedia 

melakukan vaksinasi Covid-19 dan 41 responden (42.7%) masyarakat 

tidak bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. 

2. Hasil Analisis Uji Bivariat 

a. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Tabel 4. 10   
Hubungan Jenis Kelamin dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

 

Jenis 
Kelamin 

Kesediaan Vaksinasi 
Covid-19 Total 

p-value 
Ya Tidak  

n % n % N % 
Laki-laki 32 33.3 17 17.7 49 51.0 

0.105 
Perempuan 23 24.0 24 25.0 47 49.0 
Total 55 57.3 41 42.7 96 100  

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, diperoleh 32 responden (33.3%) laki-laki dan 23 responden 

(24.0%) perempuan bersedia melakukan vaksinasi Covid-19 sedangkan 17 

responden (17.7%) laki-laki dan 24 responden (25.0%) perempuan tidak 

bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. 

Pada hasil uji chi-square terhadap variabel jenis kelamin dengan 

kesediaan melakukan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal 

Kecamatan Manggala Kota Makassar didapatkan p-value = 0.105 

(p>0,05). Dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima, sehingga 
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tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin responden 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19. 

 

b. Hubungan Kelompok Usia dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Tabel 4. 11  
Hubungan Kelompok Usia dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

 

Kelompok Usia 

Kesediaan Vaksinasi 
Covid-19 Total 

p-value 
Ya Tidak  

n % n % N % 
Remaja  12 12.5 11 11.5 23 24.0 

0.742 
Dewasa 27 28.1 17 17.7 44 45.8 
Lansia 16 16.7 13 13.5 29 30.2  
Total 55 57.3 41 42.7 96 100  

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, diperoleh 11 responden (11.5%) kelompok usia remaja tidak 

bersedia melakukan vaksinasi Covid-19 dan 27 responden (28.1%) 

kelompok usia dewasa bersedia melakukan vaksinasi Covid-19.  

Pada hasil uji chi-square terhadap variabel kelompok usia dengan 

kesediaan melakukan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal 

Kecamatan Manggala Kota Makassar didapatkan p-value = 0.742 

(p>0,05). Dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima, sehingga 

tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia responden dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19. 
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c. Hubungan Status Pendidikan dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Tabel 4. 12  
Hubungan Status Pendidikan dengan Kesediaan  

Vaksinasi Covid-19 
 

Status 
Pendidikan 

Kesediaan Vaksinasi 
Covid-19 Total 

p-value 
Ya Tidak  

n % n % N % 
Bersekolah 53 55.2 34 35.4 87 90.6 

0.030 
Tidak Bersekolah 2 2.1 7 7.3 9 9.4 
Total 55 57.3 41 42.7 96 100  

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, diperoleh 53 responden (55.2%) yang pernah bersekolah dan 2 

responden (2.1%) yang tidak pernah bersekolah bersedia melakukan 

vaksinasi Covid-19 sedangkan 34 responden (35.4%) yang pernah 

bersekolah dan 7 responden (7.3%) yang tidak pernah bersekolah tidak 

bersedia untuk melakukan vaksinasi Covid-19. 

Pada hasil uji chi-square terhadap variabel status pendidikan 

dengan kesediaan melakukan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat 

marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar didapatkan p-value = 

0.030 (p<0,05). Dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, 
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sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara status pendidikan 

responden dengan kesediaan vaksinasi Covid-19. 

 

 

d. Hubungan Status Pekerjaan dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Tabel 4. 13  
Hubungan Status Pekerjaan dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

 

Status 
Pekerjaan 

Kesediaan Vaksinasi 
Covid-19 

Total 
p-value Ya Tidak  

n % n % N % 
Bekerja 47 49.0 28 29.2 75 78.1 

0.044 
Tidak Bekerja 8 8.3 13 13.5 21 21.9 
Total 55 57.3 41 42.7 96 100  

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, didapatkan 47 responden (49.0%) yang bekerja dan 8 

responden (2.1%) yang tidak memiliki bekerja bersedia melakukan 

vaksinasi Covid-19 sedangkan 28 responden (29.2%) yang bekerja dan 13 

responden (13.5%) yang tidak bekerja tidak bersedia untuk melakukan 

vaksinasi Covid-19. 

Pada hasil uji chi-square terkait status pekerjaan dengan kesediaan 

melakukan vaksinasi Covid-19 didapatkan nilai p-value = 0.044 (p<0,05). 

Dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga terdapat 

hubungan yang signifikan antara status pekerjaan responden dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19. 
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e. Hubungan Status Migran dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Tabel 4. 14   
Hubungan Status Migran dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

 

Status 
Migran 

Kesediaan Vaksinasi 
Covid-19 

Total 
p-value Ya Tidak  

n % n % N % 
Ya  10 10.4 15 15.6 25 26.0 

0.042 
Tidak  45 46.9 26 27.1 71 74.0 
Total 55 57.3 41 42.7 96 100  

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, diperoleh 10 responden (10.4%) yang berstatus migran dan 45 

responden (46.9%) yang tidak berstatus migran bersedia melakukan 

vaksinasi Covid-19 sedangkan 15 responden (15.6%) yang berstatus 

migran dan 26 responden (27.1%) tidak berstatus migran tidak bersedia 

melakukan vaksinasi Covid-19. 

Pada hasil uji chi-square terkait status migran dengan kesediaan 

melakukan vaksinasi Covid-19 didapatkan nilai  p-value = 0.042 (p<0,05). 

Dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga terdapat 
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hubungan yang signifikan antara status migran responden dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19. 

 

 

 

f. Hubungan Persepsi Kerentanan (Perceived Susceptibility) dengan 

Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Tabel 4. 15  
Hubungan Persepsi Kerentanan (Perceived Susceptibility) dengan 

Kesediaan Vaksinasi Covid-19 
 

Persepsi 
Kerentanan 

Kesediaan Vaksinasi 
Covid-19 Total 

p-value 
Ya Tidak  

n % n % N % 
Tinggi 11 11.5 9 9.4 20 20.8 

0.816 
Rendah 44 45.8 32 33.3 76 79.2 
Total 55 57.3 41 42.7 96 100  

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, diperoleh 11 responden (11.5%) dengan kategori persepsi 

kerentanan yang tinggi dan 44 responden (45.8%) dengan kategori 

persepsi rendah bersedia melakukan vaksinasi Covid-19 sedangkan 9 

responden (9.4%) dengan kategori persepsi kerentanan yang tinggi dan 32 

responden (33.3%) dengan persepsi kerentanan yang rendah tidak bersedia 

melakukan vaksinasi Covid-19. 
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Pada hasil uji chi-square terkait persepsi kerentanan dengan 

kesediaan melakukan vaksinasi Covid-19 didapatkan nilai p-value = 0,816 

(p<0,05). Dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima, sehingga 

tidak terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi kerentanan 

responden dengan kesediaan vaksinasi Covid-19. 

g. Hubungan Persepsi Keparahan (Perceived Severity) dengan Kesediaan 

Vaksinasi Covid-19 

Tabel 4. 16  
Hubungan Persepsi Keparahan (Perceived Severity) dengan 

Kesediaan Vaksinasi Covid-19 
 

Persepsi 
Keparahan 

Kesediaan Vaksinasi 
Covid-19 Total 

p-value 
Ya Tidak  

n % n % N % 
Tinggi 4 4.2 10 10.4 14 14.6 

0.019 
Rendah 51 53.1 31 32.3 82 85.4 
Total 55 57.3 41 42.7 96 100  

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, diperoleh 4 responden (4.2%) dengan kategori persepsi 

keparahan yang tinggi dan 51 responden (53.1%) dengan kategori persepsi 

keparahan yang rendah bersedia melakukan vaksinasi Covid-19 sedangkan 

10 responden (10.4%) dengan kategori persepsi  keparahan yang tinggi 

dan 31 responden (32.3%) dengan kategori persepsi keparahan yang 

rendah tidak bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. 



78 
 

 

Pada hasil uji chi-square terhadap variabel persepsi keparahan 

dengan kesediaan melakukan vaksinasi Covid-19 didapatkan p value = 

0.019 (p<0,05). Dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, 

sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi keparahan 

responden dengan kesediaan vaksinasi Covid-19.  

h. Hubungan Persepsi Manfaat (Perceived Benefit) dengan Kesediaan 

Vaksinasi Covid-19 

Tabel 4. 17  
Hubungan Persepsi Manfaat (Perceived Benefit)  dengan Kesediaan 

Vaksinasi Covid-19 
 

Persepsi 
Manfaat 

Kesediaan Vaksinasi 
Covid-19 Total 

p-value 
Ya Tidak  

n % n % N % 
Tinggi 30 31.3 8 8.3 38 39.6 

0.001 
Rendah 25 26.0 33 34.4 58 60.4 
Total 55 57.3 41 42.7 96 100  

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, diperoleh 30 responden (31.3%) dengan kategori persepsi 

manfaat yang tinggi dan 25 responden (26.0%) dengan kategori persepsi 

manfaat yang rendah bersedia melakukan vaksinasi Covid-19 sedangkan 8 

responden (8.3%) dengan kategori persepsi manfaat yang tinggi dan 33 

responden (34.4%) dengan kategori persepsi manfaat yang rendah tidak 

bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. 
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Pada hasil uji chi-square terhadap variabel persepsi manfaat 

dengan kesediaan melakukan vaksinasi Covid-19 didapatkan p-value = 

0.001 (p<0,05). Dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, 

sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi manfaat 

responden dengan kesediaan vaksinasi Covid-19. 

i. Hubungan Persepsi Hambatan (Perceived Barrier) dengan Kesediaan 

Vaksinasi Covid-19 

Tabel 4. 18  
Hubungan Persepsi Hambatan (Perceived Barrier) dengan 

Kesediaan Vaksinasi Covid-19 
 

Persepsi 
Hambatan 

Kesediaan Vaksinasi 
Covid-19 Total 

p-value 
Ya Tidak  

n % n % N % 
Tinggi 10 10.4 18 18.8 28 29.2 

0.006 
Rendah 45 46.9 23 24.0 68 70.8 
Total 55 57.3 41 42.7 96 100.0  

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, diperoleh 10 responden (10.4%) dengan kategori persepsi 

hambatan yang tinggi dan 45 responden (46.9%) dengan kategori persepsi 

hambatan yang rendah bersedia melakukan vaksinasi Covid-19 sedangkan 

18 responden (18.8%) dengan kategori persepsi hambatan yang tinggi dan 

23 responden (24.0%) dengan kategori persepsi hambatan yang rendah 

tidak bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. 
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Pada hasil uji chi-square terhadap variabel persepsi hambatan 

dengan kesediaan melakukan vaksinasi Covid-19 didapatkan p-value = 

0,006 (p<0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak, sehingga terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi 

hambatan responden dengan kesediaan vaksinasi Covid-19. 

j. Hubungan Isyarat untuk Bertindak (Cues to Action) dengan Kesediaan 

Vaksinasi Covid-19 

Tabel 4. 19  
Hubungan Isyarat untuk Bertindak (Cues to Action) dengan 

Kesediaan Vaksinasi Covid-19 
 

Isyarat 
untuk 

Bertindak 

Kesediaan Vaksinasi 
Covid-19 Total 

p-value 
Ya Tidak  

n % n % N % 
Tinggi 8 8.3 0 0 8 8.3 

0.009 
Rendah 47 49.0 41 42.7 88 91.7 
Total 55 57.3 41 42.7 96 100  

Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, diperoleh 8 responden (8.3%) dengan kategori isyarat untuk 

bertindak yang tinggi dan 47 responden (49.0%) dengan kategori isyarat 

untuk bertindak yang tinggi bersedia melakukan vaksinasi Covid-19 

sedangkan 41 responden (42.7%) dengan kategori isyarat untuk bertindak 

rendah tidak bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. 

Pada hasil uji alternatif chi-square terhadap variabel isyarat untuk 

bertindak dengan kesediaan melakukan vaksinasi Covid-19 didapatkan p-
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value = 0.009 (p<0,05). Dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara isyarat untuk 

bertindak responden dengan kesediaan vaksinasi Covid-19. 

 

k. Hubungan Efikasi Diri (Self Efficacy) dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-

19 

Tabel 4. 20  
Hubungan Efikasi Diri (Self Efficacy) dengan  

Kesediaan Vaksinasi Covid-19 
 

Efikasi Diri 

Kesediaan Vaksinasi 
Covid-19 Total 

p-value 
Ya Tidak  

n % n % N % 
Tinggi 38 39.6 3 3.1 41 42.7 

0.000 
Rendah 17 17.7 38 39.6 55 57.3 
Total 55 57.3 41 42.7 96 100  
Sumber: Data Primer, 2022 

Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan bahwa dari total 96 

responden, diperoleh 38 responden (39.6%) dengan kategori efikasi diri 

yang tinggi dan 17 responden (17.7%) dengan kategori efikasi diri yang 

rendah bersedia melakukan vaksinasi Covid-19 sedangkan 3 responden 

(3.1%) dengan kategori efikasi diri yang tinggi dan 38 responden (39.6%) 

dengan kategori efikasi diri yang rendah tidak bersedia melakukan 

vaksinasi Covid-19. 

Pada hasil uji chi-square terhadap variabel keyakinan diri dengan 

kesediaan melakukan vaksinasi Covid-19 didapatkan p-value = 0.000 
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(p<0,05). Dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga 

terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri responden dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19. 

 

C.  Pembahasan 

1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jenis kelamin adalah suatu 

pembeda biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis 

tersebut dapat dilihat dari alat kelamin dan perbedaan genetik.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari 

total 96 responden, terdapat 49 responden (51,0%) berjenis kelamin laki-

laki dan 47 responden (49,0%) berjenis kelamin perempuan. Hasil uji chi-

square yang dilakukan didapatkan hasil p-value sebesar 0.105 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak atau tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara variabel jenis kelamin dengan kesediaan vaksinasi 

Covid-19.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (C.S. 

et al., 2021) begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Yurinanda et al., 2022). Responden laki-laki dan perempuan memiliki 

keterpaparan informasi yang sama terkait vaksinasi Covid-19 sehingga 

tidak ada kecenderungan diantara salah satunya. 
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Adapun hasil penelitian berbeda yang berkaitan dengan 

penerimaan vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh (Hawlader et al., 2022) 

di 4 negara yaitu Bangladesh, India, Pakistan, dan Nepal bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara jenis kelamin responden dengan 

penerimaan vaksinasi Covid-19. Di India responden perempuan lebih 

mungkin bersedia divaksinasi dibandingkan dengan responden laki-laki. 

Namun, di beberapa wilayah Negara India kesenjangan distribusi 

dipengaruhi oleh misinformasi, norma sosial patriarki, permasalahan akses 

menyebabkan perempuan lebih sedikit menerima vaksinasi dibandingkan 

laki-laki (Mishra, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

(Neumann-Böhme et al., 2020) bahwa populasi wanita lebih mudah 

diyakinkan untuk melakukan vaksinasi agar terbentuk herd immunity dan 

penelitian ini juga mengemukakan bahwa pria memiliki niat yang lebih 

tinggi dibandingkan wanita untuk melakukan vaksinasi Covid-19. 

Pemerintah sangat memegang peran penting untuk mengkampanyekan 

vaksinasi secara menyeluruh baik perempuan maupun laki-laki.  

Sebuah studi tentang cakupan vaksinasi di kalangan remaja 

menemukan bahwa perempuan memiliki kemungkinan yang lebih rendah 

untuk divaksinasi lengkap dibandingkan dengan laki-laki (Sakou et 

al.2011 dalam (Zintel et al., 2022). Pada penelitian lain yang dilakukan 

pada petugas kesehatan di Inggris dan Amerika Serikat bahwa petugas 
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kesehatan perempuan memiliki keraguan yang lebih tinggi untuk 

divaksinasi Covid-19 dibandingkan petugas laki-laki (Hall et al., 2021). 

Anggota Asosiasi Medis Athena lebih banyak laki-laki (86,4%) 

daripada perempuan (83,8%) yang di vaksinasi. Negara Amerika Serikat 

pada Juli 2021 menyatakan bahwa petugas kesehatan perempuan memiliki 

kemungkinan yang kecil untuk divaksinasi Covid-19 dibandingkan 

dengan petugas kesehatan laki-laki (Simonson et al., 2021). Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa responden laki-laki 

lebih bersedia untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dibandingkan dengan 

responden perempuan. 

Namun menurut teori yang dikemukakan Green dalam (Sari et al., 

2020) bahwa jenis kelamin termasuk faktor predisposisi atau faktor 

pemungkin yang memberi kontribusi terhadap perilaku kesehatan 

seseorang. Jenis kelamin perempuan cenderung lebih peduli terhadap 

kondisi lingkungan dan kesehatannya. Perempuan mempunyai 

kecenderungan berperilaku baik dibandingkan dengan laki-laki. 

Hal terkait jenis kelamin juga dijelaskan dalam QS. Ali-Imran ayat 

36. Allah Swt berfirman : 

ىۗ   ا وَضَعَتْهاَ قاَلتَْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتهُآَٖ انُْثه كَرُ  فلَمََّ ُ اعَْلمَُ بمَِا وَضَعَتْۗ وَليَْسَ الذَّ وَاٰللّه

جِيْمِ  نِ الرَّ يْطه يَّتهَاَ مِنَ الشَّ يْتهُاَ مَرْيمََ وَانِِّيْٖٓ اعُِيْذُهاَ بكَِ وَذُرِّ ى ۚ وَانِِّيْ سَمَّ ٣٦كَالَْنُْثه  

Terjemahnya : 

 “Maka ketika melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku, aku telah 
 melahirkan anak perempuan.” Padahal Allah lebih tahu apa yang dia 
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 lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. ”Dan aku 

 memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu 
 untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk.” 
  

Dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa pada saat anaknya lahir 

ternyata bayi yang dilahirkan adalah perempuan sedangkan ia 

mengharapkan anak laki-laki dikarenakan dibaktikan hanya anak laki-laki 

maka dia merasa menyesal. "Wahai (Tuhanku! Sesungguhnya aku 

melahirkan anak perempuan.". Allah lebih mengetahui apa yang 

dilahirkannya. Firman Allah Swt. yang merupakan interupsi bagi berita 

ini; menurut satu qiraat dengan ta baris di depan: wadha`tu ("dan anak 

laki-laki tidaklah) seperti yang dimintanya itu (serupa dengan anak 

wanita) yang diberikan Tuhannya, sedangkan maksudnya untuk 

membaktikannya guna berkhidmat kepada agama. Sebagaimana diketahui, 

anak wanita tidaklah tepat untuk keperluan itu disebabkan fisiknya lemah, 

auratnya, masa haid yang dialaminya dan lain-lain. (Sesungguhnya aku 

telah menamainya Maryam, kulindungkan dia serta anak-cucunya kepada-

Mu dari setan yang terkutuk") atau terusir. Dalam sebuah hadis 

disebutkan, "Tidak seorang bayi pun yang dilahirkan melainkan ia 

disentuh setan sewaktu ia dilahirkan itu sehingga ia menangis dengan 

suara keras kecuali Maryam dan putranya." (HR Bukhari dan Muslim) 

(Maqdis, 2020). 
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Tafsir yang berkaitan dengan konsep gender dalam Al-Qur’an 

yaitu tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di 

segala aktivitas termasuk untuk melakukan amal sholeh. Al Qur’an 

memberikan semangat bagi seluruh muslim untuk memperbanyak amal 

dan meningkatkan keimanan tanpa melihat gender seseorang, siapapun 

yang mendapatkan taqwa itulah yang paling mulia di sisi Allah.  

Dalam Q.S. Ali Imran ayat 36 memang menjelaskan bahwa laki-

laki dan perempuan memiliki perbedaan, namun perbedaan yang 

dimaksud adalah perbedaan biologis serta perbedaan kodrat perempuan 

yakni mengandung, melahirkan, dan juga menyusui sedangkan laki-laki 

tidak demikian. Laki-laki dan perempuan keduanya memiliki keunggulan 

masing-masing. Mereka juga memiliki sikap negatif dan positif yang 

sama. Hal ini mengemukakan pentingnya setiap laki-laki dan perempuan 

untuk menempatkan diri sesuai kodratnya, dan melakukan berbagai 

aktivitas sesuai potensi yang dimiliki masing-masing, demikianlah konsep 

gender yang dipahami dalam Al-Qur’an (Halim, 2014). 

2. Hubungan Usia dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Usia adalah umur individu yang dihitung mulai saat dilahirkan 

sampai ulang tahun. Semakin cukup umur, kematangan dan kekuatan 

seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja (Pangkey et al., 

2022). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa dari total 96 responden, diperoleh kelompok usia terbanyak yaitu 
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dewasa sebanyak 44 responden (45.8%) dan kelompok usia paling sedikit 

yaitu remaja sebanyak 23 responden (24.0%). Hasil uji bivariat yang telah 

dilakukan dengan tingkat kemaknaan (α<0.05) diperoleh nilai p-value 

0.742, maka disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima, sehingga 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia responden dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hawlader 

dkk. (2022) dengan judul “Covid-19 vaccine acceptance in South Asia: a 

multi-country study” pada masyarakat Nepal dengan nilai p-value 0.304 

yang diartikan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia dengan 

penerimaan vaksinasi Covid-19. Selanjutnya pada penelitian yang sama 

pada masyarakat Bangladesh dan India juga tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara keduanya. Di Bangladesh, peserta berusia ≥46 tahun 

lebih mungkin untuk bersedia divaksinasi daripada mereka yang berusia 

≤25. Pada penelitian yang dilakukan oleh (C.S. et al., 2021) di Hong Kong 

bahwa masyarakat muda yang telah dewasa memiliki kecenderungan yang 

lebih besar untuk mengalami bias kekebalan dan mereka memiliki  

kekhawatiran yang tinggi tentang vaksinasi Covid-19.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Pak et al., 2021a) di Rusia 

dengan tingkat infeksi yang tinggi juga mendapatkan hasil bahwa tidak 

terdapat hubungan antara usia dengan penerimaan vaksinasi Covid-19, 

usia yang dominan menerima vaksin adalah usia remaja dan dewasa. 
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Seseorang yang berusia dewasa belum tentu memiliki perilaku yang 

positif, begitu pula sebaliknya hal ini dibuktikan dengan penelitian yang 

dilakukan (Rochmah, 2020).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Levin & Bradshaw, 2022) 

menggunakan metode survei populasi di Amerika Serikat terkait rasa 

curiga (skeptisme) sebagai penentu keraguan untuk melakukan vaksinasi 

Covid-19 didapatkan hasil bahwa usia <65 tahun memiliki rasa skeptisme 

yang lebih besar terkait vaksinasi Covid-19 dibandingkan dengan 

responden usia >65 tahun. Banyaknya paparan informasi negatif dan 

positif yang didapatkan pada usia <65 tahun menjadi alasan hal tersebut 

bisa terjadi, sedangkan pada masyarakat >65 tahun mereka lebih 

cenderung memiliki kecemasan akan paparan virus Covid-19 yang 

menjadikan mereka tidak ragu untuk melakukan vaksinasi Covid-19. 

Semakin bertambah usia seseorang maka akan lebih tinggi 

kerentanan akan terpapar suatu penyakit, hal ini dijelaskan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh (Tian & Tien, 2020) bahwa dibandingkan 

dengan individu berusia 40-49 tahun, individu yang berusia 70-79 dengan 

penyakit kronis melaporkan kondisi kesehatan yang lebih buruk. Perilaku 

kesehatan pada usia yang lebih tua telah ditemukan terkait dengan risiko 

kelemahan, tetapi bisa diantisipasi dengan menerapkan pola hidup yang 

sehat (Gil-Salcedo et al., 2020). Perilaku kesehatan yang buruk sangat 
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mempengaruhi sosial ekonomi pada suatu individu di usia yang rentan 

(Brunner et al., 2018). 

Pada saat penelitian dilakukan, dari ketiga kelompok tersebut, 

responden usia dewasa adalah yang paling tinggi tidak bersedia 

melakukan vaksin, kebanyakan dari mereka merasa tidak akan terpapar 

virus Covid-19, hal ini sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh González-

Castro, dkk bahwa remaja dan orang dewasa yang baru muncul mungkin 

terlibat dalam perilaku berisiko, atau setidaknya dalam tindakan yang 

kurang protektif, sebagian karena rasa kebal terhadap cedera dan bahaya 

(González-Castro et al., 2021). 

Selain itu, beberapa dari responden lansia mengaku bahwa masih 

sangat ragu dan cenderung takut untuk melakukan vaksin disebabkan 

mereka berpikir akan berdampak buruk pada kesehatan mereka dan tidak 

memiliki biaya untuk berobat jika mengalami efek samping setelah 

vaksinasi Covid-19. Hal ini juga dikemukakan dalam sebuah penelitian di 

Singapura bahwa keraguan akan vaksin sangat lazim di kalangan orang 

lanjut usia untuk pencegahan di kemudian hari (Tan et al., 2022). Bahkan 

di Singapura diterapkan kembali pembatasan dikarenakan tingkat 

vaksinasi yang buruk pada lansia ditambah juga dengan kedatangan varian 

Delta (Teo, 2021). 

Adapun penjelasan bahwa didalam diri manusia terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat untuk meningkatkan 
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derajat kesehatan, dalam teori Lawrence Green faktor ini disebut dengan 

faktor predisposisi atau predisposing factors. 

Secara kualitatif, persoalan umur sebenarnya bukan soal berapa 

tahun seseorang diberikan kesempatan hidup, tapi semaksimal apa dia 

mempergunakan dan mengisi umur itu untuk berbuat kebaikan. Dalam hal 

ini usia tidak hanya dihitung secara kuantitatif, tapi lebih pada aspek 

kebermanfaatan dan produktivitasnya dalam melakukan kebaikan. Secara 

kuantitatif, umur kita saat ini rata-rata berkisar antara enam puluh hingga 

tujuh puluh tahun. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15: 

 

لهُٗ ثَ  وَضَعَتْهُ كُرْهاا ۗوَحَمْلهُٗ وَفصِه هٗ كُرْهاا وَّ نْسَانَ بوَِالِدَيْهِ احِْسَاناا حَۗمَلتَْهُ امُُّ يْناَ الَِْ ثوُْنَ وَوَصَّ له

هٗ وَبلَغََ ارَْبعَِيْنَ سَ  ىٖٓ اِذَا بلَغََ اشَُدَّ
ا حَۗتٰه  قاَلَ رَبِّ اوَْزِعْنيِْٖٓ انَْ اشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِْٖٓ شَهْرا

نةَاَۙ

يَّتيِْۗ انِِّيْ تبُتُْ  ىهُ وَاصَْلحِْ ليِْ فيِْ ذُرِّ ا ترَْضه ى وَالِدَيَّ وَانَْ اعَْمَلَ صَالحِا انَْعَمْتَ عَليََّ وَعَله

١٥اِليَْكَ وَانِِّيْ مِنَ الْمُسْلمِِيْنَ   

Terjemahnya : 

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 
dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah 
payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). 
Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan 
sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat 
puluh tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk 
mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku 
dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang 
saleh yang Engkau ridai; berilah kebaikan kepadaku dengan 
(memberi kebaikan) kepada anak cucuku Sesungguhnya aku 
bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-
orang yang berserah diri” 
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Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan 

tentang perintah tauhid ikhlas beribadah hanya karna Allah dan tidak 

menyekutukan Allah. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik 

kepada kedua orang tuanya dengan kebaikan yang sempurna, dikarenakan 

ibunya telah mengandung dan melahirkannya dengan susah payah, begitu 

pula pada saat menyapih. Masa mengandung sampai dengan menyapih 

yang sempurna adalah tiga puluh bulan. Dan apabila anak itu dewasa dan 

mencapai usia empat puluh tahun yang dimana usia tersebut adalah umur 

untuk memperbaharui hidup serta berserah diri kepada Allah SWT 

(Abdullah, 2004). 

3. Hubungan Status Pendidikan dengan Kesediaan vaksinasi Covid-19 

Marginalisasi sering dikaitkan dengan kemiskinan yang akan 

mengakibatkan terbatasnya seseorang terhadap akses pendidikan. 

Seseorang dikatakan bersekolah apabila mereka terdaftar dan aktif 

mengikuti pendidikan di suatu pendidikan formal maupun non formal 

yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional 

(Kemdiknas), Kementerian Agama (Kemenag), atau instansi lainnya baik 

negeri maupun swasta (Badan Pusat Statistik, 2018b).  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa terdapat 87 responden (90,6%) pernah bersekolah dan 9 responden 

(9.4%) tidak pernah bersekolah dan hasil uji alternatif chi-square 

menunjukkan nilai p-value 0.030 dan dapat disimpulkan bahwa Ha 
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diterima atau terdapat hubungan signifikan antara pendidikan responden 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19.  

Hal ini sejalan dengan penelitian dengan judul “Determinan 

Kesediaan Masyarakat Menerima Vaksinasi Covid-19 di Sulawesi 

Tengah” dengan p-value 0.006  (Ichsan et al., 2021a) dan didukung juga 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Mutia Isnaini dkk di Kota 

Banjarmasin dengan p-value 0,003 yang berarti ada hubungan yang 

signifikan antara kedua hal tersebut (Farina, 2021). Hubungan yang 

signifikan ini juga dibuktikan oleh hasil penelitian dengan judul 

“Acceptance of the Covid-19 vaccine based on the health belief model: A 

population-based survey in Hong Kong” dengan nilai p-value 0,006 (C.S. 

et al., 2021). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan di 

Rusia yaitu tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara pendidikan 

dengan penerimaan vaksinasi Covid-19 (Pak et al., 2021b), begitu pula 

pada penelitian yang dilakukan oleh Illias Mahmud, dkk (Mahmud et al., 

2021a).  

Penelitian yang dilakukan pada remaja di Austria menunjukkan 

bahwa status pendidikan mempengaruhi kesediaan remaja untuk 

melakukan vaksinasi Covid-19. Siswa Sekolah Menengah lebih bersedia 

melakukan vaksinasi dibandingkan dengan pekerja magang dengan usia 

yang sama (Humer et al., 2021). Hal ini juga sejalan dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh (Afifi et al., 2020) serta penelitian yang dilakukan 

oleh (Sallam, 2021). 

Hasil penelitian menyatakan bahwa 35.4% responden yang 

bersekolah tidak bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. Hal ini bisa 

terjadi dikarenakan seseorang yang pernah bersekolah memiliki 

kemudahan akan memahami suatu informasi, namun pada lingkungan 

responden informasi negatif tentang vaksin Covid-19 lebih sering 

terdengar dan tersebar. Sejak pertama pengembangan vaksin Covid-19, 

masyarakat masih merasa khawatir tentang efektivitas serta keamanan 

vaksinasi yang menimbulkan keengganan untuk berpartisipasi. Sebagian 

masyarakat juga tidak mempercayai bahwa vaksinasi adalah salah satu 

solusi untuk mengakhiri pandemi (C. Lin et al., 2021). 

Tingkat pendidikan merupakan hal yang mempengaruhi seseorang 

untuk memahami informasi yang diterima. Vaksinasi Covid-19 

menimbulkan banyak pro kontra dan banyak informasi yang simpang siur 

kebenarannya. Responden yang pernah bersekolah (minimal baca tulis) 

lebih mudah memahami informasi yang disampaikan terkait vaksinasi 

Covid-19.   

4. Hubungan Status Pekerjaan dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Menurut Badan Pusat Statistik bekerja diartikan sebagai kegiatan 

ekonomi yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan atau 

pendapatan, bekerja dilakukan paling sedikit 1 jam dalam seminggu secara 
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terus menerus (Badan Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari total 96 responden, 

terdapat 75 responden (78.1%) bekerja dan 21 responden (21.9%) tidak 

bekerja. Sedangkan hasil analisis bivariat didapatkan p-value 0.044 yang 

artinya terdapat hubungan signifikan antara status pekerjaan responden 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Thompson tahun 2021 dengan judul “Factors Associated With 

Racial/Ethnic Group–Based Medical Mistrust and Perspectives on Covid-

19 Vaccine Trial Participation and Vaccine Uptake in the US” p-value 

0.003 (Thompson et al., 2021), selain itu juga didukung oleh penelitian 

yang dilakukan pada penduduk dewasa di Bangladesh pada tahun 2021 

yaitu adanya hubungan yang bermakna antara pekerjaan seseorang dengan 

penerimaan vaksinasi Covid-19 (Patwary et al., 2021).  

Penelitian lainnya yang tidak sejalan dengan dapat dilihat pada 

penelitian yang dilakukan di Sulawesi Tengah dengan p-value sebesar 

0,129 sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19, akan tetapi pekerjaan berhubungan 

secara signifikan dengan pengetahuan responden mengenai vaksinasi 

Covid-19, hal ini dikarenakan ketika seseorang bekerja akan mendapatkan 

pengalaman dalam bersosialisasi sehingga meningkatkan kemampuan 

seseorang untuk menerima hal-hal (informasi) baru (Ichsan et al., 2021). 
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Jika responden memiliki pekerjaan maka akan lebih mudah untuk terpapar 

informasi, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Chace Dwyer 

dkk bahwa pekerjaan atau pelatihan berdampak terhadap peningkatan 

pengetahuan seseorang (Chace Dwyer et al., 2019). 

Survei yang dilakukan pada tenaga kesehatan di Republik 

Demokratik Kongo tidak semua peserta menyatakan bahwa mereka akan 

mendapatkan vaksinasi jika vaksin Covid-19 sudah tersedia. Kesediaan 

tenaga kesehatan di negara ini cenderung rendah (Nzaji et al., 2020) 

dibandingkan dengan penelitian serupa yang dilakukan di Negara Prancis 

yang menunjukkan bahwa 77,6% (95% CI 76,2–79%) peserta mungkin 

setuju untuk divaksinasi Covid-19 (Detoc et al., 2020). 

Selama pandemi Covid-19 melanda dunia, angka pengangguran di 

Indonesia bahkan di dunia semakin meningkat dikarenakan banyak tempat 

bekerja yang terpaksa tutup. Di Amerika Serikat individu yang termasuk 

Black, Indigenous, People of Color (BIPOC) lebih mungkin kehilangan 

pekerjaan selama pandemi.  Tingkat vaksinasi di antara orang-orang 

BIPOC juga lebih tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekan kulit putih.  

Disparitas dalam tingkat vaksinasi mungkin karena masalah akses 

(misalnya, kurangnya klinik yang dapat diakses, ketidakmampuan untuk 

mengambil cuti kerja), serta keragu-raguan vaksin yang berpotensi berakar 

pada ketidakpercayaan di bidang medis karena pengalaman historis dan 

kontemporer dari diskriminasi layanan kesehatan (Guo et al., 2022). 
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Masyarakat yang bekerja lebih mungkin untuk terpapar informasi 

dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Sebuah penelitian 

mengungkapkan bahwa pengalaman kerja dipengaruhi oleh masa kerja 

dan pengalaman kerja mempengaruhi persepsi seseorang akan suatu hal 

(Wulandari et al., 2021). Keadaan yang ditemukan peneliti bahwa 

sebagian besar wanita yang memenuhi kriteria marginal tidak memiliki 

pekerjaan dan hanya mengandalkan penghasilan yang didapatkan 

pasangan mereka.  

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menjelajahi berbagai 

belahan bumi untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan dan 

segala sesuatu dari bumi sebagai bentuk kekuasaan sang maha pencipta 

sebagaimana janji Allah kepada orang-orang mukmin dalam Q.S. Al-Mulk 

ayat 15: 

 

ۗ وَالِيَْهِ  زْقِه   هوَُ الَّذِيْ جَعَلَ لكَُمُ الَْرَْضَ ذَلوُْلَا فاَمْشُوْا فيِْ مَناَكِبهِاَ وَكُلوُْا مِنْ رِّ

١٥النُّشُوْرُ    

       Terjemahnya: 

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah 
dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian 
dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) 
dibangkitkan.  

 
Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. 

memerintahkan umatnya untuk melakukan perjalanan kemana saja yang 



97 
 

 

kamu inginkan dari seluruh belahan bumi dan menyebarlah di segala 

penjuru bumi untuk melakukan berbagai usaha ataupun perdagangan. 

Ketahuilah bahwa usaha tersebut tidak akan membawa manfaat sama 

sekali kecuali atas kemudahan yang diberikan oleh-Nya. Dijelaskan juga 

makna   ِزْقِه ۗ وَكُلوُْا م نْ رِّ   usaha adalah sarana yang tidak bertentangan dengan 

tawakkal, selain itu tempat kembali yang dimaksud adalah hari kiamat 

(Abdullah, 2004). 

5. Hubungan Status Migran dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dipengaruhi oleh 

tiga hal diantaranya kelahiran, kematian, dan migrasi. Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS) migran adalah penduduk yang melakukan 

perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah 

kelurahan/desa dalam kurun waktu lima tahun sebelum survei. Masyarakat 

melakukan perpindahan biasanya dipicu oleh ketimpangan yang terjadi 

antar daerah yang ditempati sekarang dengan daerah tujuan bermigrasi. 

Dengan ketimpangan tersebut perlu adanya pembangunan daerah yang 

lebih merata dan lebih terarah (Lausiry & Tumuka, 2019). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

dari total 96 responden, terdapat 71 responden (74.0%) adalah masyarakat 

setempat dan 25 responden (26.0%) adalah masyarakat berstatus migran. 

Hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji chi-square menunjukkan 

p-value sebesar 0.042 <0.05 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak, 
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sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara status migran dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19.  

Hal ini sejalan dengan penelitian terkait hubungan migrasi 

terhadap tingkat kualitas sarana sanitasi rumah tangga pada tahun 2020 

dengan p-value 0.001 (Sidabutar, 2020), hal ini didukung juga oleh 

penelitian yang dilakukan Qiao dkk tahun 2022 yang mengatakan tingkat 

vaksinasi bervariasi menurut status perkotaan di mana daerah perkotaan 

yang lebih besar memiliki tingkat vaksinasi yang lebih tinggi (Qiao et al., 

2022). 

Migran di beberapa negara telah terbukti menjadi kelompok rentan 

selama pandemi Covid-19, memiliki prevalensi infeksi dan angka 

kematian yang lebih tinggi (Hayward et al., 2021). Pada penelitian (Holz 

et al., 2022) niat vaksinasi migran secara keseluruhan lebih rendah bila 

dibandingkan dengan penduduk asli Jerman tanpa latar belakang migrasi.  

Masyarakat marginal dengan status migran di Kecamatan 

Manggala memiliki persepsi yang kurang baik tentang virus Covid-19, 

beberapa mereka mengatakan jika tidak percaya akan adanya Covid-19. 

Hal ini juga disampaikan pada penelitian (Padela & Curlin, 2013) bahwa 

para pendatang cenderung memiliki tingkat religiusitas yang lebih tinggi. 

Efek ini memiliki dua konsekuensi: di satu sisi, ada efek negatif 

religiusitas terhadap persepsi ketakutan kolektif tentang infeksi Covid-19, 
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yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya niat untuk melakukan 

vaksinasi. 

Pada saat dilakukan penelitian, peneliti menanyakan bagaimana 

jika suatu saat responden terpapar Covid-19 dan jawaban mereka 

beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi takdir dari Tuhan yang 

tidak perlu dikhawatirkan. Kepercayaan akan takdir yang berkaitan 

dengan kepercayaan Covid-19 juga disampaikan oleh (Fournet et al., 

2018) alasan tidak melakukan vaksinasi dikarenakan dalam keyakinan 

takdir ketika datang penyakit serta bahwa gaya hidup yang berorientasi 

teologis saja memiliki kekuatan perlindungan terhadap penyakit itu 

sendiri. 

Perbedaan yang cukup signifikan antara dikota dan didesa 

membuat banyak masyarakat dari desa yang bermigrasi ke kota. Hal ini 

dapat disebabkan oleh faktor ekonomi. Menurut mereka peluang lapangan 

pekerjaan di kota lebih besar dibandingkan di desa. Vaksinasi Covid-19 

merupakan salah satu syarat pelaku perjalanan darat, udara, maupun air. 

Dari 25 responden yang berstatus migran, lebih banyak responden yang 

tidak bersedia divaksinasi Covid-19. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari 

mereka berasal dari kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dan di sekitar 

Kota Makassar dan lebih memilih untuk tidak divaksin karena takut akan 

efek samping yang ditimbulkan. 
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6. Hubungan Persepsi Kerentanan (Perceived susceptibility) dengan 

Kesediaan Vaksinasi Covid-19 

Persepsi kerentanan (perceived susceptibility) adalah  pendapat 

individu tentang kemungkinan untuk tertular suatu kondisi penyakit. 

Dalam hal ini kerentanan yang dimaksud adalah kerentanan tertular virus 

Covid-19. Kerentanan yang dirasakan mengacu pada keyakinan seseorang 

tentang peluang mereka untuk mendapatkan kondisi tertentu. Agar 

seseorang dapat mengambil tindakan, mereka harus percaya bahwa 

mereka berisiko terkena penyakit. Ketika seseorang percaya bahwa 

mereka berisiko untuk suatu penyakit, mereka akan lebih mungkin untuk 

melakukan sesuatu untuk mencegah hal tersebut terjadi, dan sebaliknya 

jika seseorang percaya bahwa mereka tidak berisiko maka seringkali 

memiliki perilaku yang kurang sehat (Washburn, 2020). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden yang memiliki persepsi kerentanan kategori 

rendah lebih bersedia untuk divaksin dibandingkan dengan responden 

yang memiliki persepsi kerentanan yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis 

bivariat dengan uji chi-square didapatkan p-value sebesar 0.816, dimana 

nilai p>0.05 yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak, hal ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi kerentanan 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19.  
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Sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Hong Kong oleh (C.S. 

et al., 2021), penelitian lain yang sejalan juga dilakukan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara kedua hal tersebut. Penelitian di Arab 

Saudi juga mengemukakan bahwa persepsi kerentanan yang dirasakan 

bukan sesuatu yang berperan penting dalam niat seseorang untuk 

menerima vaksin (Alobaidi, 2021). 

Penelitian lain di Arab Saudi dengan menggunakan metode survei 

cross-sectional mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna kerentanan yang dirasakan terhadap niat menerima vaksin 

(Zampetakis & Melas, 2021b). Penelitian dengan judul “Implementation 

Of The Health Belief Model On The Execution Of Vaccinations In The 

Context Of Dealing With The Corona Virus Disease-19 (Covid-19) 

Pandemic At Health Workers In Nagan Raya District” juga menyatakan 

hal yang sama (Hardiansyah et al., 2022). 

Banyak ahli berpendapat bahwa orang dengan tingkat kerentanan 

yang dirasakan lebih tinggi, lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku 

kesehatan untuk mengurangi risiko terjangkit suatu penyakit, 

dibandingkan dengan mereka yang memiliki persepsi kerentanan yang 

lebih rendah. Sebuah studi mengungkapkan efek langsung dari kerentanan 

yang dirasakan pada niat penyerapan vaksin Zika (Guidry et al., 2019). 

Suatu penelitian tentang keraguan melakukan vaksinasi Covid-19 

mengemukakan bahwa persepsi kerentanan dan keparahan tidak 
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berdampak pada keraguan (Romate et al., 2022a). Temuan serupa 

mengamati kerentanan yang dirasakan dan keparahan yang dirasakan 

sebagai prediktor paling kuat di sebagian besar studi (Chen et al., 2021). 

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti dilapangan bahwa 

sebagian besar masyarakat marginal memiliki persepsi kerentanan yang 

rendah, hal ini dikarenakan kepercayaan bahwa mereka kebal akan virus 

Covid-19 sehingga tidak ada hal yang perlu dicemaskan. Setiap hari 

dihadapkan dengan sampah dan barang bekas yang menurut mereka lebih 

memiliki banyak kuman dan virus akan tetapi mereka tidak pernah 

mengalami sakit yang parah, sedangkan responden dengan persepsi 

kerentanan yang tinggi tidak bersedia untuk divaksinasi dikarenakan 

mereka mempunyai penyakit bawaan (komorbid) yang menjadikan cemas 

untuk divaksin sehingga lebih memilih untuk tidak melakukannya. 

7. Hubungan Persepsi Keparahan (Perceived Severity) dengan Kesediaan 

Vaksinasi Covid-19 

Keparahan yang dirasakan atau biasa juga disebut dengan 

keseriusan yang dirasakan (perceived severity/perceived seriousness) 

mengacu pada konsekuensi negatif yang dihubungkan oleh individu 

dengan  suatu peristiwa, dalam hal ini terdiagnosis positif Covid-19. 

Konsekuensi ini akan berhubungan dengan peristiwa yang diantisipasi 

akan terjadi di masa depan atau keadaan saat ini dengan masalah 

kesehatan yang sudah ada sebelumnya (Miles, 2017). 
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Hasil penelitian menunjukkan responden dengan persepsi 

keparahan yang rendah lebih dominan yang bersedia untuk melakukan 

vaksinasi Covid-19 dan responden dengan kategori persepsi keparahan 

yang tinggi lebih banyak yang tidak bersedia untuk divaksin. Berdasarkan 

uji chi-square didapatkan p-value sebesar 0.019 maka Ho ditolak dan 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

persepsi keparahan dengan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat 

marginal Kecamatan Manggala.  

Hal ini sejalan dengan penelitian (Mahmud et al., 2021b) dan 

penelitian (Erawan et al., 2021) di Yogyakarta. Penelitian serupa juga 

dilakukan pada masyarakat Kota Banda Aceh terhadap vaksin Covid-19 

yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan 

antara persepsi keparahan dengan kesediaan dengan p=0,001 dan OR 

2,195 untuk melaksanakan vaksin Covid-19 dibandingkan dengan orang 

yang tidak merasa ada keparahan (Hidayattullah et al., 2021). 

Penelitian lain yang dilakukan pada tenaga kesehatan di Kabupaten 

Nagan Raya mendapatkan hasil sebaliknya, bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara persepsi keparahan dengan pelaksanaan vaksinasi 

untuk menanggulangi pandemi Covid-19 (Hardiansyah et al., 2022b). 

Hasil serupa juga didapatkan dalam penelitian di Kota Jambi dengan 

tujuan menganalisis konstruk HBM terhadap vaksinasi Covid-19 pada 

masyarakat Kota Jambi (Yurinanda et al., 2022). Penelitian yang 
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dilakukan oleh Yelli dkk tahun 2021 juga menunjukkan bahwa tidak ada 

pengaruh persepsi keseriusan pencegahan Covid-19 dengan perilaku 

pencegahan dengan nilai p = 0.816 (Rusyani et al., 2021). 

Tingkat keparahan suatu penyakit dapat dilihat dari seberapa besar 

dampak yang akan ditimbulkan apabila seseorang terpapar penyakit 

tersebut. Responden pada penelitian ini rata-rata menjawab bahwa mereka 

sangat setuju bahwa Covid-19  akan sangat berdampak pada kondisi 

finansial dan dapat merubah kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih 

sulit. Namun sebagian responden tidak setuju bahwa timbul ketakutan 

bahkan kecemasan yang kuat jika terpapar virus Covid-19. Hal tersebut 

menjadi penyebab banyaknya responden yang memiliki persepsi 

keparahan yang rendah.  

Pada penelitian yang dilakukan (Chong et al., 2020) 

mengungkapkan bahwa keparahan yang dirasakan secara signifikan 

memprediksi kepatuhan terhadap langkah-langkah perlindungan dan 

merupakan hal penentu yang penting dari kemauan masyarakat untuk 

bekerja sama dan mengadopsi perilaku protektif kesehatan selama 

pandemi Covid-19. 

Alasan yang didapatkan peneliti di lapangan, sebagian besar dari 

responden bersedia melakukan vaksinasi tetapi memiliki persepsi 

keparahan yang rendah. Penyebab hal ini bisa ditemukan peneliti adalah 

informasi yang beredar saat ini pada masyarakat marginal Kecamatan 
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Manggala bahwa hal tersebut menjadi salah satu persyaratan administrasi. 

Seperti Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 15 

tahun 2021 dan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 16 

Tahun 2021 tentang ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa 

pandemi Covid-19, maka pelaku perjalanan diwajibkan untuk 

menunjukkan bukti vaksin setidaknya dosis pertama (Satgas Covid -19, 

2021). 

Selain itu responden mengatakan bahwa vaksin adalah syarat 

untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah 

setempat. Syarat ini juga diberlakukan oleh hampir seluruh pemerintah 

daerah guna meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia 

sekaligus menanggulangi dampak penurunan ekonomi akibat pandemi 

Covid-19 (Kurniawan, 2020). 

Banyak dari masyarakat mengatakan bahwa Covid-19 merupakan 

penyakit seperti influenza sehingga tidak perlu takut terpapar, apabila 

terinfeksi pun tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Karena akan 

sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dan membaiknya 

kondisi tubuh seseorang tersebut. 

8. Hubungan Persepsi Manfaat (Perceived Benefit) dengan Kesediaan 

Vaksinasi Covid-19 

Manfaat yang dirasakan mengacu pada keyakinan bahwa 

penggunaan vaksin Covid-19 akan mengurangi risiko atau keseriusan 
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terhadap ancaman penyakit. Akhirnya, hambatan yang dirasakan, 

mengacu pada keyakinan bahwa di vaksinasi terhadap Covid-19 dibatasi 

karena kesulitan yang berkaitan dengan psikososial, fisik, atau faktor 

finansial (Zampetakis & Melas, 2021). Keyakinan bahwa tindakan akan 

mendapatkan hasil yang bermanfaat membuat seseorang lebih berisiko 

tinggi untuk mengambil tindakan. Manfaat dari mengubah perilaku tidak 

cukup kuat untuk menyebabkan perubahan, meskipun seseorang tersebut 

percaya bahwa mereka rentan. Manfaat yang dirasakan mungkin akan 

sebanding dengan hambatan yang dirasakan (Washburn, 2020). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa responden dengan persepsi manfaat kategori tinggi lebih banyak 

yang bersedia untuk divaksinasi dibandingkan dengan yang tidak bersedia 

di vaksinasi Covid-19. Hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji 

chi-square menunjukkan p-value sebesar 0.001 bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara persepsi manfaat dengan kesediaan vaksinasi 

Covid-19.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yurinanda et al., 2022b) 

dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) bahwa tindakan 

melakukan vaksinasi secara signifikan dipengaruhi oleh persepsi manfaat 

dan persepsi hambatan yang juga dipengaruhi secara signifikan oleh 

keparahan dan keseriusan yang dirasakan. Penelitian lain yang 

memperlihatkan hasil bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 
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persepsi manfaat dengan perilaku pencegahan juga dilakukan oleh Umi 

dan Nova pada tahun 2020 (Narsih & Hikmawati, 2020). Oleh karena itu 

adanya keterkaitan antara satu dengan lainnya pada konstruk HBM 

terhadap vaksinasi Covid-19. 

Adapun penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh (Rusyani et 

al., 2021b) terkait praktik pencegahan Covid-19 dengan p-value sebesar 

0.057 yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara 

keduanya. Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian terkait analisis 

HBM terkait pencegahan Covid-19 pada ibu hamil (Fransiska et al., 

2022). Akan tetapi sering ditemukan dalam beberapa kasus memiliki 

interaksi negatif dengan perilaku pencegahan. Interaksi negatif yang 

dimaksudkan seperti ketika persepsi risiko tinggi, tetapi peluang 

keberhasilannya sangat kecil, kemungkinan penerapan perilaku 

pencegahan menjadi berkurang (Aghababaei et al., 2020). 

Vaksinasi Covid-19 masih menjadi sesuatu yang dipertanyakan 

manfaatnya dikalangan masyarakat marginal, mereka berasumsi bahwa 

melakukan vaksinasi hanya akan menguntungkan pihak pemerintah dan 

merugikan untuk mereka dikarenakan banyak informasi yang beredar 

terkait efek samping vaksin Covid-19.  

9. Hubungan Persepsi Hambatan (Perceived Barriers) dengan Kesediaan 

Vaksinasi Covid-19 
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Hambatan yang dirasakan (perceived barrier) ini mengacu pada 

perasaan seseorang tentang hambatan untuk melakukan tindakan 

kesehatan yang direkomendasikan. Perasaan seseorang tentang hambatan 

memiliki makna yang luas. Hambatan bisa saja mengarah pada analisis 

biaya atau manfaat. Seseorang  tersebut mempertimbangkan efektivitas 

tindakan terhadap persepsi bahwa itu mungkin mahal, berbahaya 

(misalnya, efek samping), tidak menyenangkan atau menyakitkan, 

memakan waktu, atau tidak nyaman (Wayne W. LaMorte, MD, PhD, 

2019). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  menunjukkan 

bahwa 68 responden memiliki persepsi hambatan yang rendah dan 28 

responden memiliki persepsi hambatan yang tinggi. Berdasarkan hasil 

analisis bivariat mendapatkan hasil p-value 0.006  dan disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi hambatan dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19.  

Jika hambatan yang dirasakan responden tinggi untuk melakukan 

vaksinasi Covid-19 maka semakin tinggi juga ketidaksediaan responden 

untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Sebaliknya jika responden merasa 

hambatan untuk melakukan vaksinasi rendah maka akan semakin tinggi 

juga kesediaan untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Hal ini sejalan 

dengan penelitian (Hupunau et al., 2019) dan penelitian yang dilakukan 

oleh Wulan dkk dengan hasil  uji statistik Spearman Rank p=0,028 yang 
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disimpulkan bahwa ada hubungan antara persepsi hambatan dengan suatu 

penyakit (Prihantini et al., 2017). 

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Martin dkk 

bahwa hambatan yang dirasakan tidak signifikan mempengaruhi 

penerimaan vaksin Covid-19, hal ini dibuktikan dengan adanya korelasi 

negatif antara kedua hal tersebut (C.S. et al., 2021). 

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa untuk melakukan sesuatu 

dapat dipertimbangkan melalui hambatan yang akan dirasakan. 

Masyarakat marginal yang menjadi responden sebagian besar ragu-ragu 

untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Hal terbesar yang menjadi 

hambatan dipicu oleh rasa khawatir responden akan efek samping yang 

akan ditimbulkan oleh vaksin Covid-19. Hal ini juga disampaikan dalam 

berbagai penelitian yang meneliti terkait keraguan terhadap vaksinasi 

Covid-19 (Astuti et al., 2021). 

Menurut teori yang dikembangkan oleh Stretcher dan Rosenstock 

dijelaskan keyakinan seseorang akan ancaman akan suatu penyakit, 

persepsi manfaat yang dirasakan, juga hambatan yang terkait dengan 

perilaku kesehatan akan memprediksi kemungkinan individu mengadopsi 

perilaku kesehatan tersebut atau tidak dikemudian hari (Wayne W. 

LaMorte, MD, PhD, 2019). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yalew dkk. menyatakan 

responden yang memiliki kategori persepsi hambatan rendah 3,17 kali 
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lebih mungkin memiliki respons perilaku yang baik terhadap tindakan 

pencegahan Covid-19 daripada responden dengan persepsi hambatan yang 

tinggi. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan terhadap perilaku pencegahan 

dapat ditingkatkan dengan mengurangi persepsi hambatan (Yalew et al., 

2021). 

Semakin rendah persepsi hambatan seseorang maka akan semakin 

tinggi kesediaan orang tersebut untuk melakukan suatu perilaku 

pencegahan, hal ini sesuai dengan yang didapatkan peneliti dilapangan 

jika responden mengatakan tidak ada hambatan yang berarti untuk 

melakukan vaksinasi hanya saja beberapa dari mereka enggan dikarenakan 

takut akan efek samping yang akan dirasakan pasca melakukan vaksinasi. 

Responden lansia bahkan takut jika vaksinasi Covid-19 ini akan 

menyebabkan kematian pada usia rentan. 

10. Hubungan Isyarat untuk Bertindak (Cues to Action) dengan Kesediaan 

Vaksinasi Covid-19 

Isyarat untuk bertindak (cues to action) Ini adalah stimulus yang 

diperlukan untuk memicu proses pengambilan keputusan untuk menerima 

tindakan kesehatan yang direkomendasikan. Isyarat ini dapat bersifat 

internal (misalnya, nyeri dada, mengi, dll.) atau eksternal (misalnya, 

nasihat dari orang lain, penyakit anggota keluarga, artikel surat kabar, dll.) 

(Wayne W. LaMorte, MD, PhD, 2019). 



111 
 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

47 responden (49.0%) dengan kategori isyarat untuk bertindak yang tinggi 

bersedia melakukan vaksinasi Covid-19 sedangkan 41 responden (42.7%) 

dengan kategori isyarat untuk bertindak rendah tidak bersedia melakukan 

vaksinasi Covid-19. Pada hasil uji chi-square terhadap variabel isyarat 

untuk bertindak dengan kesediaan melakukan vaksinasi Covid-19 pada 

masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar didapatkan p-

value = 0,009 (p<0,05) dimana Ha diterima dan H0 ditolak, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan bermakna di antara kedua hal 

tersebut. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Keshani et 

al., 2018) bahwa isyarat untuk bertindak memiliki hubungan positif dan 

signifikan dengan kualitas perubahan pola hidup pada remaja dan 

didukung pula oleh penelitian terkait pemanfaatan deteksi dini HIV 

dengan p-value 0.024 bahwa semakin kuat isyarat untuk bertindak, 

semakin tinggi pemanfaatan layanan VCT (Voluntary Counseling and 

Testing) (Lambok Nita Situmorang et al., 2019). Adapun penelitian yang 

tidak sejalan terkait persepsi perilaku pencegahan Covid-19 pada pekerja 

industri di Indonesia mengemukakan bahwa isyarat untuk bertindak satu-

satunya konstruk HBM yang tidak memiliki hubungan dengan perilaku 

pencegahan (Ramdan et al., 2022). 
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Penelitian yang dilakukan (Alobaidi, 2021) menunjukkan bahwa 

isyarat untuk bertindak merupakan salah satu faktor yang menghambat 

kesediaan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dan didukung juga oleh 

penelitian di China bahwa isyarat untuk bertindak bisa datang dari 

rekomendasi dari pihak berwenang, rekomendasi dari teman atau 

keluarga, vaksinasi otoritas, dan vaksinasi teman atau keluarga. Hal ini 

juga didukung dengan penelitian oleh (Patwary et al., 2021) yang 

menyebutkan bahwa sebagian besar konstruk HBM berpengaruh terhadap 

penerimaan vaksinasi Covid-19 termasuk isyarat untuk bertindak. 

Penelitian lain menyebutkan bahwa seseorang melakukan vaksinasi 

apabila memiliki hubungan dekat dengan orang yang divaksinasi (Wong 

et al., 2020). 

Dukungan dari lingkungan merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi kesediaan masyarakat marginal untuk melakukan vaksinasi 

Covid-19. Beberapa dari responden mengaku melakukan vaksinasi 

dikarenakan arahan dari pasangannya. Selain itu peran pemerintah juga 

menjadi faktor terbesar masyarakat marginal bersedia untuk divaksin, 

dikarenakan pengurusan administrasi harus menunjukkan bukti bahwa 

yang bersangkutan telah melakukan vaksinasi Covid-19. 

Adapun alasan masyarakat kategori cues to action yang tinggi 

tidak bersedia melakukan vaksinasi dikarenakan mereka memiliki rasa 

optimistik dimana kondisi ini adalah meyakini diri sendiri bahwa tidak 
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akan terpapar hal-hal yang negatif dalam hal ini Covid-19. Masyarakat 

juga merasa jika mereka memiliki sistem imunitas yang baik dan sudah 

melakukan pencegahan walaupun tidak dalam bentuk vaksinasi Covid-19. 

11. Hubungan Efikasi Diri (self efficacy) dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-

19 

Self Efficacy adalah keyakinan seseorang bahwa orang tersebut 

akan berhasil menjalani perilaku yang dilakukan untuk memberikan hasil 

yang lebih baik di kemudian hari (Dr. Irwan SKM, 2017). Keyakinan diri 

seseorang adalah hal yang paling berpengaruh ketika seseorang tersebut 

ingin melakukan sesuatu. Efikasi diri mengacu pada persepsi individu 

tentang kemampuannya untuk berhasil melakukan suatu perilaku. 

Keyakinan pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perubahan 

hasil adalah komponen kunci dari perubahan perilaku kesehatan (Glanz et 

al., 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa 38 responden (39.6%) dengan kategori keyakinan diri yang tinggi 

dan 17 responden (17.7%) dengan kategori keyakinan diri yang rendah 

bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. Pada hasil uji chi-square 

terhadap variabel keyakinan diri dengan kesediaan melakukan vaksinasi 

Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar 

didapatkan p-value = 0,000 (p<0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan bermakna di antara kedua hal tersebut. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mardiati & 

Ghozali, 2021) dengan p-value 0.000 dan didukung juga dengan penelitian 

yang dilakukan (M. Rahman et al., 2021) bahwa efikasi diri berpengaruh 

positif terhadap vaksinasi Covid-19. 

Suatu penelitian tentang vaksin antara konstruksi HBM dan 

keraguan vaksin menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan, hambatan 

yang dirasakan, isyarat untuk bertindak, dan self-efficacy secara langsung 

mempengaruhi keraguan vaksin. Efikasi diri menunjukkan pengaruh yang 

paling tinggi terhadap keragu-raguan melalui pengetahuan tentang vaksin, 

menunjukkan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuan mereka 

untuk divaksinasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang 

vaksin dan dapat mengurangi keragu-raguan vaksin (Romate et al., 2022). 

Menurut (Kim & Kim, 2020) pengaruh terbesar dalam perilaku 

pencegahan adalah efikasi diri. Untuk meningkatkan kepercayaan individu 

dalam mengambil tindakan pencegahan yang kemudian akan 

meningkatkan tindakan pencegahan. Selain itu, program pemerintah juga 

harus fokus pada penguatan dukungan sosial melalui peningkatan interaksi 

dalam masyarakat. Akan tetapi walaupun seseorang mungkin merasa 

percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri untuk terlibat dalam 

perilaku pencegahan, mereka tidak selalu berpikir bahwa respons mereka 

efisien dalam mengurangi ancaman terhadap suatu penyakit (Y. Tang et 

al., 2020). 
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Keyakinan diri adalah aspek yang penting dalam pribadi seseorang 

dan berfungsi penting untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. 

Seseorang yang tidak memiliki kepercayaan diri akan bingung dalam 

bertindak dan akhirnya akan menimbulkan masalah. Sesungguhnya agama 

Islam memerintahkan kepada kita semua agar kita percaya diri dan tidak 

putus asa dalam mencari rahmat dan hidayah Allah SWT. Manusia wajib 

ikhtiar kepada Allah SWT karena semua masalah pasti ada jalan 

keluarnya. Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu ikhtiar umat 

manusia untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Hal ini membuktikan 

bahwa kita mendengarkan perintah Allah untuk tidak berputus asa. 

Sebagaimana pesan Nabi Yakub As kepada anak-anaknya dalam 

mencari saudaranya dalam Q.S. Yusuf/ 12:87. 

 ـَ  ِ ۗاِنَّهٗ لََ ياَ۟يْ
وْحِ اٰللّه بنَيَِّ اذْهبَوُْا فتَحََسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاخَِيْهِ وَلََ تاَ۟يْ ـسَُوْا مِنْ رَّ سُ يه  

فرُِوْنَ   ِ اِلََّ الْقوَْمُ الْكه
وْحِ اٰللّه ٨٧مِنْ رَّ  

  

Terjemahnya: 

“Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan 
saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-
orang yang kafir.” 
 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt. menceritakan 

tentang Nabi Yaqub yang memerintahkan anak-anaknya untuk mencari 

berita tentang Yusuf dan saudaranya yang bernama Bunyamin dengan cara 
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pergi ke suatu negeri. Lafaz tahassus digunakan untuk mencari berita 

kebaikan, sedangkan tajassus digunakan untuk mencari berita keburukan. 

Ya'qub memberikan semangat kepada mereka, dan berpetuah untuk tidak 

berputus asa dari rahmat Allah Swt. Dengan kata lain, janganlah kalian 

putus harapan dari rahmat Allah dalam menghadapi tantangan dan meraih 

cita-cita yang dituju. Karena sesungguhnya tiada yang berputus harapan 

dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir (Abdullah, 2004). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang determinan kesediaan Vaksinasi 

Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar tahun 

2022 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada karakteristik responden variabel yang memiliki hubungan dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19 adalah status pendidikan (p=0.030), status 

pekerjaan (p=0.044), serta status migran (p=0.042). Sedangkan variabel yang 

tidak memiliki hubungan adalah jenis kelamin (p=0.105) dan usia (p=0.742) 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan 

Manggala Kota Makassar. 

2. Tidak ada hubungan bermakna antara persepsi kerentanan (perceived 

susceptibility) dengan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat 

marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar (p=0.816). 

3. Ada hubungan bermakna antara persepsi keparahan (perceived severity) 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan 

Manggala Kota Makassar (p=0.019). 

4. Ada hubungan bermakna antara persepsi manfaat (perceived benefit) dengan 

kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan 

Manggala Kota Makassar (p=0.001). 
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5. Ada hubungan bermakna antara persepsi hambatan (perceived barriers) 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan 

Manggala Kota Makassar (p=0.006). 

6. Ada hubungan bermakna antara isyarat untuk bertindak (cues to action) 

dengan kesediaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan 

Manggala Kota Makassar (p=0.009). 

7. Ada hubungan bermakna antara efikasi diri (self efficacy) dengan kesediaan 

vaksinasi Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota 

Makassar (p=0.000). 

B. Saran 

  Berdasarkan penelitian mengenai determinan kesediaan vaksinasi 

Covid-19 pada masyarakat marginal Kecamatan Manggala Kota Makassar, 

terdapat beberapa hal yang ingin disarankan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Setempat 

Berdasarkan yang didapatkan peneliti dilapangan masih banyak masyarakat 

yang memiliki persepsi yang buruk akan perilaku pencegahan Covid-19 

sehingga berpengaruh terhadap kesediaan vaksinasi Covid-19, sebaiknya 

petugas kesehatan setempat memberikan penyuluhan yang lebih merata untuk 

meningkatkan pengetahuan positif masyarakat terkait vaskinasi Covid-19 

serta terus mempertahankan perilaku ramah yang telah diterapkan. 
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2. Bagi Masyarakat 

Berdasarkan yang didapatkan peneliti bahwa masyarakat sangat enggan 

memeriksakan kesehatan untuk itu peneliti berharap masyarakat lebih 

memperhatikan kondisi kesehatan dan segera memeriksakan kesehatan di 

fasilitas pelayanan kesehatan setempat dan jangan ragu ataupun takut untuk 

diperiksa. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain yang berkaitan 

dengan vaksinasi Covid-19 dan menggunakan jenis penelitian kualitatif agar 

mendapatkan hasil yang lebih spesifik.
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Nama (inisial)  :  
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Alamat   :   

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian: 

“Determinan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 pada Masyarakat Marginal Kecamatan 

Manggala Kota Makassar Tahun 2022.” Maka dengan ini saya secara sukarela dan 

tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.  

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya. 
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Responden,   
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KUESIONER PENELITIAN 

DETERMINAN KESEDIAAN VAKSINASI COVID- 19 PADA 

MASYARAKAT MARJINAL KOTA MAKASSAR  

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 
1.  Nama/ Inisial  

2.  Usia  

3.  Jenis Kelamin 1. Laki-Laki  
2. Perempuan 

4.  Pendidikan  

5.  Pekerjaan  
6.  Penghasilan 1. < Rp 3.294.467 

2. ≥ Rp 3.294.467 
7.  Status Migran 1. Ya 

2. Tidak 
 Domisili  

 

B. KESEDIAAN VAKSINASI COVID- 19 
1. Apakah anda sudah melakukan vaksinasi Covid-19? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Jika ya, apakah anda melakukan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap? 

a. Ya 

b. Tidak 



 

 

3. Dimana anda melakukan vaksinasi Covid-19? 

a. Puskesmas 

b. Rumah sakit 

c. Kantor pemerintahan 

d. Sekolah 

e. Lainnya, sebutkan 

4. Tanggal berapa anda melakukan vaksinasi Covid-19? 

5. Apa jenis vaksinasi Covid-19 yang anda terima? 

a. Sinovac 

b. Astra Zeneca 

c. Moderna 

6. Jika tidak, apakah anda bersedia melakukan vaksinasi Covid-19 dosis 

lengkap? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

C. KUESIONER INTERNATIONAL CHAMPION’S HEALTH BELIEF MODEL 

SCALE (I-CHBMS) 

1. Kerentanan yang Dirasakan 

Petunjuk pengisian : 

Jawablah pernyataan berikut ini dengan memberi tanda (√ ) pada kotak pilihan 

anda. 

 
No. 

 
Pernyataan STS TS R S SS 

1. 

Peluang Saya terkena 
virus Covid-19 cukup 
tinggi 

     



 

 

2. 
Kesehatan fisik saya 
membuat saya rentan 
terkena virus Covid-19 

     

3. 

Saya merasa peluang 
saya terkena virus  
Covid-19 di masa depan 
cukup besar 

     

4. 
Ada kemungkinan saya 
akan terkena virus Covid-
19 

     

5. Saya sangat khawatir akan 
terkena Covid-19 

     

6. 
Dalam setahun kedepan 
saya merasa akan terkena 
Covid-19 

     

 
2. Keparahan yang Dirasakan 

Petunjuk pengisian : 

Jawablah pernyataan berikut ini dengan memberi tanda (√ ) pada kotak pilihan 

anda. 

 
No. 

 
Pernyataan STS TS R S SS 

 
1 

Pikiran tentang Covid-19 
menakutkan saya 

     

2. 
Ketika saya memikirkan tentang 
Covid-19 saya merasa mual  

     



 

 

3. 
Jika saya terkena Covid-19 maka 
pendidikan/pekerjaan saya akan 
terancam  

     

4. 
Ketika berpikir tentang Covid-19 
jantung saya berdetak lebih 
kencang 

     

5. 
Covid-19 akan membahayakan 
hubungan asmara saya 

     

6. 
Covid-19 adalah penyakit tanpa 
harapan untuk sembuh 

     

7. 
Perasaan saya terhadap diri saya 
sendiri akan berubah jika saya 
menderita Covid-19 

     

8. 
Saya takut bahkan hanya untuk 
memikirkan Covid-19 

     

9. 
Keadaan finansial saya akan 
terancam bila saya menderita 
Covid-19 

     

10. 
Permasalahan yang akan saya 
hadapi jika saya terkena Covid-
19 akan bertahan lama 

     

11 

Jika saya terkena Covid-19, 
maka akan menjadi penyakit 
yang lebih serius dibandingkan 
penyakit lain 

     

12 
Jika saya menderita Covid-19, 
seluruh  kehidupan saya akan 
berubah 

     

 
 



 

 

3. Manfaat yang Dirasakan 

Petunjuk pengisian : 

Jawablah pernyataan berikut ini dengan memberi tanda (√ ) pada kotak pilihan 

anda. 

 
No. 

 
Pernyataan STS TS R S SS 

     1.  
Melakukan vaksinasi Covid-19 
menghindarkan masalah untuk 
saya 

     

2. 
Saya memperoleh banyak 
manfaat dengan melakukan 
vaksinasi Covid-19 

     

3. 
Vaksinasi Covid-19 dapat 
membantu saya menghindari 
Covid-19 

     

4. 

Jika saya melakukan Vaksinasi 
Covid-19 sesuai dengan dosis 
dapat membantu saya terhindar 
dari virus Covid-19 

     

5. 
Saya tidak akan begitu cemas 
tentang virus Covid-19 jika saya 
melakukan vaksinasi Covid-19 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Hambatan yang Dirasakan 

Petunjuk pengisian : 

Jawablah pernyataan berikut ini dengan memberi tanda (√ ) pada kotak pilihan 

anda. 

 
No. 

 
Pernyataan STS TS R S SS 

 
1. 

Saya malu melakukan vaksinasi 
Covid-19 sesuai dengan dosis yang 
dianjurkan 

     

 
2. 

Saya menyerah untuk melakukan 
vaksinasi Covid-19 sesuai dengan 
dosis yang dianjurkan 

     

 
3. 

Vaksinasi Covid-19 sendiri dapat 
menyakitkan 

     

4. 
Vaksinasi Covid-19 sendiri 
menghabiskan waktu 

     

5. 
Saudara atau teman saya 
mengolok-olok saya jika saya 
melakukan vaksinasi Covid-19 

     

6. 
Melakukan vaksinasi Covid-19 
mengganggu aktivitas saya 

     

7. 

Melakukan vaksinasi Covid-19 
sesuai dosis yang dianjurkan 
membutuhkan pembentukan 
kebiasaan baru, yang menurut saya 
cukup sulit 

     

8. 
Saya takut saya tidak mampu 
melakukan vaksinasi Covid-19 

     

 
 
 
 
 
 



 

 

5. Isyarat untuk Bertindak 

Petunjuk pengisian : 

Jawablah pernyataan berikut ini dengan memberi tanda (√ ) pada kotak pilihan 

anda. 

 
No. 

 
Pernyataan STS TS R S SS 

 
1. 

Saya makan makanan dengan 
gizi seimbang 

     

2. 

Saya selalu mengikuti petunjuk 
medis yang diberikan karena 
akan bermanfaat bagi status 
kesehatan saya 

     

3. 
Saya sering melakukan hal-hal 
yang dapat meningkatkan status 
kesehatan saya 

     

4. 
Saya minum vitamin ketika saya 
tidak makan makan yang bergizi 

     

5. 
Saya mencari informasi baru 
terkait kesehatan saya 

     

6. 

Saya melakukan pemeriksaan 
fisik tahunan yang dianjurkan 
selain pemeriksaan terkait 
dengan penyakit yang saya derita 

     

7. 

Saya melakukan pemeriksaan 
kesehatan secara berkala yang 
dianjurkan selain pemeriksaan 
terkait dengan penyakit yang 
saya derita 

     

8. 
Saya berolahraga secara rutin, 
setidaknya tiga kali seminggu 

     



 

 

 
 

 

6. Self Efficacy 

Petunjuk pengisian : 

Jawablah pernyataan berikut ini dengan memberi tanda (√ ) pada kotak pilihan 

anda. 

 
No. 

 
Pernyataan STS TS R S SS 

 
1. 

Saya telah melakukan vaksinasi 
Covid-19 minimal dosis 1 

     

2. 

Saya merasa yakin jika saya 
melakukan vaksinasi Covid-19, 
saya dapat merasakan 
manfaatnya 

     

3. 
Saya tahu bagaimana cara 
melakukan vaksinasi Covid-19 

     

 
 



 

 

Lampiran 3 

Master Tabel 

Nama 

U
si
a 

K
U 

J
K 

P
D 

K
P
D 

P
K 

K
P
K 

D
M
S 

A
1 

A
2 

A
3 

A
5 

A
6 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

S
B 

K
B 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

C
7 

C
8 

C
9 

C
1
0 

C
1
1 

C
1
2 

S
C 

K
C 

Rudi 
3
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 3 3 4 3 

1
8 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 

3
0 2 

Saparu
ddin 

4
0 2 1 4 2 1 2 1 2 0 0 0 1 2 2 3 3 4 2 

1
6 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 

3
2 2 

ita 
2
2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 4 3 

1
9 1 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3 

3
3 2 

Safaru
ddin 
Sute 

3
6 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 3 

1
6 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 

3
2 2 

awing 
5
2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 3 3 3 3 4 3 

1
9 1 2 2 4 2 3 2 3 2 4 3 2 3 

3
2 2 

bakri 
4
9 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 4 2 

1
6 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

3
2 2 

muh 
agus 

2
8 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 

1
2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 3 

3
1 2 

sarti 
6
5 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 4 4 3 3 4 3 

2
1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 

3
0 2 

tina 
3
0 2 2 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1 2 1 2 2 2 2 

1
1 2 3 1 4 1 1 2 2 2 4 3 4 2 

2
9 2 

suri 
3
2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 

1
4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 4 3 2 2 

2
2 2 

gaffar 
4
0 2 1 2 1 1 2 1 1 1 5 1 1 3 3 2 2 3 2 

1
5 2 2 1 4 1 2 2 2 2 4 4 2 3 

2
9 2 



 

 

samsin
ar 

5
2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 2 2 3 3 2 2 

1
4 2 1 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 

2
9 2 

lisa 
2
1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 0 0 1 2 2 2 3 3 1 

1
3 2 2 1 4 1 1 3 2 2 3 3 2 2 

2
6 2 

kartini 
4
6 3 2 1 1 1 2 1 2 2 0 0 2 3 2 2 2 3 3 

1
5 2 3 2 4 2 2 2 3 1 5 3 4 2 

3
3 2 

nurala
m 

5
0 3 2 1 1 2 2 1 2 2 0 0 2 3 3 2 1 2 2 

1
3 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 

3
1 2 

nurbay
a 

2
2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 0 0 2 3 3 2 1 2 2 

1
3 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 

3
1 2 

jamalu
ddin 

3
0 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 

1
5 2 3 2 4 2 2 2 3 1 5 3 4 2 

3
3 2 

nabila 
2
0 1 2 2 1 2 1 3 2 2 0 1 2 2 2 3 3 4 2 

1
6 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 

3
2 2 

anti 
3
0 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 

1
8 2 3 1 5 1 3 1 1 2 4 4 3 3 

3
1 2 

abdull
ah 

5
8 3 1 4 2 1 2 1 2 2 0 0 2 2 5 5 2 5 1 

2
0 1 5 2 5 2 2 4 4 4 3 3 3 3 

4
0 1 

janna 
4
1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1
2 2 

cia 
3
4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 0 0 2 4 4 4 2 4 1 

1
9 1 4 2 4 4 2 2 2 3 5 4 4 4 

4
0 1 

iccang 
1
9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 2 3 2 2 

1
4 2 2 2 5 3 4 1 3 3 5 5 3 3 

3
9 1 

syiar 
2
9 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 3 1 

1
2 2 3 2 5 2 4 2 4 2 5 4 3 4 

4
0 1 

sofyan 
3
1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 

1
8 2 3 1 5 1 3 1 1 2 4 4 3 3 

3
1 2 

sri 4 3 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2 3 3 4 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 



 

 

7 8 0 

ambo 
4
5 2 1 4 2 1 2 1 2 0 0 0 2 2 2 3 3 4 2 

1
6 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 

3
2 2 

tiyang 
2
6 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 

1
9 1 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3 

3
3 2 

nasri 
3
5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 3 

1
6 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 

3
2 2 

nusri 
1
9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 3 3 3 3 4 3 

1
9 1 2 2 4 2 3 2 3 2 4 3 2 3 

3
2 2 

amma 
2
7 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 4 2 

1
6 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

3
2 2 

inna 
3
3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 

1
2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 3 

3
1 2 

ali 
1
8 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 4 4 3 3 4 3 

2
1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 

3
0 2 

sia 
2
0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 2 1 2 2 2 2 

1
1 2 3 1 4 1 1 2 2 2 4 3 4 2 

2
9 2 

intang 
6
1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 

1
4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 4 3 2 2 

2
2 2 

masse 
5
7 3 1 2 1 1 2 1 1 1 5 1 1 3 3 2 2 3 2 

1
5 2 2 1 4 1 2 2 2 2 4 4 2 3 

2
9 2 

biyan 
4
0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 0 1 2 2 2 3 3 1 

1
3 2 2 1 4 1 1 3 2 2 3 3 2 2 

2
6 2 

putri 
2
5 1 2 1 1 2 2 1 2 2 0 0 2 3 2 2 2 3 3 

1
5 2 3 2 4 2 2 2 3 1 5 3 4 2 

3
3 2 

gio 
2
1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 0 0 2 3 3 2 1 2 2 

1
3 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 

3
1 2 

ane 
2
7 2 2 3 1 2 2 1 2 2 0 0 2 3 3 2 1 2 2 

1
3 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 

3
1 2 



 

 

adi 
2
7 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 

1
5 2 3 2 4 2 2 2 3 1 5 3 4 2 

3
3 2 

ilo 
3
0 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 

1
2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 3 

3
1 2 
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1
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2
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1
8 2 2 3 2 7 2 

3 3 3 3 3 
1
5 2 2 3 3 4 2 4 3 4 

2
5 1 2 3 4 2 2 2 2 4 
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1 2 4 3 2 9 2 

3 3 3 3 3 
1
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2
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1
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1
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2
3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 

1
8 2 4 3 2 9 2 
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1
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1
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1
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1
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1
5 2 2 2 2 6 2 
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2
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1
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1
6 2 2 2 2 6 2 

 

 

ana 19 1 2 2 1 2 1 2 2 2 0 1 2 2 2 3 3 4 2 16 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 32 2 
besse 59 3 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 2 3 3 2 1 2 2 13 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 31 2 
basri 63 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 18 2 3 1 5 1 3 1 1 2 4 4 3 3 31 2 
doni 22 1 1 4 2 1 2 1 2 2 0 0 2 2 5 5 2 5 1 20 1 5 2 5 2 2 4 4 4 3 3 3 3 40 1 
saparudin 37 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 
ros 58 3 2 1 1 1 1 2 2 2 0 0 2 4 4 4 2 4 1 19 1 4 2 4 4 2 2 2 3 5 4 4 4 40 1 
tanto 59 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 3 2 3 2 2 14 2 2 2 5 3 4 1 3 3 5 5 3 3 39 1 
nasrudin 28 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 1 2 2 3 1 12 2 3 2 5 2 4 2 4 2 5 4 3 4 40 1 
opi 42 2 2 2 1 1 2 1 2 2 0 0 2 3 2 2 2 3 3 15 2 3 2 4 2 2 2 3 1 5 3 4 2 33 2 
ancu 42 2 1 2 1 1 2 1 2 2 0 0 2 3 3 2 1 2 2 13 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 31 2 
bambi 40 2 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 2 3 3 2 1 2 2 13 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 31 2 
amrin 40 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 15 2 3 2 4 2 2 2 3 1 5 3 4 2 33 2 
illa 19 1 2 2 1 2 1 5 2 2 0 1 2 2 2 3 3 4 2 16 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 32 2 
gina 17 1 2 2 1 2 1 5 2 2 0 0 2 3 3 2 1 2 2 13 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 31 2 
allu 35 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 18 2 3 1 5 1 3 1 1 2 4 4 3 3 31 2 
una 28 2 2 2 1 1 2 1 2 2 0 0 2 2 5 5 2 5 1 20 1 5 2 5 2 2 4 4 4 3 3 3 3 40 1 
alwy 24 1 1 3 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 
abdul 56 3 1 4 2 1 2 1 2 2 0 0 2 4 4 4 2 4 1 19 1 4 2 4 4 2 2 2 3 5 4 4 4 40 1 
abdilah 50 3 1 4 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 3 2 3 2 2 14 2 2 2 5 3 4 1 3 3 5 5 3 3 39 1 



 

 

ika 26 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 3 1 12 2 3 2 5 2 4 2 4 2 5 4 3 4 40 1 
rose 55 3 2 2 1 1 2 1 1 1 3 3 1 4 4 4 4 4 4 24 1 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 42 1 
ummu 42 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2 3 3 4 3 18 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 30 2 
mila 46 3 2 1 1 1 2 1 2 2 0 0 2 2 2 3 3 4 2 16 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 32 2 
esse 49 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 19 1 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3 33 2 
tanhar 35 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 3 16 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 32 2 
bila 21 1 2 3 1 1 2 1 1 1 5 1 1 3 3 3 3 4 3 19 1 2 2 4 2 3 2 3 2 4 3 2 3 32 2 
suci 18 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 4 2 16 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 32 2 
amir 37 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 3 31 2 
amrudin 58 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 4 3 3 4 3 21 1 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 30 2 
bembem 40 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 14 2 1 1 4 1 1 1 1 1 4 3 2 2 22 2 
rina 22 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 3 3 2 2 3 2 15 2 2 1 4 1 2 2 2 2 4 4 2 3 29 2 
awal 23 1 1 2 1 1 2 1 1 1 5 1 1 2 2 3 3 2 2 14 2 1 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 29 2 
ati 48 3 2 4 2 1 2 1 2 2 0 0 2 2 2 2 3 3 1 13 2 2 1 4 1 1 3 2 2 3 3 2 2 26 2 
anto 32 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 3 3 4 3 18 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 30 2 
illang 40 2 1 4 2 1 2 1 2 0 0 0 2 2 2 3 3 4 2 16 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 32 2 
diah 22 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 4 3 19 1 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3 33 2 
siwa 36 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 3 16 2 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 3 3 32 2 
inda 52 3 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 3 3 3 3 4 3 19 1 2 2 4 2 3 2 3 2 4 3 2 3 32 2 
ikram 49 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 4 2 16 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 32 2 
piang 28 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 3 31 2 
nini 65 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 4 4 3 3 4 3 21 1 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 30 2 
sinar 30 2 2 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1 2 1 2 2 2 2 11 2 3 1 4 1 1 2 2 2 4 3 4 2 29 2 
suri 32 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 14 2 1 1 4 1 1 1 1 1 4 3 2 2 22 2 
amir 40 2 1 2 1 1 2 1 1 1 5 1 1 3 3 2 2 3 2 15 2 2 1 4 1 2 2 2 2 4 4 2 3 29 2 
anni 52 3 2 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 2 2 3 3 2 2 14 2 1 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 29 2 



 

 

Lia 21 1 2 2 1 1 2 1 2 1 0 0 1 2 2 2 3 3 1 13 2 2 1 4 1 1 3 2 2 3 3 2 2 26 2 
inong 46 3 2 1 1 1 2 1 2 2 0 0 2 3 2 2 2 3 3 15 2 3 2 4 2 2 2 3 1 5 3 4 2 33 2 
baddi 50 3 2 1 1 2 2 1 2 2 0 0 2 3 3 2 1 2 2 13 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 31 2 
baya 22 1 2 3 1 2 2 1 2 2 0 0 2 3 3 2 1 2 2 13 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 31 2 
jio 30 2 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 15 2 3 2 4 2 2 2 3 1 5 3 4 2 33 2 
aso 29 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 4 3 31 2 
andi 22 1 1 2 1 1 1 4 2 2 0 0 2 3 3 2 1 2 2 13 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 4 31 2 
eni 30 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 18 2 3 1 5 1 3 1 1 2 4 4 3 3 31 2 
dullah 58 3 1 4 2 1 2 1 2 2 0 0 2 2 5 5 2 5 1 20 1 5 2 5 2 2 4 4 4 3 3 3 3 40 1 

 

 

3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 4 2 4 3 4 25 1 2 3 4 2 2 2 2 4 21 2 4 3 2 9 2 
2 2 2 2 2 10 2 2 3 1 2 1 1 3 5 18 2 3 3 3 1 2 1 1 1 15 2 1 1 1 3 2 
4 4 3 3 3 17 1 1 1 1 1 1 3 3 1 12 2 4 3 4 2 2 2 2 4 23 2 5 5 5 15 1 
3 3 3 3 3 15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 3 3 3 1 1 1 3 3 18 2 1 1 1 3 2 
1 1 1 1 1 5 2 2 2 5 5 1 5 5 5 30 1 2 2 2 2 2 2 2 5 19 2 1 1 1 3 2 
1 1 1 1 1 5 2 1 1 4 1 1 4 4 4 20 2 2 2 2 2 2 2 2 5 19 2 1 1 1 3 2 
5 4 5 5 5 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 3 4 4 1 2 2 2 5 23 2 5 5 5 15 1 
3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 3 1 3 2 2 17 2 3 3 3 2 2 2 1 3 19 2 5 3 3 11 1 
3 4 4 4 4 19 1 3 4 4 2 2 2 4 5 26 1 3 2 2 1 1 1 1 4 15 2 2 2 2 6 2 
2 2 2 2 2 10 2 2 3 1 2 1 1 3 5 18 2 3 3 3 1 2 1 1 1 15 2 1 1 1 3 2 
2 2 2 2 2 10 2 2 3 1 2 1 1 3 5 18 2 3 3 3 1 2 1 1 1 15 2 1 1 1 3 2 
3 4 4 4 4 19 1 3 4 4 2 2 2 4 5 26 1 3 2 2 1 1 1 1 4 15 2 2 2 2 6 2 
3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 4 2 4 3 4 25 1 2 3 4 2 2 2 2 4 21 2 4 3 2 9 2 
2 2 2 2 2 10 2 2 3 1 2 1 1 3 5 18 2 3 3 3 1 2 1 1 1 15 2 1 1 1 3 2 



 

 

4 4 3 3 3 17 1 1 1 1 1 1 3 3 1 12 2 4 3 4 2 2 2 2 4 23 2 5 5 5 15 1 
3 3 3 3 3 15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 3 3 3 1 1 1 3 3 18 2 1 1 1 3 2 
1 1 1 1 1 5 2 2 2 5 5 1 5 5 5 30 1 2 2 2 2 2 2 2 5 19 2 1 1 1 3 2 
1 1 1 1 1 5 2 1 1 4 1 1 4 4 4 20 2 2 2 2 2 2 2 2 5 19 2 1 1 1 3 2 
5 4 5 5 5 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 3 4 4 1 2 2 2 5 23 2 5 5 5 15 1 
3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 3 1 3 2 2 17 2 3 3 3 2 2 2 1 3 19 2 5 3 3 11 1 
4 4 4 4 4 20 1 3 2 2 3 4 4 4 4 26 1 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 5 5 5 15 1 
3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 4 3 4 3 3 25 1 2 2 3 2 2 2 2 3 18 2 2 3 2 7 2 
3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 4 2 4 3 4 25 1 2 3 4 2 2 2 2 4 21 2 4 3 2 9 2 
3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 4 3 4 3 3 24 2 2 2 3 2 3 2 2 3 19 2 4 3 2 9 2 
3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 4 3 4 3 2 23 2 2 2 3 2 2 2 2 3 18 2 4 3 2 9 2 
3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 4 4 4 3 2 24 2 2 2 2 2 3 2 2 3 18 2 4 3 3 10 1 
3 4 4 4 4 19 1 2 2 1 2 2 1 3 2 15 2 4 4 4 4 4 4 4 5 33 1 4 4 3 11 1 
4 4 5 4 4 21 1 2 1 2 2 2 2 3 1 15 2 4 4 4 3 3 4 4 5 31 1 4 4 3 11 1 
3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 4 4 4 4 3 26 1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 4 3 3 10 1 
4 4 4 4 5 21 1 4 4 3 4 1 4 1 1 22 2 3 4 4 2 4 2 2 2 23 2 5 5 5 15 1 
3 4 4 4 5 20 1 2 1 1 3 1 2 2 2 14 2 3 3 3 2 2 1 2 5 21 2 5 4 4 13 1 
3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 3 2 4 2 3 20 2 2 4 3 2 2 2 1 1 17 2 5 3 2 10 1 
3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 2 1 2 2 3 18 2 2 1 1 1 1 1 1 5 13 2 3 3 3 9 2 
3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 4 3 4 3 3 25 1 2 2 3 2 2 2 2 3 18 2 2 3 2 7 2 
3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 4 2 4 3 4 25 1 2 3 4 2 2 2 2 4 21 2 4 3 2 9 2 
3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 4 3 4 3 3 24 2 2 2 3 2 3 2 2 3 19 2 4 3 2 9 2 
3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 4 3 4 3 2 23 2 2 2 3 2 2 2 2 3 18 2 4 3 2 9 2 
3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 4 4 4 3 2 24 2 2 2 2 2 3 2 2 3 18 2 4 3 3 10 1 
3 4 4 4 4 19 1 2 2 1 2 2 1 3 2 15 2 4 4 4 4 4 4 4 5 33 1 4 4 3 11 1 
4 4 5 4 4 21 1 2 1 2 2 2 2 3 1 15 2 4 4 4 3 3 4 4 5 31 1 4 4 3 11 1 



 

 

3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 4 4 4 4 3 26 1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 4 3 3 10 1 
3 4 4 3 3 17 1 2 2 1 1 1 2 2 1 12 2 2 3 3 1 3 2 2 3 19 2 4 3 3 10 1 
4 4 4 4 5 21 1 4 4 3 4 1 4 1 1 22 2 3 4 4 2 4 2 2 2 23 2 5 5 5 15 1 
3 4 4 4 5 20 1 2 1 1 3 1 2 2 2 14 2 3 3 3 2 2 1 2 5 21 2 5 4 4 13 1 
3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 3 2 4 2 3 20 2 2 4 3 2 2 2 1 1 17 2 5 3 2 10 1 
3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 2 1 2 2 3 18 2 2 1 1 1 1 1 1 5 13 2 3 3 3 9 2 
3 4 4 4 4 19 1 3 4 4 2 2 2 4 5 26 1 3 2 2 1 1 1 1 4 15 2 2 2 2 6 2 
2 2 2 2 2 10 2 2 3 1 2 1 1 3 5 18 2 3 3 3 1 2 1 1 1 15 2 1 1 1 3 2 
2 2 2 2 2 10 2 2 3 1 2 1 1 3 5 18 2 3 3 3 1 2 1 1 1 15 2 1 1 1 3 2 
3 4 4 4 4 19 1 3 4 4 2 2 2 4 5 26 1 3 2 2 1 1 1 1 4 15 2 2 2 2 6 2 
4 4 5 4 4 21 1 2 3 3 2 1 2 2 3 18 2 2 1 1 1 1 1 1 5 13 2 3 3 3 9 2 
2 2 2 2 2 10 2 2 3 3 4 2 4 3 4 25 1 2 3 4 2 2 2 2 4 21 2 4 3 2 9 2 
4 4 3 3 3 17 1 1 1 1 1 1 3 3 1 12 2 4 3 4 2 2 2 2 4 23 2 5 5 5 15 1 
3 3 3 3 3 15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 3 3 3 1 1 1 3 3 18 2 1 1 1 3 2 



 

 

Lampiran 4  

Output SPSS 

 
Kelompok usia responden 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Remaja 23 24.0 24.0 24.0 

Dewasa 44 45.8 45.8 69.8 

Lansia 29 30.2 30.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 

Jenis kelamin responden 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 49 51.0 51.0 51.0 

Perempuan 47 49.0 49.0 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 

Pengelompokan pendidikan responden 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Bersekolah 87 90.6 90.6 90.6 

Tidak 
Bersekolah 

9 9.4 9.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 

Pekerjaan responden 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Bekerja 75 78.1 78.1 78.1 

Tidak 
Bekerja 

21 21.9 21.9 100.0 



 

 

Total 96 100.0 100.0  

 
 

Status Migran 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ya 25 26.0 26.0 26.0 

Tidak 71 74.0 74.0 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 

Tempat tinggal responden 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Makassar 73 76.0 76.0 76.0 

Jeneponto 10 10.4 10.4 86.5 

Takalar 7 7.3 7.3 93.8 

Bulukumba 4 4.2 4.2 97.9 

Jawa 2 2.1 2.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 

Jika tidak, apakah anda bersedia melakukan COVID- 19 
dosis lengkap? 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ya 55 57.3 57.3 57.3 

Tidak 41 42.7 42.7 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



 

 

 
KategoriB 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 20 20.8 20.8 20.8 

Rendah 76 79.2 79.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 

KategoriC 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 14 14.6 14.6 14.6 

Rendah 82 85.4 85.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 

KategoriD 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 38 39.6 39.6 39.6 

Rendah 58 60.4 60.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 

KategoriE 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 28 29.2 29.2 29.2 

Rendah 68 70.8 70.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 
 
 
 



 

 

 
KategoriF 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 8 8.3 8.3 8.3 

Rendah 88 91.7 91.7 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 

KategoriG 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 41 42.7 42.7 42.7 

Rendah 55 57.3 57.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 
 
 

Crosstab 

 

Jika tidak, apakah anda 
bersedia melakukan 

COVID- 19 dosis lengkap? 
Total Ya Tidak 

Kelompok usia 
responden 

Remaja Count 12 11 23 

% of 
Total 

12.5% 11.5% 24.0% 

Dewasa Count 27 17 44 

% of 
Total 

28.1% 17.7% 45.8% 

Lansia Count 16 13 29 

% of 
Total 

16.7% 13.5% 30.2% 

Total Count 55 41 96 

% of 
Total 

57.3% 42.7% 100.0% 

 



 

 

 
 
 
 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square .598a 2 .742 

Likelihood Ratio .598 2 .742 

Linear-by-Linear 
Association 

.025 1 .875 

N of Valid Cases 96   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 9.82. 
 

Crosstab 

 

Jika tidak, apakah anda 
bersedia melakukan 

COVID- 19 dosis lengkap? 
Total Ya Tidak 

Jenis kelamin 
responden 

Laki-laki Count 32 17 49 

% of 
Total 

33.3% 17.7% 51.0% 

Perempuan Count 23 24 47 

% of 
Total 

24.0% 25.0% 49.0% 

Total Count 55 41 96 

% of 
Total 

57.3% 42.7% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 



 

 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.627a 1 .105   

Continuity Correctionb 2.001 1 .157   

Likelihood Ratio 2.639 1 .104   

Fisher's Exact Test    .148 .078 

Linear-by-Linear 
Association 

2.600 1 .107 
  

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.07. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

Crosstab 

 

Jika tidak, apakah anda 
bersedia melakukan 

COVID- 19 dosis lengkap? 
Total Ya Tidak 

Pengelompokan 
pendidikan responden 

Bersekolah Count 53 34 87 

% of 
Total 

55.2% 35.4% 90.6% 

Tidak 
Bersekolah 

Count 2 7 9 

% of 
Total 

2.1% 7.3% 9.4% 

Total Count 55 41 96 

% of 
Total 

57.3% 42.7% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.992a 1 .025   



 

 

Continuity Correctionb 3.535 1 .060   

Likelihood Ratio 5.076 1 .024   

Fisher's Exact Test    .035 .030 

Linear-by-Linear 
Association 

4.940 1 .026 
  

N of Valid Cases 96     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.84. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 
 

Crosstab 

 

Jika tidak, apakah anda 
bersedia melakukan 

COVID- 19 dosis lengkap? 
Total Ya Tidak 

Pekerjaan 
responden 

Bekerja Count 47 28 75 

% of 
Total 

49.0% 29.2% 78.1% 

Tidak 
Bekerja 

Count 8 13 21 

% of 
Total 

8.3% 13.5% 21.9% 

Total Count 55 41 96 

% of 
Total 

57.3% 42.7% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 



 

 

Pearson Chi-Square 4.048a 1 .044   

Continuity Correctionb 3.106 1 .078   

Likelihood Ratio 4.019 1 .045   

Fisher's Exact Test    .051 .039 

Linear-by-Linear 
Association 

4.006 1 .045 
  

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.97. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crosstab 

 

Jika tidak, apakah anda 
bersedia melakukan 

COVID- 19 dosis lengkap? 
Total Ya Tidak 

Status 
Migran 

Ya Count 10 15 25 

% of 
Total 

10.4% 15.6% 26.0% 

Tidak Count 45 26 71 

% of 
Total 

46.9% 27.1% 74.0% 

Total Count 55 41 96 

% of 
Total 

57.3% 42.7% 100.0% 

 
 



 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.131a 1 .042   

Continuity Correctionb 3.230 1 .072   

Likelihood Ratio 4.105 1 .043   

Fisher's Exact Test    .060 .037 

Linear-by-Linear 
Association 

4.088 1 .043 
  

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.68. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crosstab 

 

Jika tidak, apakah anda 
bersedia melakukan 

COVID- 19 dosis lengkap? 
Total Ya Tidak 

Kategori
B 

Tinggi Count 11 9 20 

% of 
Total 

11.5% 9.4% 20.8% 

Rendah Count 44 32 76 

% of 
Total 

45.8% 33.3% 79.2% 

Total Count 55 41 96 



 

 

% of 
Total 

57.3% 42.7% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .054a 1 .816   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .054 1 .816   

Fisher's Exact Test    1.000 .505 

Linear-by-Linear 
Association 

.054 1 .817   

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.54. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crosstab 

 

Jika tidak, apakah anda 
bersedia melakukan 

COVID- 19 dosis lengkap? 
Total Ya Tidak 

KategoriC Tinggi Count 4 10 14 

% of 
Total 

4.2% 10.4% 14.6% 



 

 

Rendah Count 51 31 82 

% of 
Total 

53.1% 32.3% 85.4% 

Total Count 55 41 96 

% of 
Total 

57.3% 42.7% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.525a 1 .019   

Continuity Correctionb 4.237 1 .040   

Likelihood Ratio 5.535 1 .019   

Fisher's Exact Test    .038 .020 

Linear-by-Linear 
Association 

5.468 1 .019   

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.98. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crosstab 

 

Jika tidak, apakah anda 
bersedia melakukan 

COVID- 19 dosis lengkap? Total 



 

 

Ya Tidak 

Kategori
D 

Tinggi Count 30 8 38 

% of 
Total 

31.3% 8.3% 39.6% 

Rendah Count 25 33 58 

% of 
Total 

26.0% 34.4% 60.4% 

Total Count 55 41 96 

% of 
Total 

57.3% 42.7% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.055a 1 .001   

Continuity Correctionb 10.635 1 .001   

Likelihood Ratio 12.624 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .000 

Linear-by-Linear 
Association 

11.929 1 .001   

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.23. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Crosstab 

 

Jika tidak, apakah anda 
bersedia melakukan 

COVID- 19 dosis lengkap? 
Total Ya Tidak 

KategoriE Tinggi Count 10 18 28 

% of 
Total 

10.4% 18.8% 29.2% 

Rendah Count 45 23 68 

% of 
Total 

46.9% 24.0% 70.8% 

Total Count 55 41 96 

% of 
Total 

57.3% 42.7% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.522a 1 .006   

Continuity Correctionb 6.328 1 .012   

Likelihood Ratio 7.516 1 .006   

Fisher's Exact Test    .012 .006 

Linear-by-Linear 
Association 

7.443 1 .006   

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.96. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Crosstab 

 

Jika tidak, apakah anda 
bersedia melakukan 

COVID- 19 dosis lengkap? 
Total Ya Tidak 

KategoriF Tinggi Count 8 0 8 

% of 
Total 

8.3% 0.0% 8.3% 

Rendah Count 47 41 88 

% of 
Total 

49.0% 42.7% 91.7% 

Total Count 55 41 96 

% of 
Total 

57.3% 42.7% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.506a 1 .011   

Continuity Correctionb 4.741 1 .029   

Likelihood Ratio 9.451 1 .002   

Fisher's Exact Test    .010 .009 

Linear-by-Linear 
Association 

6.438 1 .011   

N of Valid Cases 96     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.42. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
 



 

 

Crosstab 

 

Jika tidak, apakah anda 
bersedia melakukan 

COVID- 19 dosis lengkap? 
Total Ya Tidak 

Kategori
G 

Tinggi Count 38 3 41 

% of 
Total 

39.6% 3.1% 42.7% 

Rendah Count 17 38 55 

% of 
Total 

17.7% 39.6% 57.3% 

Total Count 55 41 96 

% of 
Total 

57.3% 42.7% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 36.634a 1 .000   

Continuity Correctionb 34.153 1 .000   

Likelihood Ratio 41.550 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 
Association 

36.252 1 .000   

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.51. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 
 



 

 

Lampiran 5 

Surat Keterangan Kode Etik 

 



 

 

Lampiran 6 

Surat Izin Penelitian PTSP 

 



 

 

Lampiran 7 

Surat Izin Penelitian Pemerintah Kota Makassar 



 

 

Lampiran 8 

Surat Izin Penelitian Pemerintah Kecamatan Manggala 



 

 

Lampiran 9 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 



 

 

 

Lampiran 10 

Dokumentasi Penelitian 
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