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ABSTRAK 
 

Nama   : Nur Fadylah Yanti 

NIM   : 70600118031 

Jurusan  : Pendidikan Dokter 

Judul :Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Tren Penurunan 

Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, dan Polio-1 Di 

Wilayah Kota Makassar 

Pembimbing I : dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes. 

Pembimbing II : dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed. 

 

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal terhadap suatu penyakit tetapi belum tentu 
kebal terhadap penyakit yang lain. Jadi Imunisasi merupakan tindakan yang dengan 
sengaja memberikan antigen atau bakteri dari suatu patogen yang akan menstimulasi 
sistem imun dan menimbulkan kekebalan, sehingga hanya mengalami gejala ringan 
apabila terpapar dengan pernyakit tertentu. COVID-19 adalah jenis dari coronavirus, 
Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak ditetapkan sebagai pandemi 
oleh WHO pada 11 Maret 2020 berdampak pada pelaksanaan program kesehatan 
khususnya pelayanan imunisasi dan surveilans Penyakit Dapat Dicegah Dengan 
Imunisasi. Menurut kementrian Kesehatan 2020 Analisis data menunjukkan bahwa 
cakupan vaksinasi mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan 
angka cakupan imunisasi Hb0, BCG dan Polio1di Wilayah Kota Makassar. Penelitian 
ini merupakan penelitian analitik observasional dengan menggunakan pendekatan 
cross-sectional. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode total sampling. 
Teknik analisis data digunakan aplikasi computer berupa program SPSS (Statistical 
Package for the Social Science), Penelitian ini menggunakan data perbedaan angka 
cakupan diidentifikasi berdasarkan periode waktu 2019,2020 dan 2021, pembagian 
wilayah puskemas di wilaya kota Makassar. Kesimpulan pada penelitian ini adalah 
terdapat Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Tren Penurunan Angka Cakupan 
Imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 Di Wilayah Kota Makassar. 
 
Kata Kunci: COVID-19, Imunisasi, HB0, BCG, Polio-1. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang  

Sejak akhir tahun 2019, hingga saat ini, seluruh dunia masih menghadapi 

pandemi COVID-19 yang sangat berdampak ke seluruh aspek terutama pada pelayan 

kesehatan diseluruh dunia. COVID-19 adalah jenis dari coronavirus, yaitu 

(SARSCoV2). Virus ini berasal dari Wuhan, China, ditemukan pada akhir Desember 

2019. Penyakit ini disebut penyakit virus corona 2019 (COVID-19). Virus ini 

merupakan virus RNA-positif berantai tunggal yang menginfeksi saluran pernapasan 

seseorang. COVID-19 menghadirkan gejala berupa demam, batuk, dan kesulitan 

bernapas (Yuliana, 2020).  

World Health Organization   mengelompokkan   virus   SARS-CoV-2  menjadi  

dua  kategori,  yaitu  variant  of  interest  (VOI)  dan  variant  of  concern  (VOC). 

Kategori VOI diberikan jika terdapat mutasi bare dengan  implikasi  fenotipenya  bisa  

diduga dan harus terpenuhi satu mutasi yang menyebabkan  transmisi lokal atau 

menyebabkan multipel klaster atau terdeteksi di beberapa negara. Kategori VOI dapat  

naik  menjadi  VOC  bila  terdapat  beberapa  syarat. Pertama, varian ini    jelas memiliki 

peningkatan transmisi, secara epidemiologi lebih  cepat. Kedua, varian  ini memiliki 

virulensi yang lebih tinggi, sehingga terjadi peningkatan keparahan   terhadap   

inangnya,   bahkan   dapat   menyebabkan  kematian.  Ketiga,  varian  tersebut  

menurunkan  efektifitas  protokol  kesehatan,  alat diagnostik, vaksin, dan terapi. World   

Health Organization (WHO) telah mengklasifikasikan varian Omicron sebagai variant  
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of  concern  (VOC). Klasifikasi ini berdasarkan ditemukannya sejumlah besar mutasi 

pada varian ini dan  beberapa diantaranya mengkhawatirkan (WHO, 2021). Data 

imunisasi januari hingga April 2020 dibandingkan 2019 mengalami penurunan dari 

0,5% menjadi 87%. akupan imunisasi bayi lahir Januari 2019: HB 0, BCG, dan Polio 

1 (89,5 dan imunisasi dasar lengkap (39,5%). Cakupan imunisasi bayi lahir Januari 

2020 sedangkan  HB 0 (96,7%); BCG (83,3%); Polio 1 (85,0 dan imunisasi dasar 

lengkap (18,3%). Hal di atas menunjukkan bahwa cakupan imunisasi dasar bayi 

sebelum pandemi COVID-19 adalah 39,5% dan saat pandemi COVID-19 adalah 

18,3%. Penurunan cakupan imunisasi dasar bayi didapatkan 21,2%(Kedokteran et al., 

2022) 

Seluruh provinsi di Indonesia berada pada angka kesembuhan >90% dan kasus 

aktif <10% . Pasien positif  COVID-19 dengan usia ≥ 60 tahun memiliki risiko tertinggi 

kematian (13.34%) terutama pada laki-laki, disusul kedua tertinggi dengan pasien 

berusia 46-59 tahun dengan risiko kematian 5.50%. Terus terjadi kenaikan jumlah 

pemeriksaan kasus COVID-19 mengikuti standar target WHO. Update terbaru 

COVID-19 khusus daerah sulsel per 07 Februari tahun 2022 dari data penentuan 

COVID-19 Sulsel Provinsi. Terdapat suspek follow up 2021, total suspek 11339, 

probable follow up 15 (0,0% sembuh) 222 (93,7%) meninggal. total ; probable 237. 

Konfirmasi aktif 655, Asimtomatim 560 sedangkan simtomatik 95. Konfirmasi 

sembuh 107901 ( 97,4%) dan yang meninggal 2247 ( 2,0%) . Total konfirmasi 110803 

(Sulsel Tanggap COVID-19 , 2022).     
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Dengan peningkantan varian COVID-19 ini membuat pelayanan kesehatan lebih ketat 

lagi terutama yang di sebutkan tadi yaitu pelayanan kesehatan seperti pelaksaan 

pemberian imunisasi dasar lengkap. Hampir seluruh puskesmas menyebutkan selama 

masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan bahkan penghentian layanan vaksinasi 

karena adanya kekhawatiran dari orang tua atau agen untuk melakukan vaksinasi atau 

imunisasi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).  

Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak ditetapkan sebagai 

pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020 berdampak pada pelaksanaan program 

kesehatan khususnya pelayanan imunisasi dan surveilans Penyakit Dapat Dicegah 

Dengan Imunisasi (PD31). Menurut kementrian Kesehatan 2020 Analisis data 

menunjukkan bahwa cakupan vaksinasi mengalami penurunan selama pandemi 

COVID-19.Di masa pandemi COVID-19 ini, imunisasi harus selalu tepat waktu untuk 

melindungi anak dari Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD31) Pelayanan 

imunisasi pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan 

pemerintah daerah, berdasarkan analisis situasi epidemiologis penyebaran COVID-19, 

angka vaksinasi rutin, dan situasi epidemik epidemiologi PD3I. Penyakit yang dapat 

dicegah dengan vaksin (PD3I) sebagian besar merupakan penyakit yang apabila 

menginfeksi seseorang akan memerlukan biaya pengobatan dan perawatan yang relatif 

tinggi, yang tentunya akan menjadi beban negara dan masyarakat, pergaulan dan 

keluarga. Biaya yang dikeluarkan untuk program vaksinasi jauh lebih rendah dari total 

potensi biaya yang dikeluarkan jika masyarakat terpapar Penyakit Dapat Dicegah 

Dengan Imunisasi (PD31)(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).  



 

4      

Allah SWT dalam QS.Asy-Syu’ara’/79: 80. 

	ۙ نِیْفِشَْی وَھَُف تُضْرِمَ اَذِاوَ
Terjamahnya :  

  “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” (Asy-
Syu’ara’/79: 80). 

Penafsiran Al-Wajiz pada QS.Asy-Syu’ara’/79: 80 yaitu Dan sifat keempat 

adalah pemberi kesembuhan. Jika aku sakit, Allah adalah Dzat yang menyembuhkanku 

dari penyakit setelah aku menerima beberapa sebab (kesembuhan) seperti obat. 

Imunisasi merupakan salah satu ikhtiar kepada Allah SWT. Imunisasi sangat penting 

untuk mencegah dari beberapa penyakit. 

Pelayanan imunisasi dilakukan sesuai prinsip pencegahan dan pengendalian 

infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 sampai 2 meter. Unit kesehatan perlu 

berkoordinasi dan mendukung otoritas setempat dalam pelayanan imunisasi selama 

pandemi COVID-19. Selain itu, petugas kesehatan diharapkan dapat memantau status 

imunisasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya. tapi masih ada di daerah dengan 

kasus tertinggi memberhentikan posyandu untuk sementara seperti beberapa 

puskesmas di wilayah kota Makassar. Ada pula yang tetap melakukan kegiatan 

posyandu tetapi orang tua dari bayi yang tidak berani untuk membawa anaknya ke 

posyandu Karena akan kekhwatiran takut terpapar di posyandu atau di puskesmas 

Karena ramai sehingga terjadi penurunan jumlah kunjungan imunisasi dasar ke 

puskemas atau kegiatan posyandu (Felicia and Suarca, 2020).  
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Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2019 merupakan 

tahun sebelum mengalami pandemi COVID-19. Cakupan imunisasi pada tahun 2019 

semua puskemas mencapai target. Pada tahun 2020 mulai meningkat kasus COVID-

19 dan telah memasuki masa pandemi COVID-19 dan cakupan imunisasi mulai 

mengalami penurunan sehingga beberapa puskemas tidak mencapai target. Kemudian 

pada tahun 2021 angka COVID-19 sangat meningkat dan cakupan imunisasi 

mengalami penurunan derastis sampai tidak mencapai target  dan hampir  terjadi di 

seluruh puskemas di kota Makassar. Kemudian pada  tahun 2021 cakupan imunisasi 

lebih menurun dari pada tahun 2021.  Terlihat pada Puskesmas Layang (72%), 

Puskesmas Barombong (76,14%), dan Karuwisi (68,4%) (Dinkes Makassar, 2021). 

Kemudian pada tahun 2020 merupakan tahun angka kejadian COVID-19 terendah 

selama pandemi dilaporkan bahwa kunjungan imunisasi mengalami penurunan tapi 

tidak serendah dari tahun 2021 di kota Makassar terdapat di Puskesmas Layang 

(84,5%%), Puskesmas Barombong (92,1%), dan Karuwisi (83,2%) Dinkes Makassar, 

2020). Cakupan imunisasi di tahun 2019 semua puskesmas mencapai target untuk 

pencapaian imunisasi dasar lengkap. Terdapat di Puskesmas Layang (99,2%%), 

Puskesmas Barombong (108,8%), dan Karuwisi (97,7%) Dinkes Makassar, 2019).  

Uraian di atas menunjukkan bahwa saat ini diseluruh dunia, terkhusus 

Indonesia sedang mengalami masa krisis kesehatan yang berdampak pada penururnan 

pelayanan kesehatan salah satunya adalah imunisasi. Dengan melihat penyebaran 

kasus virus COVID-19 berbeda setiap daerah tetapi apabila diakumulasikan diseluruh 
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Indonesia mengalami kenaikan kasus COVID-19 ini. Maka akan dilakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka cakupan 

imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 dI wilayah Kota Makassar. 

B. Rumusan Masalah  

Apakah terdapat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka 

cakupan imunisasi Hb0, BCG dan Polio1 di Wilayah Kota Makassar? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis nol (H0)   

Tidak ada pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka 

cakupan imunisasi Hb0, BCG dan polio1 di Wilayah Kota Makassar.  

2. Hipotesis alternatif (Ha)  

Terdapat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka 

cakupan imunisasi Hb0, BCG dan polio1 di Wilayah Kota Makassar.  

 
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian   

1. Definisi Operasional  

Tabel 1.1 Definisi Operasional  

No.  Variabel  Defenisi Operasional  Cara ukur  Kriteria Objektif Skala  
  Variabel Independen  

1.   

Cakupan 

Imunisasi 

HBO, 

BCG dan 

POLIO 1 

persentase bayi usia 

<12 bulan yang telah 

menjalankan 

imunisasi  BCG, 

HBO dan Polio 1 di 

Data 

sekunder dari 

dinas 

Kesehatan 

kota 

1. Tren meningkat 

apabila 

pencapaiannya 

melebihi target 

sebelumnya  

Nominal 
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bandingkan dengan 

jumlah bayi 

keseluruhan yang 

manjadi target pada 

tahun itu. 

Makassar 

mengenai 

Cakupan 

imunisasi 

dasar yaitu 

Hb0, BCG 

dan polio 1 

pada bayi 

usia 0 – 12 

bulan. 

2. Tren menurun  

apabila 

pencapaiannya 

penurunann 

target 

sebelumnya. 

  Variabel dependen  

1.  

Pandemi 

COVID-

19  

Peristiwa penyebaran 
virus COVID-19 di 
seluruh dunia. 
Penyakit ini 
disebabkan 
oleh koronavirus jenis 
baru yang diberi 
nama SARS-CoV-2. 
 

Data 
sekunder dari 
dinas 
Kesehatan 
kota 
Makassar 
mengenai 
angka 
kejadian 
COVID-19 
tertinggi pada 
satu 
puskemas  di 
setiap 
kecematan 

1. Data COVID-19 

tertinggi 

2. Data COVID-19 

terendah 

Nominal 

 

2. Ruang lingkup penelitian   

Penelitian ini berdasarkan pada permasalahan angka cakupan imunisasi 

dasar lengkap Hb0, BCG dan Polio 1 pada saat pandemi di wilayah kota Makassar. 
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Adapun tahapan–tahapan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan 

menggunakan data sekunder.   

E. Kajian Pustaka  

  Tabel 1.2 Kajian Pustaka  
No.  Nama/Tahun  Judul  Tujuan  Metode  Persamaan  Perbedaan  Hasil  

1.  Kharisma  
Nurul  
Fazrianti  
Rusman, Evi 
Martha.  
2021  

Analisis  
Dampak  
Pandemi  
Covid-19 
Terhadap  
Pelayan  
Imunisasi  
Pada Anak  

Tujuan dari 
penelitian ini 
adalah untuk 
mengkaji 
dampak 
pandemi 
COVID- 
19 terhadap 
pelayanan 
imunisasi 
anak  

  

narrative 
literature 
review.  

  

Penelitian 
tersebut 
menjelaskan 
tentang 
dampak 
pandemi 
covid 19 
terhadap 
pemberian 
imunisasi 
dasar. 

Perbedaan 
penelitian 
terletak pada 
pengambilan 
sampel kasus 
yaitu dengan 
menggunakan 
metode 
narattative 
literatur 
review  

COVID-19 
memberikan 
dampak 
khusus 
terhadap 
pelayanan 
imunisasi 
anak. 
Pelayanan 
imunisasi 
harus tetap 
diupayakan 
berjalan dan 
dilaksanakan 
sesuai standar   

2.  Siti  
Syamsiah,  
Risza  
Choirunnisa, 
Risza.  
2020  

Pengaruh 
Pandemi  
Covid-19  
Terhdapat  
Kunjungan  
Imunisasi Di  
Posyandu  
Desa  
Tanjungwang 
i Kecamatan 
Cijambe  

Tujuan umum 
dari penelitian 
ini.  
Untuk 
mengetahui 
pengaruh 
pandemi 
covid-19 
terhadap  
partisipasi 
kunjungan 
imunisasi di 
posyandu 
tanjjungwangi 
puskesmas 
kecamatan 
cijambe  

Cross 
sectional   

  

Penelitian 
tersebut 
menjelaskan 
tentang 
dampak 
pandemi 
covid 19 
terhadap 
pemberian 
imunisasi 
dasar. 

Perbdedaan 
penelitian 
terletak pada 
kriteria 
inklusi dan 
metode 
penelitian 

Tidak ada 
pengaruh 
pengetahuan 
ibu (pvalue = 
0,468), sikap 
ibu (p-value = 
0,667), dan 
dukungan 
keluarga (p-
value = 
0,626) 
terhadap 
partisipasi ibu 
dalam 
kunjungan  
imunisasi di  
Posyandu  
Tanjungwangi, 
Desa  
Tanjungwangi, 
Kecamatan 
Cijambe 
Tahun 2020.  
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3.  Surya Dina 
Amri, Adik 
Wibowo.  
2022.  

Dampak  
Pandemi  
Terhadap  
Kunjungan  
Posyandu Di  
Wilaya Kota  
Solok  

Tujuan 
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adalah untuk 
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perbedaan  
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di  
Wilayah 
Kerja  
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seKota Solok 
antara masa 
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yaitu dengan  
menggunakan  
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POSYANDU 
di  
wilayah kerja 
Puskesmas se-
Kota Solok 
tidak 
beroperasi 
selama Bulan 
April dan Mei. 
Dikarenakan 
pandemi  

 

F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum   

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 

terhadap tren penurunan angka cakupan imunisasi Hb0, BCG dan Polio1 di 

Wilayah Kota Makassar.  

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui cakupan imunisasi HBO, BCG dan Polio 1 sebelum pandemi COVID-

19 pada periode 2019 di wilayah kota Makassar. 

b. Mengetahui cakupan imunisasi HBO, BCG selama pandemi COVID-19 pada 

periode 2020 di wilayah kota Makassar. 

c. Mengetahui cakupan imunisasi HBO, BCG dan Polio imunisasi selama pandemi 

COVID-19 pada periode 2021 di wilayah kota Makassar. 

d. Mengetahui angka kejadian COVID-19 periode 2021 dan 2020 di wilayah kota 

Makassar. 
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e. Menganalisis tren pencapaian angka cakupan imunisasi dasar selama pandemi 

COVID-19 wilayah kerja puskesmas perkecamatan di kota Makassar. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan Dokter  

Sebagai bahan masukan kepustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset maupun penelitian 

selanjutnya dengan variabel yang lebih luas. 

2. Bagi Praktisi  

Menjadi salah satu sumber informasi bagi dunia Kesehatan 

mengenaimpengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka cakupan 

imunisasi Hb0, BCG dan Polio1di Wilayah Kota Makassar.  

3. Manfaat bagi peneliti  

Menjadi pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga dalam 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam penelitian. Juga 

menerapkan ilmu yang telah di dapatkan di bidang Kesehatan terutama mengenai  

pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka cakupan imunisasi 

Hb0, BCG dan Polio1di Wilayah Kota Makassar.  
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BAB II  

 TINJAUAN PUSTAKA  

A. Imunisasi  

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak diimunisasi, berarti 

diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten 

terhadap suatu penyakit tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. 

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang 

secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan 

penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan(KEPKN, 2017).  

Jadi Imunisasi merupakan Tindakan yang dengan sengaja memberikan antigen atau 

bakteri dari suatu pathogen yang akan menstimulasi sistem imun dan menimbulkan 

kekebalan, sehingga hanya mengalami gejala ringan apabila terpapar dengan pernyakit 

tertentu.   

1. Jenis Imunisasi 

Jenis imunisasi berdasarkan sifat penyelenggara di Indonesia. Berikut ini bagan 

pembagian jenis imunisasi.   
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Gambar 2.1  Skema Jenis  Imunisasi Berdasarkan Sifat Penyelenggara 

a. Imunisasi Wajib  

Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah 

untuk seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang 

bersangsukutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. 

Imunisasi wajib terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi 

khusus.  

1) Imunisasi Rutin   

Imunisasi rutin adalah kegiatan imunisasi yang dilakukan secara terus 

menerus sesuai dengan jadwal. Imunisasi rutin meliputi vaksinasi primer dan 

vaksinasi lanjutan. Berikut uraian vaksin imunisasi yang umum, meliputi 

deskripsi, indikasi, cara pemberian dan dosis, kontraindikasi, efek samping, dan 

penanganan efek samping.  
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a) Imunisasi Dasar   

Kementerian kesehatan (Kemenkes) mengubah konsep imunisasi dasar 

lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap itu terdiri 

dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar saja tidak 

cukup, diperlukan imunisasi lanjutan untuk mempertahankan tingkat 

kekebalan yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2018).  

(1) Vaksin BCG ( Bacillus Calmette Guerin )  

Vaksin BCG (Bacillus Celmette Guerin) merupakan vaksin beku 

yang mengandung mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan. Indikasi 

pemberian vaksin ini adalah untuk memberikan kekebalan aktif terhadap 

penyakit tuberculosis (KEPKN, 2017). Tuberculosis adalah penyakit 

menular yang disebabkan oleh kuman mycobacterium tuberculosis dimana 

penyebarannya sangat mudah terutama kepada anak-anak (Rosandali, Aziz 

and Suharti, 2016). Menurut laporan  data penelitian tahun 2007, tingkat 

anak berusia 1223 bulan yang menerima vaksinasi BCG secara nasional 

adalah 86,9%. Sebanyak 14 provinsi memiliki angka vaksinasi BCG pada 

anak usia 12 - 23 bulan lebih rendah dari angka nasional, yaitu Nanggroe 

Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bangka 

Belitung, Banten, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi 

Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua (Depkes, 2008).  
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Manfaat vaksin BCG adalah untuk mencegah bayi atau anak  dari 

serangan penyakit TB yang serius, seperti meningitis TB dan TB milier 

(Rivanica et al., 2020). Vaksin BCG diberikan secara viseral pada lengan 

kanan atas dengan dosis 0,05 ml sekali. Vaksin BCG akan menimbulkan 

efek samping berupa whey di tempat suntikan  26 minggu setelah vaksinasi. 

Papula tersebut kemudian membesar dan mengalami ulserasi selama 24 

bulan, kemudian perlahan sembuh membentuk jaringan parut dengan 

diameter 210 mm (KEPKN, 2017).  

(2) Vaksin DPT- HB – HIB  

Vaksin DTP - Hb - Hib adalah vaksin yang melindungi anak di 

bawah 5 tahun dari penyakit difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B dan 

Haemophilus influenza tipe B  pada anak di bawah 5 tahun. Vaksin ini 

mulai digunakan pada tahun 2013 di Indonesia. Ketiga vaksin ini dibentuk 

dalam  kombinasi vaksin, yaitu vaksin pentabio. Vaksin DTP HB Hib 

adalah suspensi homogen yang mengandung difteri murni, tetanus oksida, 

bakteri tidak aktif, vaksin permukaan murni terhadap infeksi hepatitis B 

(HbsAg)  dan komponen Hib. Vaksin subunit bakteri  berupa Haemophilus 

influenzae menular. Kapsul polisakarida B (Hib) terkonjugasi dengan 

protein detoksifikasi toksoid tetanus (Agustin Kurnia, 2015). Vaksin DTP 

– HB – Hib biasanya diberikan  pada bayi berusia 0–11 bulan. Vaksin harus 

diberikan secara intramuskular ke dalam antero-paha atas dengan  dosis  

0,5 ml untuk anak-anak. Kontraindikasi penggunaan vaksin ini adalah pada 
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anak dengan kejang atau  kelainan otak neonatus berat atau kelainan saraf 

berat (KEPKN, 2017). Penggunaan vaksin ini dikaitkan dengan efek 

samping lokal dan sistemik yang dapat ditoleransi berupa demam, gelisah, 

dan nyeri serta kemerahan di tempat suntikan (Sundoro et al., 2014).  

(3) Vaksin Hepatitis B  

Vaksin hepatitis B menggunakan antigen HbsAg melalui teknologi 

rekombinan. Vaksin hepatitis B dapat diberikan sebagai formulasi tunggal 

antigen dan juga dalam kombinasi tetap dengan vaksin lainnya. Vaksin 

hepatitis B secara aktif dapat menurunkan prevalensi hepatitis B 

(Ramadhian and Pambudi, 2016). Vaksin hepatitis B mengandung protein 

HbsAg yang mampu menginduksi respon imun sel inang sehingga 

terbentuk HbsAg yang mampu memperlambat penempelan virus dan 

masuknya virus kedalam sel inang (Rosalina, 2012). Vaksin ini diberikan 

dengan dosis 0,5 ml atau satu buah HB PID, secara intramuscular. 

Pemberian dosis sebanyak 3 kali, dosis pertama usia 07 hari dan dosis 

berikutnya interval minimal 4 minggu. Pemberian dosis ini akan 

memberikan efek samping berupa reaksi local seperti nyeri, kemerahan dan 

pembengkakan di sekitar area penyuntikan. Reaksi biasanya ringan dan 

akan menghilang setelah 2 hari (KEPKN, 2017).  
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(4) Vaksin Polio Polar ( OPV )  

OPV sering disebut sebagai vaksin polio sabin, berbentuk trivalent 

(tOPV) Vaksin poliomyelitis oral merupakan vaksin bivalen yang 

mengandung suspensi dari tipe 1 dan 3 virus poliomyelitis hidup yang 

dilemahkan. (Satari, Ibbibah and Utoro,  

2017). Berdasarkan Permenkes No. 12 tahun 2017, pemerintah 

menerapkan pemberian empat dosis Oral Polio Vaccine (OPV) dan satu 

dosis Inactivated Polio Vaccine (IPV) ke dalam jadwal imunisasi rutin 

pada bayi. Dalam tiga tahun terakhir, cakupan OPV4 telah mencapai lebih 

dari 90% tetapi, belum memenuhi target nasional. (Kemenkes RI, 2020). 

OPV diberikan secara oral dalam dosis tunggal (2 tetes)  4 kali dengan 

interval  minimal 4 minggu untuk setiap dosis (KEPKN, 2017).  

(5) Vaksin Innactive Polio Vaccine ( IPV )  

IPV diperkenalkan secara nasional pada tahun 2016 (Kemenkes RI, 

2020). Vaksin ini mengandung tiga  virus polio tipe liar. Vaksin yang 

disuntikkan mengaktifkan kekebalan yang dimediasi IgG, menekan 

viremia, dan  melindungi neuron motoric (Satari, Ibbibah and Utoro, 2017). 

Itu disuntikkan secara intramuskular atau subkutan dengan dosis  0,5 ml 

sejak usia 2 bulan, 3 suntikan berturut-turut 0,5 ml harus diberikan  satu 

atau dua bulan terpisah. Penyuntukan IPV akan memberikan efek samping 

berupa reaksi peradangan local pada lokasi penyuntikan seperti nyeri, 
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kemerahan, indurasi dan bengkak dalam waktu 48 jam setelah penyuntikan 

dan dapat bertahan selama satu atau dua hari (KEPKN, 2017).  

Bayi yang divaksinasi OPV saja tidak kebal terhadap virus polio 

difteri, sehingga rentan terhadap infeksi virus polio difteri yang dapat 

terjadi akibat impor dari masyarakat yang masih menggunakan tOPV. Bayi 

harus menerima IPV yang mengandung tiga virus polio yang tidak aktif. 

Strategic Advisory Group (SAGE) merekomendasikan setidaknya satu 

dosis tambahan IPV  dalam jadwal imunisasi rutin di negara-negara yang 

hanya  OPV. Imunitas mukosa terhadap virus polio satu dan tiga akan 

meningkat ketika IPV diberikan pada anak yang telah menerima bOPV, 

sehingga mempercepat eradikasi polio. Waktu terbaik untuk pengelolaan 

IPV adalah  pemberian DTP3 dan bOPV3 secara bersamaan pada tingkat 

antibodi polio ibu terendah untuk imunogenisitas optimal (Pediatri, 2016).  

(6) Vaksin Campak   

Cegah penyakit campak  dengan mendapatkan vaksin campak atau 

vaksin MMR (Meales, Mumps, Rubella). Menurut jadwal rekomendasi 

IDAI  2004, vaksin campak diberikan pada usia 9 bulan. Setelah itu, 

suntikan booster diberikan pada usia dua tahun (Halim, 2016). Vaksin ini 

mengandung virus campak yang dilemahkan. Dosis 0,5 ml vaksin campak 

diberikan secara subkutan ke bisep kiri  atau paha kiri, pada usia 911 bulan. 

Pemberian vaksin akan memberikan efek samping berupa demam ringan 

dan kemerahan selama tiga hari (KEPKN, 2017).  
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Dengan adanya program vaksinasi campak, angka kejadian campak 

per 100.000 penduduk di Indonesia pada periode 2011-2017 cenderung 

menurun dari 9,2 menjadi 5,6 per 100.000 penduduk. Cakupan vaksin 

campak cenderung meningkat dari tahun 2008 hingga 2012. Namun 

trennya menurun dari 99,3% pada tahun  2012  menjadi 89,9% pada tahun 

2017 (Kementerian Kesehatan RI, 2018).  

b)  Imunisasi Lanjutan  

Imunisasi lanjutan adalah imunisasi ulangan untuk mempertahankan 

tingkat kekebalan atau memperpanjang masa perlindungan. Bayi di bawah 

dua tahun ( Baduta ) usia 18 bulan diberikan imunisasi ( DPT-HB-Hib dan 

Campak/MR ).  Imunisasi lanjutan diberikan kepada anak usia di bawah tiga 

tahun ( balita ), anak sekolah dasar, dan anak wanita subur seperti vaksin 

DT yang mengandung toksoid tetenus dan toksoid difteri murni yang di 

terabsorpsi ke dalam aluminium fosfat, indikasinya untuk pemberian 

kekebalan stimultas terhadap dofteri dan tetanus pada anak anak.dianjurkan 

untuk anak usia di bawah delapan tahun dan vaksin lanjutan kedua yaitu TD 

yang di indikasi kan utuk imunisasi ulangan terhadp tetanus dan difteri pada 

individu mulai usia 7 tahun (KEPKN, 2017).   

2)  Imunisasi Tambahan  

Imunisasi tambahan di berikan kepada kelompok umur tertentu yang 

paling beresiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode 
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waktu tertentu. Yang termasuk dalam kegiatan imunisasi tambahan adalah 

Backlog fighting, crash program, PIN ( Pekan Imunisasi Nasional ) , Sub- PIN 

, Catch up campaign campak dan imunisasi dalam penangan KLB ( Outbreak 

Response Immunization / ORI )(KEPKN, 2017).   

3) Imunisasi Khusus  

Imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap 

penyakit tertentu pada situasi tertentu. Seperti persiapan keberangkatan calon 

Jemaah haji/umrah, persiapan perjalanan menuju negara endemis penyakit 

tertentu dan kondisi kejadian luar biasa. Jneis imunisasi khusus, antara lain 

terdiri atas imunisasi Meningitis Meningokokus, Imunisasi Demam Kuning, 

dan Imunisasi Anti-Rabies(KEPKN, 2017).  

b.  Imunisasi Pilihan  

Imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang 

sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari 

penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR, HiB, Tifoid, Varisela, Hepatitis A, 

Influenza, Pneumokokus, Rotatovirus, Japanese Ensephalitis dan HPV(KEPKN, 

2017).   

2. Jadwal Imunisasi 

Jadwal Imunisasi adalah informasi mengenai kapan suatu jenis vaksin atau 

imunisasi harus diberikan kepada anak. Dalam program imunisasi, pemberian 
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imunisasi dasar lengkap pada bayi merupakan keseharusan (Nainggolan, T and 

Indarwati, 2019).  

  

Gambar 2.2 Jadwal Imunisasi Anak Umur 0 – 18 Tahun (Ikatan Dokter Anak 
Indonesia, 2020) 

a. Vaksin Hepatitis B (HB) monovalen : sebaiknya diberikan kepada bayi segera 

setelah lahir sebelum berumur 24 jam, didahului penyuntikan vitamin K1 

minimal 30 menit sebelumnya. Bayi dengan berat lahir kurang dari 2000g, 

imunisasi hepatitis B sebaiknya ditunda sampai berumur 1 bulan atau lebih, 

kecuali ibu HBsAg positif dan bayi bugar berikan imunisasi HB segera setelah 

lahir tetapi tidak dihitung sebagai dosis promer. Bayi lahir dari ibu HBsAg 

positif, segera berikan vaksin HB dan immunoglobulin hepatitis B(HBlg) pada 

ekstremitas yang berbeda, maksimal dalam 7 hari terakhir setelah lahir. 

Jadwal Imunisasi Anak Umur 0-18 tahun
Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Tahun 2020

Imunisasi
Umur

Bulan Tahun
Lahir 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 24 3 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18

Hepatitis B 1 2 3 4 5
Polio 0 1 2 3 4
BCG 1 kali
DTP 1 2 3 4 5 Td / Tdap
Hib 1 2 3 4
PCV 1 2 3 4
Rotavirus 1 2 3 (p)
Influenza 1 Diulang setiap tahun 1 kali

MR / MMR MR MR / 
MMR MR / MMR

JE 1 2

Varisela
2 kali, interval
6 minggu - 3 

bulan

Hepatitis A 2 kali,
interval 6 – 36 bulan

Tifoid 1 Diulang setiap 3 tahun 1 kali
HPV 2 kali
Dengue 3 kali, interval 6 bulan

Cara membaca kolom  umur:  misal     2      berarti umur 2 bulan (60 hari) s.d. 2 bulan 29 hari (89 hari)
Rekomendasi imunisasi berlaku setelah diterbitkan di Sari Pediatri. Dapat diakses pada website IDAI (http:// idai.or.id/public-
articles/klinik/imunisasi/jadwal-imunisasi-anak-idai.html) 

Primer Catch-up Booster Daerah Endemis

Untuk menerapkan jadwal imunisasi dengan benar perlu dibaca keterangan di bawah ini dan uraian lengkap di majalah 
Sari Pediatri
•	 Vaksin hepatitis B (HB) monovalen sebaiknya diberikan kepada bayi segera setelah lahir sebelum berumur 24 jam, didahului 

penyuntikan vitamin K1 minimal 30 menit sebelumnya. Bayi dengan berat lahir kurang dari 2000g, imunisasi hepatitis B 
sebaiknya ditunda sampai berumur 1 bulan atau lebih, kecuali ibu HBsAg positif dan bayi bugar berikan imunisasi HB 
segera setelah lahir tetapi tidak dihitung sebagai dosis primer. Bayi lahir dari ibu HBsAg positif, segera berikan vaksin HB 
dan imunoglobulin hepatitis B (HBIg) pada ekstremitas yang berbeda, maksimal dalam 7 hari setelah lahir.  Imunisasi HB 
selanjutnya  diberikan bersama DTwP atau DTaP.

•	 Vaksin polio 0 (nol): sebaiknya diberikan segera setelah lahir. Apabila lahir di fasilitas kesehatan berikan bOPV-0 saat bayi 
pulang atau pada kunjungan pertama. Selanjutnya berikan bOPV atau IPV bersama DTwP atau DTaP. Vaksin IPV minimal 
diberikan 2 kali sebelum berumur 1 tahun bersama  DTwP atau DTaP.

•	 Vaksin BCG : sebaiknya diberikan segera setelah lahir atau segera mungkin sebelum bayi berumur 1 bulan. Bila berumur 3 
bulan atau lebih BCG diberikan bila uji tuberkulin negatif. Bila uji tuberkulin tidak tersedia, BCG dapat diberikan. Bila timbul 
reaksi lokal cepat pada minggu pertama dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk diagnosis tuberkulosis.

•	 Vaksin DPT: dapat diberikan mulai umur 6 minggu berupa vaksin DTwP atau DTaP. Vaksin DTaP diberikan pada umur 2, 3, 4 
bulan atau 2, 4, 6 bulan. Booster pertama diberikan pada umur 18 bulan. Booster berikutnya diberikan pada umur 5 - 7 tahun 
atau pada program BIAS kelas 1. Umur 7 tahun atau lebih menggunakan vaksin Td atau Tdap. Booster selanjutnya pada umur 
10 – 18 tahun atau pada program BIAS kelas 5. Booster Td diberikan setiap 10 tahun.

•	 Vaksin rotavirus pentavalen :  diberikan 3 kali, dosis pertama 6-12 minggu, dosis kedua dan ketiga dengan interval 4 sampai 
10 minggu, harus selesai pada umur 32 minggu.

•	 Vaksin MR / MMR : pada umur 9 bulan berikan vaksin MR. Bila sampai umur 12 bulan belum mendapat vaksin MR, dapat 
diberikan MMR.  Umur 18 bulan berikan MR   atau MMR. Umur 5 – 7 tahun berikan MR  (dalam program BIAS kelas 1) atau 
MMR. 

•	 Vaksin Japanese encephalitis (JE) : diberikan mulai umur 9 bulan di daerah endemis atau yang akan bepergian ke daerah 
endemis. Untuk perlindungan jangka panjang dapat diberikan booster 1 - 2 tahun kemudian.

•	 Vaksin hepatitis A : diberikan 2 dosis mulai umur 1 tahun, dosis ke-2 diberikan 6 bulan sampai 12 bulan kemudian
•	 Vaksin tifoid polisakarida : diberikan mulai umur 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun
•	 Vaksin human papiloma virus (HPV) : diberikan pada anak perempuan umur 9 – 14 tahun 2 kali dengan jarak 6 – 15 bulan 

•	 Vaksin dengue : diberikan pada anak umur 9 – 16 tahun dengan seropositif dengue yang dibuktikan adanya riwayat pernah 
dirawat dengan diagnosis dengue (pemeriksaan antigen NS-1 dan atau uji serologis IgM/IgG antidengue positif) atau 
dibuktikan dengan pemeriksaan serologi IgG anti dengue positif.

•	 Vaksin influenza : diberikan mulai umur 6 bulan, diulang setiap tahun. Pada umur 6 bulan sampai 8 tahun imunisasi pertama 
2 dosis dengan interval minimal 4 minggu. Umur > 9 tahun, imunisasi pertama 1 dosis. 

•	 Vaksin rotavirus monovalen : diberikan 2 kali, dosis pertama mulai umur  6 minggu, dosis kedua dengan interval minimal 
4 minggu, harus selesai pada umur 24 minggu. 

•  Vaksin pneumokokus (PCV): diberikan pada umur 2, 4 dan 6 bulan dengan booster pada umur 12 -15 bulan. Jika belum
 diberikan pada umur 7-12 bulan, berikan PCV 2 kali dengan jarak 1 bulan dan booster setelah umur 12 bulan dengan jarak
 2 bulan dari dosis sebelumnya. Jika belum diberikan pada umur 1- 2 tahun berikan PCV 2 kali dengan jarak minimal 2 bulan.
 Jika belum diberikan pada umur 2-5 tahun, PCV10 diberikan 2 kali dengan jarak 2 bulan, PCV13 diberikan 1 kali

•	 Vaksin varisela : diberikan mulai umur 12 – 18 bulan. Pada umur 1 – 12 tahun diberikan 2 dosis dengan interval 6 minggu 
sampai 3 bulan. Umur 13 tahun atau lebih dengan interval 4 sampai 6 minggu

(atau pada program BIAS kelas 5 dan 6). Umur 15 tahun atau lebih  diberikan 3 kali dengan jadwal 0,1,6 bulan (vaksin bivalen) 
atau 0,2,6 bulan (vaksin quadrivalent).
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Imunisasi HB selanjutnya diberikan bersama DTwP atau DTaP (Ikatan Dokter 

Anak Indonesia, 2020). 

b. Vaksin polio 0 (nol) : sebaiknya diberikan segera setelah lahir. Apabila lahir 

di fasilitas kesehatan berikan bOPV-0 saat bayi pulang atau pada kunjungan 

pertama. Selanjutnya berikan bOPV atau IPV bersama DTwP atau DTaP. 

Vaksin IPV minimal diberikan 2 kali sebelum berumur 1 tahun bersama DTwP 

atau DTaP (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020). 

c. Vaksin BCG : sebaiknya diberikan segera setelah lahir atau segera mungkin 

sebelum bayi berumur 1 bulan. Bila berumur 3 bulan atau lebih,BCG diberikan 

bila uji tuberculin negative. Bila uji tuberculin tidak tersedia, BCG dapat 

diberikan. Bila timbul reaksi local cepat pada minggu pertama dilakukan 

pemeriksaan lanjutan untuk diagnosis tuberculosis (Ikatan Dokter Anak 

Indonesia, 2020). 

d. Vaksin DPT : dapat diberikan mulai umur 6 minggu berupa vaksin DTwP atau 

DTaP. Vaksin DTaP diberikan pada umur 2,3,4 bulan atau 2,4,6 bulan. Booster 

pertama diberikan pada umur 18 bulan. Booster berikutnya diberikan pada 

umur 5-7 tahun atau pada program BIAS kelas 1. Umur 7 tahun atau lebih 

menggunakan vaksin Td atau Tdap. Booster selanjutnya pada umur 10-18 tahun 

atau pada program BIAS kelas5. Booster Td diberikan setiap 10 tahun (Ikatan 

Dokter Anak Indonesia, 2020). 
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e. Vaksin pneumokokus (PCV) : diberikan pada umur 2,4 dan 6 bulan dengan 

booster pada umur 12 – 15 bulan. Jika belum diberikan pada umur 7-12 bulan, 

berikan PCV 2 kali dengan jarak 1 bulan dan booster setelah umur 12 bulan 

dengan jarak 2 bulan dari dosis sebelumnya. Jika belum diberikan pada umur 

1-2 tahun, berikan PCV 2 kali dengan jarak minimal 2 bulan. Jika belum 

diberikan pada umur 2-5 tahun, PCV10 diberikan 2 kali dengan jarak 2 bulan, 

PCV13 diberikan 1 kali (Soedjatmiko et al., 2020). 

f. Vaksin rotavirus monovalen : diberikan 2 kali, dosis pertama mulai umur 6 

minggu, dosis kedua dengan interval minimal 4 minggu harus selesai pada 

umur 24 minggu (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020). 

g. Vaksin rotavirus pentavalen : diberikan 3 kali, dosis pertama 6-12 minggu, 

dosis kedua dan ketiga dengan interval 4 sampai 10 minggu, harus selesai pada 

umur 32 minggu (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020). 

h. Vaksin influenza : diberikan mulai umur 6 bulan, diulang setiap tahun. Pada 

umur 6 bulan sampai 8 tahun imunisasi pertama 2 dosis dengan interval 

minimal 4 minggu. Umur > 9 tahun, imunisasi pertama 1 dosis (Ikatan Dokter 

Anak Indonesia, 2020). 

i. Vaksin MR/MMR : pada umur 9 bulan berikan vaksin MR. Bisa sampai umur 

12 bulan belum mendapat vaksin MR, dapat diberikan MMR. Umur 18 bulan 

berikan MR atau MMR. Umur 5-7 tahun berikan MR (dalam program BIAS 

kelas 1) atau MMR (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020). 



 

23      

j. Vaksin Japanese encephalitis (JE) : diberikan mulai umur 9 bulan di daerah 

endemis atau yang akan bepergian ke daerah endemis. Untuk perlindungan 

jangka panjang dapat diberikan booster 1-2 tahun kemudian (Ikatan Dokter 

Anak Indonesia, 2020). 

k. Vaksin varisela : diberikan mulai umur 12-18 bulan. Pada umur 1-12 tahun 

diberikan 2 dosis dengan interval 6 minggu sampai 3 bulan. Umur 13 tahun atau 

lebih dengan interval 4 sampai 6 minggu (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020). 

l. Vaksin hepatitis A : diberikan 2 dosis mulai umur 1 tahun, dosis ke-2 

diberikan 6 bulan sampai 12 bulan kemudian (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 

2020). 

m. Vaksin tifoid polisakarida : diberikan mulai umur 2 tahun dan diulang setiap 

3 tahun(Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020). 

n. Vaksin human papilloma virus (HPV) : diberikan pada anak perempuan 

umur 9-14 tahun 2 kali dengan jarak 6-15 bulan (atau pada program BIAS kelas 

5 dan 6). Umur 15 tahun atau lebih diberikan 3 kali dengan jadwal 0,16 bulan 

(vaksin bivalen) atau 0,2,6 bulan (vaksin quadrivalent) (Ikatan Dokter Anak 

Indonesia, 2020). 

o. Vaksin dengue : diberikan pada anak umur 9-16 tahun dengan seropositive 

dengue yang dibuktikan adanya riwayat pernah dirawat dengan diagnosis 

dengue (pemeriksaan antigen NS-1 dan atau uji serologis IgM/IgG antidengue 
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positif) atau dibuktikan dengan pemeriksaan serologi IgG anti dengue positif 

(Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020). 

3. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi ( KIPI )  

Kejadian ikutan pasca imunisasi ( KIPI ) adalah suatu kejadian sakit ysng 

terjadi setelah seseorang menerima imunisasi yang diduga disebabkan oleh 

imunisasi. KIPI diklasifikasikan menjadi empat yaitu, induksi vaksin, provokasi 

vaksin, kesalahan dan koinsiden. Gejala klinis KIPI dapat dibagi menjadi gejala 

local dan sistemik serta reaksi lainnya, dapat timbul secara cepat maupun lambat. 

Pada anak, reaksi KIPI yang berat adalah reaksi anafilaktis. Tatalaksana KIPI 

terdiri dari penemuan kasus, pelacakan kasus lebih lanjut, analisis kejadian, tidak 

lanjut dan evaluasi (Hadinegoro, 2016).   

4. Imunisasi Dalam Pandangan Islam 

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga 

Kesehatan, yang dalam prakteknya dapat dilakukan melalui upaya preventif agar 

tidak terkena penyakit dan berobat apabila sedang terkena penyakit, yaitu dengan 

imunisasi. Salah satu hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Abu Dawud 

yang berbunyi :   
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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]. 

Dalil di atas, dapat diambil pengertian bahwa manusia harus senantiasa 

menjaga diri agar tidak terkena penyakit yang bisa merusak tubuhnya, dan 

sudah seharusnya berobat jika menderita sakit, sepanjang tidak berobat dengan 

sesuatu yang haram. Dalam kasus polio, penyakit ini cukup berbahaya bagi 

manusia. Di sisi lain, vaksin yang merupakan sarana untuk menghindarkan diri 

dari penyakit yang berbahaya ini, mengandung unsur babi, – yang jelas haram 

dimakan dagingnya, – meskipun bukan merupakan bahan baku, melainkan 

sekedar alat (perantara) untuk memisah sel.  

Dalam kajian hukum, menghindarkan diri dari penyakit polio 

merupakan hajah (kebutuhan), meskipun harus menggunakan vaksin yang 

memanfaatkan enzim tripsin dari babi. Hal ini sesuai dasar dikeluarkannya 

fatwa MUI  sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:  

 

Artinya: “Kebutuhan itu menduduki darurat.”   

Demikian pula, babi adalah mafsadah, polio juga mafsadah. 

Menghadapi dua hal yang sama-sama mafsadah ini, harus dipertimbangkan 

mana yang lebih besar madlarat-nya dengan memilih yang lebih ringan 
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madlarat-nya. Oleh karena itu, dalam rangka membentengi penyakit polio 

dibolehkan menggunakan vaksin tersebut.  

Hal ini sesuai dasar dikeluarkannya fatwa MUI didasarkan pada kaidah ushul 

fiqih:   

ّفخََأ بِاكَتِرْابِ ارًرَضَ امَھُمُظَعَْأ يَعِرُ نِاَتَدسَفْمَ تضَرَاَعَت اَذإِ امَھِِ  

Artinya:  

“Apabila bertentangan dua mafsadah, maka perhatikan mana yang 
lebih besar madlaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan 
mafsadahnya.”  

Sebagai kesimpulan, dapatlah dimengerti bahwa vaksinasi polio yang 

memanfaatkan enzim tripsin dari babi hukumnya adalah mubah atau boleh, 

sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang bebas dari enzim itu. Sehubungan 

dengan itu, kami menganjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan 

berkompeten agar melakukan penelitian-penelitian terkait dengan penggunaan 

enzim dari binatang selain babi yang tidak diharamkan memakannya. Sehingga 

suatu saat nanti dapat ditemukan vaksin yang benar-benar bebas dari barang-

barang yang hukum asalnya adalah haram.  

Pendapat Imam Al-‘Izz ibn’Abd Al-Salam dalam Kitab “Qawa’id Al-

Ahkam” menyatakan bahwa: Boleh berobat dengan benda-benda najis jika 

belum menemukan benda suci yang dapat mengantikannya, karena mashlahat 

kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi 

benda najis.   
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Pendapat Muhammad Al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab Mughni al- 

Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang 

diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat 

mengantikannya: “berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada 

benda suci yang dapat menggantikannya”. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam 

kitab Al-Majmu’ menyatakan bahwa:   

Sahabat-sahabat kami (pengikut mazhab Syafi’i) berpendapat: 

sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila 

belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah 

didapatkan -obat dengan benda yang suci- maka haram hukumnya berobat 

dengan benda-benda najis. Inilah maksud dari hadist “sesungguhnya allah tidak 

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

berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang 

tidak mengandungnajis dan tidak haram apabila belum menemukan selain 

benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (pengikut mazhab Syafi’i) 

berpendapat: dibolehkanna berobat dengan benda najis apabila para ahli 

kesehatanfarmakologi- menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan 

benda najis itu, atau obat - dengan benda najis itu - direkomendasikan oleh 

dokter muslim. (MUI, 2016)   

Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Contoh vaksin 

yang kontroversial di masyarakat adalah vaksin campak-rubela (MR) karena 
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vaksin tersebut mengandung unsur ilegal babi. Dilihat dari komposisi 

vaksinnya, campak-rubella (MR) yang beredar mengandung komponen daging 

babi: gelatin  kulit babi dan typecin pankreas babi. Bahan lain yang mungkin 

bersentuhan dengan babi selama proses pembuatan adalah hidrolisat 

laktobumin, beberapa di antaranya berasal dari tubuh manusia (sel diploid 

manusia).  

 Sejumlah faktor membuat masyarakat tidak menerima vaksin, seperti 

persepsi keyakinan  agama terkait proses produksi vaksin yang mengandung 

babi dan vaksin yang tidak bersertifikat halal. Menyadari masih tingginya kasus 

campak dan rubella yang terjadi di Indonesia,  fatwa MUI memutuskan bahwa 

pelaksanaan vaksinasi RR memenuhi kriteria darurat syar`iyyah mengingat 

kemungkinan bahayanya jika Vaksinasi tidak dilakukan dan tidak ada vaksin 

yang halal dan tidak ada vaksin lain yang halal. alternatif  yang efektif untuk 

mencegah campak dan rubella.Penggunaan vaksin MR diperbolehkan selama 

belum ditemukan vaksin yang berstatus hukum halal (Herlina, 2019).   

 Pada tahun 2016, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Vaksinasi 

adalah penyuntikan (muba) yang pada prinsipnya diperbolehkan sebagai bagian 

dari upaya untuk menimbulkan kekebalan pada tubuh manusia dan mencegah 

terjadinya penyakit, dan vaksin yang digunakan untuk vaksinasi harus dibuat. 

Adanya informasi dari tenaga medis yang berkompeten dan tervalidasi bahwa 

tidak ada vaksin  yang halal kecuali ada bahan vaksin yang halal dan suci untuk 

digunakan dalam keadaan darurat (Majelis Ulama Indonesia, 2016).  
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Dasar dikeluarkannya fatwa MUI didasarkan pada kaidah ushul fiqh 

yang mengatakan bahwa “sesuatu yang dibolehkan karena keadaan darurat 

dibatasi sebatas (perlu)” dan firman 'Allah SWT dalam  surat QS. Al-

Baqarah/2: 173. 

 

 

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 
disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan 
terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan 
tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 
(QS. Al-Baqarah/2: 173).   

Dalam ayat ini, ada tiga macam benda terlarang yang  semuanya berasal 

dari makhluk hidup, yaitu babi, darah, dan  babi. Ditambah dengan syarat 

bahwa hewan  juga menjadi halal jika disembelih tanpa menyebut nama Allah 

SWT dan ada dua syarat yang mengubah hal yang dilarang menjadi halal, 

yaitu; Keadaan wajib, tidak mau dan tidak melebihi batas yang diperbolehkan.  

Bangkai yang dimaksud adalah hewan yang hidup dengan cara ilegal, 

seperti dicekik, dipukul, dilepaskan, dipenggal, dan ditikam. Tapi dia tidak 

punya waktu untuk dibunuh dan (yang dibunuh untuk berhala). Hewan air 

(ikan, dll.) dan belalang tidak termasuk dalam definisi bangkai. Darah, yakni 

darah yang mengalir bukan yang substansi asalnya membeku, misalnya limpa 



 

30      

& hati. Daging babi, yakni seluruh tubuh babi, termasuk tulang, lemah, & 

kulitnya(Herlina, 2019)  

Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, artinya 

bahwa binatang semacam itu baru haram dimakan bila disembelih dalam 

keadaan menyebut selain nama allah. Adapun bila tidak disebut namaNya, 

binatang halal yang disembelih demikian, masih dapat ditoleransi untuk 

dimakan(Majelis Ulama Indonesia, 2016). 

Kasih sayang allah melimpah kepada makhluk sehingga Allah selalu 

menghendaki kemudahan bagi manusia. Allah tidak menetapkan sesuatu yang 

menyulitkan mereka dan oleh karena itu larangan di atas dikecualikan oleh 

bunyi kelanjutan ayat; Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa 

memakannya sedang ia tidak mengiginkannya dan tidak pula melampau batas, 

maka tidak ada dosa baginya(Majelis Ulama Indonesia, 2016).  

Keadaan terpaksa adalah keadaan yang diduga dapat mengakibatkan 

kematian; sedang tidak menginginkannya adalah tidak memakannya padahal 

terdapat makan halal yang dapat dia makan, tidak pula memakannya memenuhi 

keinginan seleranya. Sedang, yang dimaksud dengan tidak melampaui batas 

adalah tidak memakannya dalam kadar melebihi kebutuhan menutup rasa lapar 

dan memelihara jiwanya. Keadaan terpaksa dengan ketentuan demikian 

ditetapkan allah karena Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang(Herlina, 2019).   
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Kesimpulan dari ayat ini diambil oleh para ulama sebagai isyarat bahwa 

seseorang tidak mengalami keadaan darurat, kecuali akibat dari dosa yang 

dilakukan oleh orang tersebut. Ini adalah hal yang paling sia-sia yang dipahami 

oleh Firman. Keputusan yang mengancam jiwa seseorang  tidak  menyentuh 

hati orang beriman dan dapat bertahan sampai  pertolongan Allah. Uraian 

tentang makanan haram di atas dihadirkan dalam konteks menyalahkan 

masyarakat jahiliyah di Mekkah maupun Madinah yang memakannya. 

Misalnya, hewan mati dapat dimakan tanpa disembelih karena halal manusia 

menyembelih atau membunuh. Jadi mengapa Allah sendiri yang mengambil 

nyawanya  adalah Haram?  

Abu Zahrah mendefinisikan keadaan darurat sebagai suatu keadaan 

yang memaksa seseorang untuk mengkonsumsi sesuatu yang dilarang tetapi 

masih dapat dilakukan untuk kelangsungan hidup atau ketakutan akan 

kehilangan harta benda atau karena kebutuhan mendesak seseorang yang 

mengancam jika  tidak memeliharanya kecuali  melakukan sesuatu yang 

dilarang. tanpa melanggar hak orang lain(Herlina, 2019).  

Ulama Syafi`i Ijma mengatakan bahwa keadaan darurat ini tidak perlu 

menunggu  kematian datang. Mereka juga sepakat bahwa seseorang boleh 

makan makanan yang diharamkan jika ia takut lapar, atau tidak dapat berjalan 

atau tidak dapat mengemudi, atau terpisah dari kelompoknya, atau jika 

seseorang khawatir akan penyakit yang ditakuti. seperti  kematian. Dengan kata 
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lain,  disepakati bahwa salah satu tindakan darurat dapat melalui pertimbangan 

medis atau nasihat ahli (Herlina, 2019).  

Ada dua alasan untuk mengizinkan penggunaan vaksin yang awalnya 

haram jadi mubah . Pertama, penggunaan bahan produksi vaksin yang berasal 

dari unsur haram (babi) semata-mata karena sampai saat ini bemun ada bahan 

lain yang berasal dari sesuatu yang halal yang dapat mengantikan zat haram 

dari bahan vaksin. . Kedua, penyediaan vaksin ini sangat sesuai dengan standar 

kesehatan masyarakat dan diharapkan Indonesia dapat menghilangkan 

ancaman virus MR. Vaksin  tidak diberikan dalam dosis besar, dan diberikan 

dalam dosis kecil hanya tiga kali untuk profilaksis luas dan jangka Panjang 

(Herlina, 2019).  

B. Pandemi COVID-19  

Wabah infeksi virus corona merupakan sindrom pernafasan akut yang parah 

yang terjadi di Wuhan, provinsi Hubei, China pada akhir  Desember 2019 dan  

menyebar ke seluruh dunia. Pada  12 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) secara resmi menamai penyakit yang disebabkan oleh  penyakit coronavirus 

baru 2019 (covid19). Lebih dari 1,7 juta infeksi COVID-19 baru  dan 39,00 kematian 

baru telah dilaporkan ke WHO. Pada 23 Agustus,  penurunan 5% dalam jumlah kasus 

dan penurunan 12% dalam jumlah kematian. Secara kumulatif, lebih dari 23 juta kasus 

baru dan 800.000  kematian telah dilaporkan. Asia Tenggara adalah wilayah yang 
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terkena dampak terburuk kedua dan sekarang menyumbang 28 dari 19 kematian. 

(WHO, 2020)   

Pandemi Covid19 terjadi karena adanya mutase baru dari virus SARSCoV 

yamg menjadi sangat infeksius dan kadar virulen yang tinggi. (Handayani et al., 2020). 

Berdasarkan data saat ini, SARS coronavirus 2 awalnya ditularkan oleh kelelawar 

kemudian dituarkan ke manusia melalui trenggiling atau hewan liar lainnya yang dijual 

di pasar makanan laut Huanan yang kemudian menyebar melalui manusia ke manusia. 

Gejala klinis dari Covid19 tidak spesifik. Gejala umum termasuk demam, batuk, 

myalgia, dan kelelahan. Lansia dengan penyakit penyerta akan mengalami gagal napas 

akibat kerusakan alveolus. Covid19 harus dicurigai pada pasien  demam dan gejala 

saluran pernapasan atas dengan leukopenia atau limfositopenia, terutama  yang 

memiliki riwayat pajanan pasien Covid19 (Shrestha and Shrestha, 2020).  

  Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan 

pemeriksaan penunjang. Riwayat, riwayat perjalanan, atau riwayat kontak dekat 

dengan kasus terkonfirmasi atau bekerja di fasilitas medis yang merawat pasien 

Covid19 atau berada di rumah atau lingkungan yang sama dengan pasien kasus 

terkonfirmasi. COVID-19 terkonfirmasi dengan gejala klinis dan penyakit penyerta. 

Gejala klinis yang paling umum sampai saat ini adalah demam (98%), batuk dan 

myalgia. Tes penunjang  dapat dilakukan dalam bentuk rontgen dada dan CT scan dada 

dengan kontras. Diagnosis definitif atau kasus terkonfirmasi ditentukan berdasarkan 

hasil tes ekstraksi RNA SARSCoV2 menggunakan RTPCR untuk mengisolasi 2 gen 
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SARSCoV2  (Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, 

2020).  

 Saat ini tidak ada terapi khusus terhadap nCoV 2019 dan obat antivirus lainnya 

terhadap virus corona. Dalam manajemen kasus harus diterapkan prinsip trinitas, yaitu; 

Identifikasi dan isolasi pasien dengan infeksi saluran pernapasan akut yang parah 

segera dan  dengan mempertimbangkan prinsip PPI, pengobatan suportif dan 

pemantauan pasien, pengembalian spesimen untuk pengujian diagnostik, pengobatan 

segera obati pasien dengan hipoksemia atau gagal napas dan gagal napas akut. sindrom 

distres, syok septik, dan kondisi lainnya. pengulas lain (World Health Organization, 

2020). Pencegahan terutama meliputi membatasi pergerakan mereka yang berisiko 

inkubasi, membangun stamina, meningkatkan  cuci tangan, menggunakan masker, 

berolahraga dan cukup istirahat. Tidak ada vaksin primer. Pencegahan sekunder 

dengan menghentikan  pertumbuhan virus segera sehingga virus tidak lagi menjadi 

sumber infeksi. Saat ini, angka kematian adalah 2%, tetapi jumlah kasus yang parah 

adalah 10%. Prognosis tergantung pada beratnya penyakit, ada tidaknya penyakit 

penyerta, dan  usia (Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, (Erlina 

Burhan, 2020).  

1. Pelayanan Imunisasi Selama Pandemi COVID-19  

Imunisasi  dasar dan lanjutan masih diselesaikan dan dilaksanakan sesuai 

jadwal. Layanan vaksinasi selama pandemi COVID-19 dilakukan sesuai dengan 

kebijakan pemerintah  setempat. Pelayanan imunisasi dilakukan sesuai prinsip 
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pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 sampai 2 

meter. Unit kesehatan harus berkoordinasi dan melobi otoritas setempat dalam 

pelaksanaan layanan vaksinasi selama pandemi Covid19. Dalam pelaksanaan 

vaksinasi, langkahlangkah harus diambil untuk memastikan bahwa vaksin sasaran  

terlindungi dari penyakit berbahaya terkait vaksinasi(Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2020).  

Empat prinsip yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program imunisasi 

pada anak di masa pandemi COVID-19, yaitu: 1) imunisasi dasar dan lanjutan 

selalu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terjadwal dengan baik untuk 

melindungi anak dari PD3I; 2) Secara operasional, pelayanan imunisasi  di 

posyandu, pushkesmas, puskesmas keliling dan fasilitas kesehatan lainnya 

mengikuti kebijakan pemerintah daerah; 3) kegiatan pemantauan PD3I harus 

dioptimalkan, termasuk pelaporan; 4) Menerapkan prinsip PPI dan menjaga jarak 

aman 1-2 meter(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).  

Jika penundaan imunisasi atau vaksinasi diperlukan, staf akan 

mendaftarkan yang tidak divaksinasi dengan memantau bayi dan balita dengan 

status imunisasi tidak lengkap atau tidak lengkap (pelacakan default), memastikan  

segera memberikan vaksin pada kesempatan pertama berikutnya dan 

merencanakan intervensi dalam bentuk operasi ekstensif, DOFU, BLF sebagai 

serta program darurat, berdasarkan analisis situasi epidemiologis Covid-19, 

cakupan vaksinasi rutin dan epidemiologi PD3I. Meningkatkan jangkauan dan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesma yang belum 
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tercapai pelayanan  gedung Puskesma, karena kesulitan dalam pemberian 

imunisasi kepada pasien puskesmas atau posyandu atau  masyarakat skeptis 

terhadap kontribusinya di kawasan pemukiman karena khawatir dengan penularan 

Covid-19, maka layanan kesehatan keliling dapat diimplementasikan dalam bentuk 

medical center mobile economy.  

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen  penting dalam pelaksaan 

imunisasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi pada masa pandemi 

Covid19 dan pascapandemi Covid19 dimaksudkan untuk menilai apakah rencana 

implementasi yang dikembangkan telah dilaksanakan dengan baik dan untuk 

memastikan program vaksinasi Strain layanan beroperasi sesuai proses yang telah 

ditetapkan. tindak lanjut yang dapat dilakukan dan dilakukan oleh para vaksinator 

setelah pandemi Covid19 berakhir (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 

2020).  

2. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar 

Lengkap 

Turunnya angka vaksinasi di Indonesia akibat dampak COVID-19 yang 

digambarkan dalam data world health organization (WHO) Laporan Indonesia 

bahwa pada Maret-April 2020 dibandingkan Maret-April 2019. Hal ini 

dikarenakan petugas kesehatan (petugas imunisasi) difokuskan untuk 

menangani kasus COVID-19. Selain itu, petugas imunisasi juga merasa 

khawatir terhadap risiko penularan COVID-19 yang bisa terjadi saat melakukan 
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pelayanan imunisasi. Indonesia juga menerapkan Pembatasan Sosial Skala 

Besar (PSBB) dibeberapa daerah menyebabkan aktivitas diluar rumah dibatasi 

dan sulitnya transportasi ke pelayanan kesehatan.16 Direktur Surveilans dan 

Karantina Kesehatan, Kemenkes RI, mengatakan bahwa hampir 83,9% layanan 

kesehatan, utamanya Program Imunisasi terhenti akibat pandemi COVID-19. 

Di berbagai negara banyak yang melakukan lockdown, sebagai pencegahan 

penularan COVID-19 dengan memberlakukan phisicalsocial distancing yang 

ketat, isolasi mandiri dan karantina (World Health Organization, 2020 ). Faktor 

yang mempengaruhi penurunan pelaksanaan pemberian imunisasi secara rutin 

sesuai jadwal adalah dengan adanya isolasi mandiri, bayi dikeluarga yang 

terinfeksi COVID19, terhambatnya distribusi penyediaan vaksin dan akses ke 

fasilitas kesehatan karena pembatasan sistem transportasi umum (Hungerford 

and Cunliffe, 2020).  

Hingga 80 juta anak di bawah satu tahun berisiko tinggi terkena  polio, 

tuberculosis, dan hepatitis akibat layanan imunisasi rutin selama pandemi 

COVID-19 atau keterlambatan pelaksanaan layanan vaksinasi. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari GAVI, WHO dan UNICEF, tercatat 60 negara telah 

menunda  kampanye vaksinasinya, terutama terhadap campak dan polio. Ini 

dapat memicu kejadian abnormal PD3I (Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2020).  
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4. Pandangan Islam Terhadap COVID-19 

COVID-19 adalah bagian dari ujian  kehidupan, maka penting bagi mereka 

yang beriman untuk meningkatkan keimanan terhadap firman dan takdir Allah, dan apa 

yang terjadi pada mereka terkait dengan hukum kausalitas (sebab akibat). (2) Sikap 

umat Islam dalam menghadapi COVID-19 antara lain: Beberapa sikap yang 

ditanamkan Islam kepada seluruh umat Islam antara lain: Silakan serahkan masalah 

Covid ini kepada ahlinya dan berikan informasi apa pun yang Anda yakini benar. Sabar 

dan tabah dalam menghadapi cobaan Allah. Harap berbaik hati kepada Allah. Upaya 

pencegahan penyakit dengan mengikuti Tawakkal dan protokol kesehatan. Saat 

mempraktikkan agama, prioritaskan menyangkal bahaya daripada bahaya. 

Meningkatkan keyakinan akan keindahan dan kebenaran Islam. Meluangkan waktu 

untuk bekerja dari rumah  menjadikan keluarga sebagai garis pertahanan terakhir. 

Saling membantu  dan memotivasi mereka untuk berkorban demi kepentingan umum. 

(3) Islam mengajarkan konsep al-ta'ayusy, atau hidup berdampingan (bukan damai) 

dengan COVID-19. Menurut para ahli, wabah korona akan terus ada dalam kehidupan 

kita, meski roda perekonomian harus terus berputar. Namun, new normal harus 

dikaitkan dengan Macaside Shariah, dan penerapannya harus sesuai dengan protokol 

kesehatan yang umumnya sejalan dengan ajaran Islam (Supriatna, 2020).   
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Islam mengajarkan kepada setiap Muslim bahwa kehidupan di dunia adalah 

'daar al-bala' (tempat manusia diuji). Cobaan hidup terkadang disertai dengan 

keuntungan yang baik, terkadang dengan malapetaka yang buruk. Tiada kehidupan 

kecuali satu orang bergiliran menerima nikmat atau musibah sebagai ujian hidup. Jadi 

pengujian adalah kebutuhan hidup,  tidak ada sarana pengujian, atau kesuksesan. 

Kebanyakan orang cenderung memilih untuk diuji kebaikannya, meski sedikit yang 

menentangnya. Di sisi lain, ujian keburukan tampaknya sangat menakutkan, meski 

banyak orang telah mengatasinya. Allah SWT berfirman QS. Al-Anabiya/21: 25. 

نَوُْعجَرُْت اَنیَْلِاوًَۗ ةَنْتِف رِیْخَلْاوَ رَِّّشلاِب مْكُوُْلبَْنوَ تِۗوْمَلْاُ ةَق<ىاَۤذ سٍفَْن ُّلكُ   

Terjemahnya: 

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji 
kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-
benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan” (QS. Al-
Anabiya/21: 25).  

Salah satu wujud dari ujian keburukan adalah ujian dengan wabah dan penyakit. Allah 

berfirman: “Dan sungguh kami akan mengujimu dengan ketakutan, kelaparan, 

kekurangan dalam hal harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira 

terhadap orang-orang yang bersabar. Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah/2: 155.  

نیْرِِبّٰصلا رِشَِّبوَ تِۗرٰمََّثلاوَ سُِفنَْلاْاوَ لِاوَمَْلاْا نَمِّ صٍقَْنوَِ عوْجُلْاوَ فِوْخَلْا نَمِّ ءٍيْشَِب مْكَُّنوَُلبَْنَلوَ  

Terjemahnya :  
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“Kehidupan manusia memang penuh cobaan. Dan Kami pasti 
akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan 
seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan 
harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi 
semua itu” (QS. Al-Baqarah/2: 155). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa sikap terbaik yang harus ditampilkan di saat 

bencana adalah dengan terus memperkuat ketakwaan, iman, ibadah, dan perbuatan baik 

yang dilakukan dengan sebaik-baiknya (ihsan), sehingga tidak perlu berpikir untuk 

mencari. mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri dan mengabaikan 

orang lain. 

Dengan kata lain, cobaan atau bencana adalah cara Tuhan "memanggil" hamba-

Nya  kembali dan meminta pertolongan-Nya. Lihat apa yang harus dilalui oleh Nabi 

Ayyub Alayhissalam ketika penyakit mengerikan menyerangnya. Ayub berdoa dan itu 

adalah tindakan yang sangat Tuhan kasihi. Ini adalah kunci sukses dalam ujian. Ibnu 

Qayyim berpendapat tentang shalat yang urutan shalat Nabi Ayyub sangat luar biasa, 

karena memadukan tauhid dengan ketidakmampuannya sehingga ia sepenuhnya 

membutuhkan dan  hanya mengandalkan Allah SWT. Di sinilah pentingnya menjadi 

seorang mukmin sekali lagi memperkuat keyakinannya terhadap ketetapan dan takdir 

Allah. Keyakinan pada takdir mengharuskan setiap Muslim untuk meyakini bahwa 

segala sesuatu yang terjadi telah ditentukan oleh Allah sejak zaman dahulu, dan bahwa 

apa yang terjadi pada  manusia terkait dengan hukum sebab akibat (cause and effect).  

Ringkasnya, dapat disimpulkan bahwa munculnya  penyakit merupakan suatu bentuk 

eksperimentasi kehidupan sebagai akibat dari perbuatan manusia. 
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a. COVID-19: penyakit ataukah bala dan azab?  

Islam mengajarkan kepada setiap muslim bahwa tatkala allah mengizinkan 

sesuatu untuk terjadi, maka sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali di baliknya ada 

hikmah dan kebaikan. Karenanya, islam mengajarkan untuk berfikir positif dalam 

Qur’an. Allah SWT berfirman QS.Al-Baqarah/2 :216.  

وَھَُّو ا�ـیْشَ اوُّْبحُِت نَْا ىسٰٓعَوَ ۚ مْكَُّل رٌیْخَ وَھَُّو ا�ـیْشَ اوْھُرَكَْت نَْا ىسٰٓعَوَ ۚ مْكَُّلٌ هرْكُ وَھُوَ لُاَتقِلْا مُكُیَْلعَ بَِتكُ  

نَوْمَُلعَْت لاَ مُْتنَْاوَ مَُلعَْیُ ّٰ�وَ ۗ مْكَُّل ٌّرشَ  ࣖ  

Terjemahnya: 

Allah SWT berfirman: “Boleh jadi dibalik sesuatu yang engkau 
benci ada kebaikan di sebaliknya, boleh jadi dibalik apa yang 
engkau senangi ada keburukan yang tersembunyi” (QS.Al-
Baqarah/2 :216. 

Dalam menafsirkan asal-usul COVID-19 ini ada beragam tafsiran yang 

dikemukakan:  

     Pertama, sebagian kalangan meyakini bahwa COVID-19 terbentuk dari 

kebiasaan mengonsumsi makanan favorit. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa 

kasus pertama COVID-19 terdeteksi di kota Wuhan, China, dan di kota ini 

ditemukan bahwa sebagian besar warganya cenderung menghabiskan waktu. 

Menjamu kuliner lain yang sering dianggap ekstrem oleh beberapa. .  

     Kedua, ada orang yang mengaitkan COVID ini dengan teori konspirasi. 

Dengan kata lain, ada sekelompok orang yang menggunakan COVID-19 sebagai 
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plot untuk menggunakan senjata biologis untuk memenangkan persaingan  

menjadi negara adidaya global. Sebagian orang menganggap bahwa COVID-19 

adalah senjata biologis China untuk menyerang AS. Dan penyebaran virus corona 

untuk pertama kalinya di kota Wuhan tidak lepas dari bocornya senjata biologis  

dari laboratorium pengembangan senjata biologis asli China yang berada di kota 

Wuhan. Yang lain mencoba menafsirkannya sebagai senjata biologis Amerika 

untuk memukul ekonomi Cina, yang mencoba menjadi negara adidaya baru untuk 

menggantikan  Amerika. Bahkan ada yang berpendapat bahwa WHO (World 

Health Organization) tidak sepenuhnya lepas dari tanggung jawabnya dalam 

menyebarkan virus ini.  Secara umum, sebagian besar penjelasan yang diberikan 

tentang COVID-19 hanya didasarkan pada interpretasi materialis. Bahkan, 

pendapat dan pandangan  agama seringkali diabaikan dalam memahami persoalan 

ini. Dari sudut pandang Islam, ketika suatu penyakit menular, ada tiga 

kemungkinan(G/Tsadik et al., 2020) 

    Pertama, COVID-19 adalah ujian dari Allah untuk manusia Kedua, COVID-

19 adalah hukuman dari Allah SWT untuk manusia Ketiga, Covid 19 adalah 

rahmat dari Allah SWT untuk manusia. Maka manusia sebagai hamba Tuhan 

harus menjadikan kehadiran  virus ini tepat waktu  untuk merenung dan 

mengoreksi dirinya sendiri. Apakah  selama ini ada perilaku menyimpang atau 

sudahkah kita melakukan sesuatu yang benar? Bagi yang masih berbuat maksiat, 

tentu COVID-19adalah hukuman Allah bagi mereka. Oleh karena itu, perlu untuk 

meminta pengampunan darinya agar dia bisa menjauh dari nasib ini. Namun bagi 
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mereka yang telah berbuat baik dan benar selama ini, ini jelas bukan hukuman 

melainkan ujian baginya(G/Tsadik et al., 2020)  

   Jika manusia menjalani ujian penyakit, mendekatkan diri kepada-Nya dan  

menyebut nama Allah SWT semakin banyak, maka covid 19 ini memang akan 

menjadi berkah dari Allah bagi hamba-hamba-Nya. Seorang Muslim seharusnya 

tidak hanya fokus pada interpretasi materialis, tetapi mengubah bencana ini 

menjadi momen refleksi dan refleksi diri. Disinilah kita bisa mengecek apakah 

COVID-19 itu momok atau hukuman dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW 

pernah bersabda bahwa penyakit mendiang umat Islam yang membuat seseorang 

menjadi mangsa orang lain adalah orang yang terlalu mencintai dunia dan sangat 

membenci kematian. Datangnya COVID-19 menunjukkan betapa lemah dan 

mudahnya masyarakat ini bubar. Semua orang lari karena takut mati. Di sinilah 

menariknya,  kata wahan dekat dengan kata wuhan, nama kota yang pertama kali 

muncul  virus ini.  Salah satu pelajaran terpenting yang bisa dipetik dari 

keberadaan COVID-19 adalah bahwa yang paling ditakuti oleh orang  beriman 

bukanlah COVID-19, tetapi yang paling ditakuti jika Allah berpaling dan 

meninggalkan pekerjaan, lindungilah kita dari mara bahaya. Jika kita menaati 

aturan Allah SWT , Allah SWT berjanji akan menjaga kita. 

Kajian ilmiah tentang Islam juga diberikan oleh Profesor Syekh.. Dr. 

‘Abdurrazzaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H / 09 

Maret 2020 M Dimana orang banyak membicarakan tentang bahaya dan bahaya 



 

44      

yang ditimbulkan oleh virus ini. Mereka juga berbicara tentang cara menghindari 

dan bertahan dari virus. Dia kemudian menjelaskan petunjuk Al-Qur'an dan 

sarana yang dapat menjelaskan jalan seorang mukmin untuk menghadapi masalah 

tersebut. Di antara petunjuk indah Al-Qur'an adalah bahwa seorang hamba tidak 

akan terpengaruh oleh bencana apa pun kecuali Allah telah menulis dan 

menentukan bencana itu. Allah SWT. berbicara pada (QS. At-Taubah/9: 51. 

نَوُْنمِؤْمُلْا لَِّكوََتَیلَْفِ eّٰ ىَلعَوَ اَنىلٰوْمَ وَھُ اَۚنَلُ eّٰ بََتكَ امَ َّلاِآ اَنَبیْصُِّی نَّْل لُْق  
 
Terjemahnya : 

“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah 
telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada 
Allah bertawakal orang-orang yang beriman” (QS. At-Taubah/9: 51).  

Allah SWT berfirman mengenai musibah yang menimpa seseorang adalah 

perbuatan dari manusia itu sendiri. Dijelaskan pada QS. At-Thaghabun/64: 11. 

 مٌیْلِعَ ءٍيْشَ لِّكُبُِ Lّٰوَۗ ھَٗبلَْق دِھَْیِ Sّٰابِ نْۢمِؤُّْی نْمَوَِۗ Lّٰ نِذْاِبِ َّلااِ ةٍَبیْصُِّم نْمِ بَاصََآ امَ

Terjemahnya: 

“Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah 
dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, akan 
Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya” (QS. At-Thaghabun/64: 
11).  
 

Allah SWT. juga berfirman QS. Al-Hadid/57: 22.  

ىَلعَ 	 كَلِذٰ 	 َّنِاۗ◌ 	 اھََارَبَّْن 	 نَْا 	 لِبَْق 	 نْمِّ 	 بٍتٰكِ 	 يِْف 	 َّلاِا 	 مْكُسُِفنَْا 	 يِْٓف 	 لاَوَ 	 ضِرَْلاْا 	 ىِف 	 ةٍَبیْصُِّم 	 نْمِ 	 بَاصََا 	 ٓامَ 	
رٌۖیْسَِی 	eِّٰ  
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Terjemahnya: 

“Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-
diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. 
Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (QS. 
Al-Hadid/57: 22). 

Maka tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba kecuali apa yang 

telah dituliskan Allah kepadanya. Maka sungguh, seorang hamba sangat 

membutuhkan dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui 

keimanannya, memperbaharui keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa 

Ta`ala. Dan bahwa apapun yang tertulis harus terjadi. Dan apa yang terjadi pada 

seorang hamba tidak akan luput darinya dan apa yang terjadi pada seorang hamba 

tidak akan terjadi padanya dan apa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala 

akan terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Ketika 

manusia saat ini dihadapkan pada masalah lingkungan, muncul pertanyaan 

mengapa agama-agama besar dunia ini, dengan ajaran moral dan biologisnya, 

sangat sedikit atau tidak berperan dalam memecahkannya. Namun, jika kita 

perhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran 

lingkungan, kita akan melihat bahwa penyebab utamanya terletak pada 

materialisme yang melingkupi dunia saat ini. Umat manusia berebut untuk 

mendapatkan kesenangan material sebanyak mungkin(Supriatna, 2020).  

Mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan-segan menebang 

pohon di hutan, menangkap ikan di laut sebanyak-banyaknya, termasuk benihnya, 
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menyedot semua mineral yang ada di dalam tanah, dan membuang sampah ke air 

dan tanah. . Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada atau kurang perhatian terhadap 

ayat-ayat Al-Qur'an, padahal 15 abad yang lalu ayat-ayat Al-Qur'an 

memperingatkan manusia tentang kerusakan yang terjadi di darat dan di laut 

akibat ulah manusia. Hari ini, apa yang dikatakan Alquran sudah jelas. Masalah 

lingkungan muncul, karena keserakahan manusia akan material. Jadi Penyakit 

Virus Corona COVID-19 Menurut Islam , kehidupan manusia, hewan dan 

tumbuhan terancam oleh ulah manusia tanpa disadari, demikian semoga Allah 

SWT memperingatkan kita untuk selalu mengingat Allah SWT(G/Tsadik et al., 

2020). 

b. Sikap muslim dalam menghadapi COVID-19? 

COVID-19 adalah bagian dari ujian keimanan bagi setiap muslim, maka untuk 

menghadapinya dibutuhkan sikap yang tepat agar tantangan ini dapat dimanfaatkan  

menjadi  peluang yang berharga. Adapun sikap yang di anjurkan islam bagi setiap 

manusia antara lain: 

1) Jangan memperparah masalah COVID-19 dengan memberikan pernyataan dan 

pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan berbagi informasi validitas dan 

akurasi. Allah berfirman: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu 

ketahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati 

semuanya akan bertanggung jawab.  
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2) Merujuk masalah COVID-19 ini kepada para ahli untuk memberikan informasi 

yang diyakini akurat. Oleh karena itu, kita harus mengetahui perbedaan antara 

pekerjaan agama dan pekerjaan duniawi.  

3)  Sabar dan tabah dalam menghadapi ujian Allah. Kata sabar memiliki makna 

yang dalam, karena kata sabar selalu bersahabat dengan ketulusan. Klise untuk 

mengatakannya. Namun, fitur ini memang sangat sulit untuk dipraktikkan di 

kehidupan nyata. 

4) Berbuat baiklah kepada Tuhan. Nabi (damai dan berkah Allah besertanya)  

5) Tawakkal serta ikhtiyar menghindar dari penyakit dengan mengikuti protokol 

kesehatan. Berserah diri dan Tawakal tanpa disertai dengan ikhtiar adalah nol 

besar.  

6) Diantaranya adalah memakai masker setiap ingin berpergian, rutin mencuci 

tangan ketika setelah menyentuh permukaan benda, menjaga jarak, juga 

protokol dalam kegiatan beribadah di tempat umum dll.Penetapan protokol 

kesehatan tersebut hendaknya jangan dijadikan sebagai anggapan bahwa ada 

penghalangan dalam beraktivitas terutama dalam beribadah, kita harus 

menyadari bahwa penerbitan protokol kesehatan sejatinya adalah suatu ikhtiar 

demi kemaslahatan bersama. 

7) Menetapkan prioritas dalam menjalankan agama bahwa menolak 

kemudharatan didahulukan dibandingkan mendatangkan kemashlahatan. 

Wabah COVID-19 memberikan indikator kuat, betapa beragama itu fleksibel, 
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tidak kaku. Lebih mendahulukan menghindari petaka, daripada mendatangkan 

manfaat/ maslahat. 

8)  Menambah keyakinan akan keindahan dan kebenaran islam. Apa yang 

dianjurkan dalam protokol kesehatan sejalan dengan apa yang islam ajarkan 

kepada para pengikutnya, seperti pentingnya menjaga kebersihan. Allah 

menyukai para hamba-Nya yang menjaga kebersihan dan kesehatan.  

9) Menjadikan waktu bekerja di rumah sebagai momen menjadikan keluarga 

sebagai benteng pertahanan terakhir. Keberhasilan pemerintah dalam menekan 

dampak pandemi COVID-19, tidak hanya memberlakukan kebijakan-kebijakan 

tetapi intinya bagaimana kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan baik oleh 

semua pihak, khususnya keluarga yang menjadi sentral utama dalam 

pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.  

10)  Saling membantu sesama dan meningkatkan semangat berkorban demi 

kepentingan umum. Berbagi kepada mereka yang membutuhkan bukan hanya 

berbentuk materi, namun bisa bermacam-macam bentuknya mulai dari berbagi 

makanan, kebutuhan sehari-hari, ilmu dan lain sebagainya (G/Tsadik et al., 

2020). 

Kesimpulannya adalah  penjelasan yang  diuraikan dengan segala  informasi 

yang hilang yang tersedia bagi peneliti,  dapat disimpulkan bahwa Covid-19 di 

mata umat Islam adalah peristiwa pandemi dari epidemi virus yang menular, 

seperti pada masa Nabi Muhammad SAW dan teman-temannya bernama 
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Tho`un. Meskipun masih kontroversi di kalangan ulama tentang penyebutan 

Tho'un untuk COVID-19, faktanya wabah COVID-19 ini sangat mirip dengan 

yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. dan kawan kawan. Akhirnya, 

kita dapat menyimpulkan  bahwa dari sudut pandang Islam, pandemi COVID-

19 adalah ujian dari Allah SWT. Kepada umat manusia, agar manusia dapat 

mengingat  bahwa Allah SWT. Mahakuasa atas segala sesuatu yang 

menyangkut dunia ini. Sebagai manusia biasa yang tidak berdaya dan tidak 

berusaha, tentunya kita harus selalu berdoa kepada Allah SWT. Semoga wabah 

covid-19 segera berakhir. 
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C. Kerangka Teori  

 

Masa Pademi  COVID-19 -   

Dampak Pandemi  
COVID -  terhadap  19 
pemberian imunisasi   

Pengetahuan   

Faktor  –   faktor yang  
mempengaruhi  
pengetahuan   

1. Usia   
2. Pendidikan   
3. Pekerjaan   
4. Sosial budaya   
5. Pengalaman   
6. penghasilan   

Penyakit  –   penyakit yang  
apat dicega h dengan  d 

imunisasi :   
1. Difteri   
2. Pertussis   
3. Tetanus   
4. Campak   
5. Tbc   
6. Hepatitis B   
7. Polio   

Sikap   

Faktor  –   faktor yang  
mempengaruhi sikap   :   

1. Pengalaman  
pribadi   

2. Pengaruh orang  
lain yang di  
anggap penting   

3. Pengaruh  
kebudayaan   

4. Media massa   

Perilaku   

Faktor  –   faktor yang  
mempengaruhi  perilaku :   

1. Awarness   (  kesadaran  
)   

2. Interest  (  merasa  
tertarik )   

3. Evaluation    ( 
mengevaluation )   

4. Trial  )  mencoba  (   
5. Adoption  )  adopsi  (   

  

ANGKA 
CAKUPAN 
IMUNISASI   

Vaksin   
1. Defenisi   
2. Jenis  

Vaksin   
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D. Kerangka Konsep   

 

  

   

 

 

 

 

 

      

 

 

   

Pandemi COVID-19 

Angka cakupan imunisasi HB0, BCG, 
DAN POLIO 1 

 
(1) Sebelum Pandemi COVID-19 
(2) Selama Pendemi COVID-19 

 

 

Sikap 

Perilaku 

Pengetahuan 

Variabel dependen 

Variabel tidak diteliti 

Variabel independen 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian 

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian observasional analitik ini 

yaitu peneliti diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan dan situasi. Penelitian 

mencoba mencari tahu pengaruh pandemi COVID-19 dengan tren penurunan angka 

cakupan imunisasi HB0, BCG dan polio 1 di wilayah kota Makassar dengan 

pendekatan cross-sectional . Data yang di gunakan adalah data sekunder dengan 

pengambilan data angka COVID-19 dan angka cakupan imunisasi HBO, BCG dan 

POLIO 1di Dinas Kesehatan Kota Makassar.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian   

Dinas Kesehatan Kota Makassar bagian  pencegahan dan pengendalian 

penyakit. Jl. Teduh Bersinar No.1, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan 90221 

2. Waktu Penelitian   

Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli – Agustus tahun 2022 

C. Populasi dan Tabel 

1. Populasi   

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi yang berusia 0-12 bulan yang 

tercatat di Dinas Kesehatan Kota Makassar.  
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2. Sampel   

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut yang di ambil melalui prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

populasinya.  

D. Teknik Pengambilan Sampel   

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling yaitu 

mengambil setiap sampel dalam data COVID-19 dan angka cakupan imunisasi. 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut yang di ambil melalui prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.  

E. Cara Pengumpulan Data   

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh 

oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan pengambilan data angka COVID-19 

paling tertinggi dan terendah untuk disandingkan dengan data imunisasi angka 

cakupan. angka Data cakupan imunisasi dikelolah untuk membedakan data sebelum 

pandemi periode 2019 dan selama pandemi COVID-19 periode  2020 dan 2021. 

Sementara data puskemas yang mewakilkan perkaecamatan untuk mengidentifikasi 

perubahan angka cakupan berdasarkan wilayah perkecamtan.  

F. Instrumen Penelitian   

Instrumen penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh oleh Dinas 

Kesehatan Kota Makassar dengan pengambilan data COVID-19 yang tertinggi dan 
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terendah. Data imunisasi angka cakupan. Data cakupan angka yang di ambil oleh data 

sekunder di dinas Kesehatan berdasarkan klaster perkecamatan dengan mengambil 1 

puskesmas perkecamatan jadi total ada 15 puskemas  . Di wilayah kota Makassar 

terdapat 15 kecamatan dan 47 puskesmas.   

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengendalian Data ( Editing )   

Pengeditan adalah suatu pemeriksaan atau koreksi data yang telah 

terkumpul. Data – data yang terkumpul yang tidak memenuhi syarat dapat 

dilengkapi kekurangngan atau membuat data yang tidak memenuhi syarat.   

2. Coding dan Transformasi Data   

Cooding ( pengkodean data ) adalah pemberian kode kode tertentu pada 

tiap – tiap data. Kode adalah symbol seperti angka atau huruf untuk memberikan 

identitas data. Hal ini bertujuan agar lebih mudah mengelola data. Kuantikasi atau 

transformasi data dapat dilakukan dengan memberikan skor terdapat setiap jenis 

data.   

3. Tabulasi Data   

Tabulasi adalah proses mendapatkan data yang di dalam bentuk table 

dengan cara membuat tabel atau yang berisi data sesuai dengan data yang akan 

analisis.  
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H. Analisis Data   

Digunakan aplikasi computer berupa program SPSS (Statistical Package 

for the Social Science), dengan menggunakan analisis univariat untuk mengetahui 

distribusi frekuensi dari variabel independen yaitu angka cakupan imunisasi HB0, 

BCG dan polio 1. Analisis pengaruh menggunakan uji regresi linier sederhana,  

Penelitian ini menggunakan data perbedaan angka cakupan diidentifikasi 

berdasarkan periode waktu, pembagian wilayah puskemas di wilaya kota 

Makassar.  
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I. Alur Penelitian 

 

  

 

Perencanaan Penelitian   

Penentuan populasi penelitian ( Angka  
cakupan imunisasi dasar  di Kota  
Makassar sesuai dengan kriteria  

inklusi)   

Pengambilan   data di Dinas Kota  
Makassar  Sulwesi Selatan   

  

  

Data Sekunder : 
  Angka COVID-19 

Angka cakupan imunisasi dasar 
HBO, BCG dan Poilio 1 

  

Pengolahan dan Analisis data   

Hasil Penelitian   

Pembahasan dan Penyajian Data   

Kesimpulan dan saran   

Laporan akhir skripsi   

Publikasi   
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J. Etika Penelitian   

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian 

kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Dalam melakukan penelitian ini ada hal-hal yang 

berhubungan dengan etika penelitian, yaitu:   

2. Membuat surat pengantar yang ditunjukan kepada pihak atau instansi sebagai 

permohonan izin untuk melaksanakan penelitian.   

3. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak 

yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan sebelumnya.   
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan desain 

penelitian analitik cross-sectional. Pengambilan data dilakukan dengan cara 

menngambil data di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Untuk mendapatkan hasil 

cakupan untuk imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 (Gambar 1-3), jumlah anak yang 

mendapatkan imunisasi tersebut dibagi dengan jumlah bayi baru lahir. Hal ini 

disebabkan karena ketiga imunisasi tersebut diberikan pada bayi baru lahir sampai 

dengan usia 1 bulan. Dalam penelitian ini, selisih angka cakupan dapat dihitung 

dengan mengurangi angka cakupan imunisasi di tahun 2021 dengan tahun 2020 dan 

di tahun 2020 dengan tahun 2019 

Berdasarkan ketentuan Kemenkes RI, target cakupan imunisasi pertahun adalah 

minimal 95% dengan setiap bulannya minimal meningkat sebanyak 7,9%. Sehingga, 

target cakupan imunisasi minimal untuk bulan Januari 7,9%, Februari 15,8%, Maret 

23,7%, April 31,6%, Mei 39,5%, Juni 47,4%, Juli 55,3%, dan Agustus 63,2%, 

September 71,1%, Oktober 79%, November 86,9%, dan Desember 94,8%. Pada 

penelitian ini, data diambil dari bulan Januari hingga Desember untuk melihat 

perkembangan angka cakupan setiap bulannya, kemudian menilai cakupan imunisasi 



 

59      

pada periode bulan yang sama di tahun yang berbeda. serta, batas periode selama 

wabah COVID-19 pada penelitian ini adalah pada bulan Januari-Desember 2020. 

4.1.1 Angka Cakupan Imunisasi HBO Kota Makassar di Bulan Januari-

Desember Periode Tahun 2019,2020 dan 2021 

 
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 

Selisih (%) 

2020-2019  

30,90% 

 

1,30% 1,70% 

 

8,50% 0,60% 0,40% 0,20% -0,30% 

 

0,20% -

0,40% 

-0,50% 0,40% 

Selisih (%) 

2021-2020 

-30,60% -

1,20% 

-

1,10% 

-

7,30% 

1,20% 0,70% 

 

0,10% -0,50% -1,90% -

2,20% 

-2,60% -

3,30% 

 

Menurut (Gambar 1), angka cakupan imunisasi hepatitis B (HB0) pada tahun 

2019, angka cakupan tidak mencapai target pada bulan Januari-Agustus 2019, namun 

pada bulan September-Desember target cakupan imunisasi telah tercapai. Pada tahun 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
2021 7,60% 14,70% 22,60% 30,90% 39,40% 47,10% 54,80% 62,30% 69,80% 77,80% 86,00% 94,70%
2020 38,20% 15,90% 23,70% 38,20% 38,20% 46,40% 54,70% 62,80% 71,70% 80% 88,60% 98,00%
2019 7,30% 14,60% 22,00% 29,70% 37,60% 46,00% 54,50% 63,10% 71,50% 80,40% 89,10% 97,60%
Target 7,90% 15,80% 23,70% 31,60% 39,50% 47,40% 55,30% 63,20% 71,10% 79,00% 86,90% 94,80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

HEPATITIS B (HBO)
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2020, angka cakupan imunisasi HB0 mencapai target minimal sejak bulan Januari 

hingga bulan April 2020, namun pada bulan Mei-Agustus angka cakupan tidak 

mencapai target, tapi pada bulan September hingga bulan Desember angka cakupan 

imunisasi mencapai target kembali. Sedangkan pada tahun 2021, angka cakupan 

imunisasi HB0 tidak mencapai target minimal sama sekali sejak bulan Januari hingga 

bulan Desember 2021. 

 

 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
2019 7,70% 15,40% 22,50% 29,70% 37,20% 46,40% 55,80% 64,50% 73,10% 89,70% 89,70% 97,60%
2020 7,60% 14,60% 20,60% 25,50% 31,90% 40,00% 48,60% 58,00% 69,00% 78,50% 87,70% 95,80%
2021 7,40% 14,70% 21,90% 29,60% 37,80% 46,10% 54,00% 61,20% 68,70% 78,40% 86,50% 94,30%
Target 7,90% 15,80% 23,70% 31,60% 39,50% 47,40% 55,30% 63,20% 71,10% 79,00% 86,90% 94,80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

BCG

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 

Selisih (%) 

2020-2019  

-0,10% -0,80% -1,90% -4,20% -5,30% -6,40% -7,20% -6,50% -4,10% -11,20% -2,00% -1,80% 

Selisih (%) 

2021-2020 

-0,20% 0,10% 1,30% 4,10% 5,90% 6,10% 5,40% 3,20% -0,30% -0,10% -1,20% -1,50% 
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Gambar 2. Grafik garis imunisasi BCG berdasarkan periode waktu 
(Tahun 2019, 2020 dan 2021, target cakupan imunisasi, dan selisih 

angka cakupan imunisasi pada tahun 2019,2020 dan 2021) 
 

 

Berdasarkan (Gambar 2), angka cakupan imunisasi BCG pada tahun 2019, 

angka cakupan tidak mencapai target pada bulan Januari-Juni 2019, namun pada bulan 

Juli-Desember target cakupan imunisasi telah tercapai. Pada tahun 2020, angka 

cakupan imunisasi BCG tidak mencapai target minimal sejak bulan Januari hingga 

bulan Oktober 2020, dan hanya pada bulan November-Desember 2020 angka cakupan 

mencapai target, sedangkan pada tahun 2021, angka cakupan imunisasi BCG tidak 

mencapai target minimal sama sekali sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2021. 

 
 

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
2021 7,30% 14,20% 21,40% 29,10% 37,30% 45,20% 53,10% 60,30% 67,90% 77,50% 85,80% 93,80%
2020 7,60% 14,90% 20,40% 25,30% 31,90% 40,10% 48,40% 57,70% 68,80% 78,30% 87,50% 95,60%
2019 7,70% 15,40% 22,50% 29,70% 37,35% 46,70% 56,15% 64,80% 73,30% 81,80% 90,20% 98,10%
Target 7,90% 15,80% 23,70% 31,60% 39,50% 47,40% 55,30% 63,20% 71,10% 79,00% 86,90% 94,80%
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Polio 1
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Selisih 

(%) 

2020-

2019  

-0,10% -0,50% -2,10% -

4,40% 

-

5,40% 

-

6,60% 

-

7,70% 

-

7,10% 

-4,50% -3,50% -2,70% -

2,50% 

Selisih 

(%) 

2021-

2020 

-0,30% -0,70% 1,00% 3,80% 5,40% 5,10% 4,70% 2,60% -0,90% -0,80% -1,70% -

1,80% 

 

Gambar 3. Grafik garis imunisasi Polio 1 berdasarkan periode waktu 
(Tahun 2019, 2020 dan 2021, target cakupan imunisasi, dan selisih 

angka cakupan imunisasi pada tahun 2019,2020 dan 2021) 
 

Berdasarkan (Gambar 3), angka cakupan imunisasi Polio 1 pada tahun 2019, 

angka cakupan tidak mencapai target pada bulan Januari-Juni 2019, namun pada bulan 

Juli-Desember target cakupan imunisasi telah tercapai. Pada tahun 2020, angka 

cakupan imunisasi Polio 1 tidak mencapai target minimal sejak bulan Januari hingga 

bulan Oktober 2020, dan hanya pada bulan November-Desember 2020 angka cakupan 

mencapai target, sedangkan pada tahun 2021, angka cakupan imunisasi Polio 1  tidak 

mencapai target minimal sama sekali sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2021. 

4.1.2 Perbedaan Angka Cakupan Imunisasi Berdasarkan Pembagian Wilayah 

Puskesmas kota Makassar 
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Gambar 4. Grafik batang angka cakupan imunisasi HB0 
berdasarkan pembagian wilayah puskemas kota Makassar pada 

tahun 2019, 2020, 2021 serta selisih angka cakupan imuniasi   pada 
tahun (2020-2019), (2021-2020). 

 

Berdasarkan grafik batang selisih angka cakupan imunisasi HB0 di tahun 2019, 

2020 dan 2021 (Gambar 4), di beberapa wilayah puskesmas kota Makassar mengalami 

penurunan angka cakupan imunisasi HB0 di tahun 2020 kecuali di puskesmas Kaluku 

Badoa (10,2%), Andalas (8,1%), Makasau (1,1%), Tamalate (6,6%),  Kassi-kassi 

(1,8%),  Sudiang raya (4%) dan Tamalanrea (4,1%). Sementara itu wilayah puskesmas 

lain mengalami penurunan angka cakupan imunisasi di tahun 2020. Pada tahun 2021 

wilayah puskesmas kota Makassar mengalami penurunan angka cakupan imunisasi 

HB0 di tahun 2021 kecuali di puskesmas Tamalate (7,2%), Batua (8,7%) dan Antang 
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(1%) dan wilayah puskesmas lain mengalami penurunan angka cakupan imunisasi di 

tahun 2021. 

 

 
Gambar 5. Grafik batang angka cakupan imunisasi BCG 

berdasarkan pembagian  wilayah puskemas kota Makassar pada 
tahun 2019, 2020, 2021 serta selisih angka cakupan imuniasi   pada 

tahun (2020-2019), (2021-2020). 
 

Berdasarkan grafik batang selisih angka cakupan imunisasi BCG di tahun 2019, 

2020 dan 2021 (Gambar 5), di beberapa wilayah puskesmas kota Makassar mengalami 

penurunan angka cakupan imunisasi BCG di tahun 2020 kecuali di puskesmas Andalas (1,8%), 

Makasau (8,7%), Panambung (3%),  Tamalate (8,8%), dan Sudiang raya (1,5%). Sementara 

itu wilayah puskesmas lain mengalami penurunan angka cakupan imunisasi di tahun 2020. 

Pada tahun 2021 wilayah puskesmas kota Makassar mengalami penurunan angka cakupan 
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imunisasi BCG di tahun 2021 kecuali di puskesmas Kaluku Badoa (7,3%), Bara-baraya 

(17,1%), Tamalate (5%) dan Antang (7,1 %) . Sementara wilayah puskesmas lain mengalami 

penurunan angka cakupan imunisasi di tahun 2021

 

Gambar 6. Grafik batang angka cakupan imunisasi Polio 1 berdasarkan pembagian  
wilayah puskemas kota Makassar pada tahun 2019, 2020, 2021 serta selisih angka cakupan imuniasi   

pada tahun (2020-2019), (2021-2020). 
 

Berdasarkan grafik batang selisih angka cakupan imunisasi Polio 1 di tahun 

2019, 2020 dan 2021 (Gambar 6), di beberapa  puskemas wilayah kota Makassar 

Berdasarkan grafik batang selisih angka cakupan imunisasi Polio 1 di tahun 2019, 2020 

dan 2021 (Gambar 6), di beberapa  puskemas wilayah kota Makassar Pada tahun 2019 

angka cakupan hampir di seluruh perwakilan puskemas mencapai target kecuali 
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puskemas antang perumnas 65%, puskemas tabaringan 93%, puskemas karlod 89% 

puskemas penambung 94%) dan puskesmas tamalanrea . Sedangkan pada tahun 2020 

hamper seluruh puskemas mengalami penurunan cakupan imunisasi . Hanya ada 2 

puskemas yang mecapai target yaitu puskemas P. kodingarreng sudiang saya. Pada 

tahun 2021 juga mengalami penurunan cakupan imunisasi lebih rendah dari tahun 

2020. pada tahun 2022 hanya ada 2  puskemas yang mencapai target yaitu puskesmas 

bara- barayya dan puskemas tamalate.  Selisih antara tahun 2019 dan tahun 2020 

mengalami tren penuruan Karena jumlah cakupan sebelumnya lebih kurang dari 2019. 

begitupun di tahun 2021 ke 2020. 

4.1.3 Peerbedaan Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 Sebelum 

Pandemi COVID-19 Tahun 2019 

 

Gambar 7. Grafik batang Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, 
dan Polio 1 Sebelum Pandemi COVID-19 Tahun 2019 
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Berdasarkan grafik batang perbedaan angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan 

Polio 1 sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019 (Gambar 7) dari 15 Puskesmas yang 

melakukan imunisasi hanya dua Puskesmas yang tidak mencapai target imunisasi yaitu 

Puskesmas Kaluku Badoa (90,66%) dan Puskesmas Tamalate (91,20%). Adapun 

Puskesmas lainnya memenuhi target cakupan imunisasi. 

4.1.4 Perbedaan Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 Selama 

 Pandemi COVID-19 Tahun 2020 

 

Gambar 8. Grafik batang Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 Selama Pandemi  
COVID-19 Tahun 2020 

Berdasarkan grafik batang peerbedaan angka cakupan imunisasi HB0, BCG, 

dan Polio 1 selama pandemi COVID-19 tahun 2020 (Gambar 8) dari 15 Puskesmas 

yang melakukan imunisasi terdapat empat Puskesmas yang tidak mencapai target 
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imunisasi yaitu Puskesmas Tabaringan (93,50%) dengan jumlah kasus COVID-19 

(7%) kasus, Puskesmas Kalulu Badoa (92,60%) dengan jumlah kasus COVID-19 

(26,40%) kasus, Puskesmas  Layang (94,20%) dengan jumlah kasus COVID-19 

(15,00%) kasus dan Puskesmas Batua (70,90%) dengan jumlah kasus COVID-19 

(35,40%) kasus. Adapun Puskesmas lainnya memenuhi target cakupan imunisasi. 

4.1.6 Perbedaan Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 Selama 

Pandemi COVID-19 Tahun 2021 

Gambar 9. Grafik batang Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, 
dan Polio 1 Selama Pandemi COVID-19 Tahun 2021 

 

Berdasarkan grafik batang perbedaan angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan 

Polio 1 selama pandemi COVID-19 tahun 2021 (Gambar 9) dari 15 Puskesmas yang 
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imunisasi yaitu Puskesmas Tabaringan (84,16%) dengan jumlah kasus COVID-19 

sebanyak (51,10%) kasus, Puskesmas  Layang (64,33%) dengan jumlah kasus COVID-

19 (68,20%) kasus, Puskesmas Makkasau (90,66%) dengan jumlah kasus covid -19 

(133,30%) kasus, Puskesmas Tamalate (93.33%) dengan jumlah kasus COVID -19 

(72,00%) kasus, Puskesmas Batua (84,66%) dengan jumlah kasus COVID-19 

(38,00%) kasus, Puskesmas Tamalate (76%) dengan jumlah kasus COVID -19 

(138,30%) kasus, Puskesmas Sudiang Raya (91%) dengan jumlah kasus COVID -19 

(134,60%) kasus, dan Puskesmas Tamalanrea (88,33%) dengan jumlah kasus COVID 

-19 (189,60%) kasus,  Adapun tujuh Puskesmas lainnya memenuhi target cakupan 

imunisasi. 

 

Tabel 4.1 Distribusi cakupan imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 pada pandemi Covid-
19 di Wilayah Kota Makassar Tahun 2019 

No. Nama Puskesmas 
Cakupan Imunisasi 

HB0 
(bayi) 

BCG 
(bayi) 

Polio 1 
(bayi) 

1. Tabaringan 386  386  386  
2. Pulau Kodingarreng 83  83  83  
3. Kaluku Bodoa 1374  1368  1370  
4. Layang 635  625  645  
5. Andalas 313  310  311  
6. Makkasau 509  505  545  
7. Cenderawasih 785  815  815  
8. Panambungan 386  386 386  
9. Tamalate 1050  1060  1054  
10. Kassi- Kassi 1574  1630  1630  
11. Batua 1118 1105  1103  
12. Antang Perumnas 398  282  273  
13. Tamalanrea 693  706  706  
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2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.4 Pengaruh pandemi COVID-19 pandemi Covid-19 terhadap cakupan 
imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 di Wilayah Kota Makassar 2020 

 

No. Nama Puskesmas Cakupan Imunisasi Data 
Covid-19 HB0 BCG Polio 1 

1. Tabaringan 280 281 89 70 
2. Pulau Kodingarreng 87 89 1341 16 
3. Kaluku Bodoa 1289 1341 604 264 
4. Layang 584 602 274 150 
5. Andalas 285 283 572 120 
6. Makkasau 507 544 803 203 
7. Cenderawasih 777 803 373 199 
8. Panambungan 375 373 1041 168 
9. Tamalate 1179 1041 1522 264 
10. Kassi- Kassi 1530 1523 1045 567 
11. Batua 1054 1045 246 354 
12. Antang Perumnas 397 246 712 199 
13. Tamalanrea 717 712 970 298 
14. Sudiang Raya 1028 970 752 165 
15. Bara-Barayya 756 752 89 198 

Nilai p-value 0,000 0,000 0,000  

Nilai R 0,826 0,818 0,818  
 
Hasil dari penelitian ini berdasarkan tabel 4.4 pengaruh pandemi 

COVID-19 terhadap tren penurunan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 di 
wilayah kota Makassar tahun 2020 di dapatkan hasil uji regresi linear dengan 
nilai p-value 0,000 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pandemi COVID-19 dengan cakupan imunisasi HB0, R 0,826  BCG R 0,818, 
dan Polio 1  0,818 pada tahun  dan 2021. Nilai koefisien determinasi  pada 
variabel HB0 adalah sebesar, BCG, , Polio 1 R  . hal ini menunjukkan bahwa 

14. Sudiang Raya 958  958  958  
15. Bara-Barayya 712  755  755  

Jumlah 
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secara memiliki pengaruh pandemi COVID-19 terhadap imunisasi   HB0 82,6 
%  BCG 81,8% dan Polio 1 81,8%. 

 
Tabel 4.5 Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap cakupan imunisasi HB0, BCG 

dan Polio 1 di Wilayah Kota Makassar 2021 
 

No. Nama Puskesmas 
Cakupan Imunisasi Data 

Covid-19 HB0 Polio 1 BCG  
1. Tabaringan 233 233 233 511 
2. Pulau Kodingarreng 86 94 94 19 
3. Kaluku Bodoa 1379 1314 1314 1052 
4. Layang 393 403 403 682 
5. Andalas 284 283 283 751 
6. Makkasau 507 514 514 1333 
7. Cenderawasih 736 764 764 1027 
8. Panambungan 377 367 367 720 
9. Tamalate 1161 1159 1159 1916 
10. Kassi- Kassi 1532 1520 1520 3800 
11. Batua 1152 1187 1081 2100 
12. Antang Perumnas 412 284 286 1383 
13. Tamalanrea 633 647 647 1896 
14. Sudiang Raya 992 909 926 1346 
15. Bara-Barayya 729 883 901 844 

Nilai p-value 0,001 0,002 0,001  

Nilai R 0,762 0,742 0,747  

 
Hasil dari penelitian ini berdasarkan tabel 4.5 pengaruh pandemi 

COVID-19 terhadap tren penurunan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 di 
wilayah kota Makassar tahun 2020 di dapatkan hasil uji regresi linear dengan 
nilai p-value 0,001  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pandemi COVID-19 dengan cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 pada 
tahun  dan 2021. Nilai koefisien determinasi pada variabel HB0 adalah sebesar 
R 0,762 , BCG, R 0,742, Polio 1 R  0,747 hal ini menunjukkan bahwa secara 
simultan memiliki pengaruh terhadap pandemi COVID-19 dengan imunisasi 
HB0 76,2 %,  BCG 7,42% dan Polio 1 74,7%. 



 

72      

 
B. Pembahasan 

Hasil penelitian yang dilakukan di 15 Puskesmas Kota Makassar menunjukan 

adanya dampak wabah COVID-19 terhadap angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan 

Polio 1 di Puskesmas Kota Makassar. Hal ini ditunjukan dalam grafik garis, dimana 

angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 menurun di tahun 2020 dan 2021 

yang pada tahun 2019 hanya terdapat 2 Puskesmas yang tidak mencapai target 

imunisasi menjadi 4 Puskesmas di tahun 2020 (Gambar 8) dan terlihat drastis pada 

tahun 2021 (Gambar 9) menjadi 8 Puskesmas yang tidak mencapai target imunisasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Safira (2020) 

dengan judul “Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Angka Cakupan Imunisasi Dasar 

di Provinsi Sumatera Selatan” dengan hasil terdapat penurunan angka cakupan 

imunisasi dasar lengkap di tahun 2020 semenjak bulan Januari sebesar 0,6%. Namun 

setelah kasus COVID-19 dikonfirmasi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, 

penurunan angka cakupan semakin meningkat, penurunan tertinggi terjadi pada bulan 

April dan Mei 2020. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ziad 

Mansour dkk ( 2021) dengan judul “Impact of COVID-19 Pandemic on The Utilization 

of Routine Immunization Service in Lebanin bahwa pelauanan imunisasi mengalami 

penurunan sebesar 30%. Di sektor swasta, penyediaan layanan imunisasi berkurang 

46,9% terutama antara Februari dan April 2020. Tingkat penurunan tertinggi diamati. 

Jumlah dosis vaksin yang diberikan di sektor publik turun 20%. Penurunan paling 
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menonjol terdeteksi untuk vaksin OPV dan campak, dan selama Oktober 2019 dan 

Maret 2020. 

Angka cakupan imunisasi yang turun drastis pada tahun 2021 disebabkan 

karena pada periode tersebut merupakan periode wabah COVID-19 masih tergolong 

tinggi di Kota Makassar. Berdasarkan (Gambar 4-6), Di 15 Puskesmas mengalami 

penurunan angka cakupan HB0, BCG, dan Polio 1 di tahun 2021 kecuali di puskesmas 

Tamalate (7,2%), Batua (8,7%) dan Antang (1%) untuk imunisasi HB0, Puskesmas 

Kaluku Badoa (7,3%), Bara-baraya (17,1%), Tamalate (5%) dan Antang (7,1 %)  untuk 

imunisasi BCG dan puskesmas Kaluku Badoa (7,3%), Bara-baraya (22,2%), Tamalate 

(5%) dan Batua (3,5 %) untuk Imunisasi Polio 1. 

Penurunan ini dapat dilihat di (Gambar 7-9) pada tahun 2019 sebelum periode 

Pandemi COVID-19 hanya terdapat 2 Puskesmas yang tidak memenuhi target 

imunisasi menjadi 4 Puskesmas yang tidak memenuhi target di tahun 2020 saat periode 

wabah COVID-19, keempat Puskesmas tersebut memiliki kasus COVID-19 diatas 100 

kasus yaitu  Puskesmas Tabaringan 370 kasus, Puskesmas Kaluku Badoa 264 kasus, 

Puskesmas  Layang 150 kasus dan Puskesmas Batua 354 kasus. 

Pada tahun 2021 tedapat 8 Puskesmas yang tidak memenuhi target imunisasi 

dengan kasus COVID-19 diatas 500 kasus yaitu Puskesmas Tabaringan 511 kasus, 

Puskesmas  Layang 682 kasus, Puskesmas Makkasau 1333 kasus, Puskesmas Tamalate 

720 kasus, Puskesmas Batua (84,66%) 3800 kasus, Puskesmas Tamalate 1383 kasus, 

Puskesmas Sudiang Raya 1346 kasus, dan Puskesmas Tamalanrea 1896 kasus. 



 

74      

Cakupan imunisasi menurun ini dapat pula disebabkan karena pelayanan 

kesehatan di masa wabah COVID19 terfolus pada pencegahan transmisi serta 

penangnan kasus COVID-19, ditambah dengan penerapan sistem “lockdown” yang 

menyebabkan pelayanan kesehatan rutin seperti imunisasi menjadi terganggu, selain 

itu pula ibu khawatir dan enggan untuk membawa anaknya ke posyandu atau pusat 

kesehatan lainnya untuk mendapatkan imunisasi (Felicia dan Suarca, 2020). 

Masa pandemi COVID-19 hendaknya tidak menyurutkan semangat tenaga 

kesehatan untuk tetap mengaungkan pentingnya imunisasi dan tetap memastikan setiap 

anak terlindungi dari penyakit berbahaya dengan imunisasi. Imunisasi tetap harus 

diupayakan lengkap sesuai jadwal untuk melindungi anak dari PD3I dan pelayanan 

imunisasi pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah 

daerah setempat (Yaazia dkk, 2020). 

Pelayanan imunisasi dilakukan sesuai prinsip Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Sektor kesehatan harus berkoordinasi 

dan mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan imunisasi selama pandemi 

COVID-19. Selain itu, petugas kesehatan diharapkan dapat memantau status vaksinasi 

masing-masing sasaran  di wilayah kerjanya. Namun, masih ada  daerah dengan jumlah 

kasus  tinggi  terjadi penarikan sementara posyandu di beberapa Puskesmas di wilayah 

kota Makassar. Ada  yang tetap melakukan kegiatan Poshandu, namun ada pula orang 

tua  bayi yang tidak berani  membawa anaknya ke Poshandu karena takut terkena 

COVID-19, PSBB dan lockdown (Felicia and Suarca, 2020). 
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4.1.7 Program Imunisasi Selama Pandemi  COVID-19 

Dengan adanya pandemi COVID-19, Pelaksanaan program imunisasi 

menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk menyiasati hal itu, 

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Petunjuk Teknis 

Pelayanan Imunisasi pada masa Pandemi COVID-19. Didalamnya berisi mekanisme 

pelayanan imunisasi, tata cara pelaporan, manajemen dan logistik vaksin di puskesmas 

dan fasilitas kesehatan lainnya. (Kemenkes, 2020) 

Terdapat empat prinsip yang dijadikan acuan untuk pelayanan imunisasi di 

masa pandemi ini yaitu mengutamakan pelaksanaan imunisasi dasar dan lanjutan untuk 

anak agar terhindar dari PD3I, mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat untuk 

operasional pelayanan imunisasi baik di puskesmas, posyandu, puskesmas keliling 

maupun pelayanan imunisasi lainnya, mengoptimalkan kegiatan surveilans PD3I dan 

pelaporannya dan menerapkan prinsip PPI dan menjaga jarak aman 1-2 meter dalam 

pelaksanaannya (Nadhifa, Laras and Rismawati, 2020). 

Keberlangsungan pelayanan imunisasi ditentukan berdasarkan pertimbangan 

risiko dan manfaat. Dinas Kesehatan dan Puskesmas akan melakukan pemetaan dan 

penilaian risiko berdasarkan analisis epidemiologi transmisi lokal COVID-19, cakupan 

Imunisasi setempat dan situasi PD3I daerah, kemudian data tersebut akan dijadikan 

dasar untuk membuat rekomendasi keberlangsungan imunisasi di daerah tersebut, 

dilanjutkan dengan advokasi pada pemerintah daerah setempat untuk memperoleh 

dukungan kebijakan maupun operasional untuk mengoptimalkan pelayanan imunisasi 
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dan kemudian dinas kesehatan dan puskesmas melakukan monitoring intensif terhadap 

cakupan imunisasi dan surveilans PD3I untuk mendapatkan gambaran tingkat 

perlindungan di masyarakat dan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang 

berisiko tinggi terjadinya KLB untuk menjadi prioritas dalam kegiatan catch-up 

imunisasi sesudah masa pandemi COVID-19 selesai. (Nadhifa, 2020) 

Berdasarkan hasil analisis pemetaan risiko maka rekomendasi pelayanan 

imunisasi dapat berupa pemilihan tempat pelayanan yang sesuai dengan kondisi daerah 

seperti Puskesmas, Posyandu ataupun di daerah yang masih rawan dapat dilaksanakan 

dengan sistem jemput bola dengan Puskesmas Keliling. Apabila kondisi belum 

memungkinkan maka rekomendasi berupa penundaan imunisasi, dengan pencatatan 

oleh petugas dan kader kesehatan daftar anak yang belum mendapatkan imunisasi 

untuk kemudian akan diprioritaskan segera saat kesempatan imunisasi selanjutnya 

tersedia. Berdasarkan petunjuk teknis pelayanan imunisasi yang dikeluarkan 

kementerian kesehatan, pelayanan imunisasi masih mungkin dilanjutkan dalam kondisi 

pandemi COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan pelayanan yang 

ada. Hal ini dinilai baik mengingat pentingnya imunisasi PD3I agar tidak terjadi KLB 

penyakit lain yang dapat berpotensi menjadi beban ganda di masa pandemi ini. 

(Kemenkes, 2020) 

Terkait kebijakan baru program imunisasi secara tertulis tidak dibuat oleh 

Dinas Kesehatan Kota Makassar selama wabah COVID- 19, tetapi hanya mengikuti 

kebijakan yang sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan RI. (Terlampir: Surat Edaran 

Pelayanan Imunisasi Pada Anak Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019). 
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Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI menyarankan kepada petugas 

kesehatan agar kegiatan esensial seperti imunisasi untuk tetap berjalan, agar diharapkan 

tidak menimbulkan beban ganda yaitu KLB PD3I. (Kemenkes, 2020) 

Dinas Kesehatan Kota Makassar tentunya mengikuti arahan yang tercantum 

dalam surat edaran Menteri Kesehatan tersebut. Namun pada kenyataannya, petugas 

kesehatan di lapangan mempertimbangkan untuk memberhentikan atau menunda 

program imunisasi selama pandemi COVID-19 dan juga setengah dari orang tua dan 

pengasuh yang disurvei enggan membawa anaknya ke fasilitas kesehatan karena takut 

tertular COVID-19 atau khawatir tidak ada protokol kesehatan yang tepat. 

Upaya yang dilakukan pemerintah setempat apabila imunisasi tidak mencapai 

target maka untuk mencapai taget setiap daerah lingkup puskemas tersebut ada bidan 

yang mengontrol perkembangan puskemas perkeluruhan, mengunjungi rumah pasien, 

melakukan seminar tentang pentingnya imunisasi. Saat ini pemerintah berupaya 

memulihkan cakupan yang hilang akibat gangguan kegiatan imunisasi terkait COVID-

19. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta orang tua dan pengasuh untuk 

membawa anaknya yang belum mendapat imunisasi lengkap ke Puskesmas, Posyandu 

dan fasilitas kesehatan lainnya selama Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) 

berlangsung(Kemenkes RI, 2020) 

Berdasarkan tabel 4.4 dan 4.5 pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren 

penurunan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 di wilayah kota Makassar tahun 2020 di 

dapatkan HB0,BCG dan Polio 1 dengan hasil uji regresi linear dengan nilai p-value 

0,000 dan di tahun 2021 didapatkan hasil uji regresi linear dengan nilai p-value 0,001 
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, p <0,05 dan pada  tahun 2021 terdapat imunisasi HB0 p-value 0,001 , BCG, p-value 

0,001 dan Polio 1 p-value  0,002 .P 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pandemi COVID-19 dengan cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 pada 

tahun  2020 dan 2021. Pada tahun 2020 Nilai koefisien determinasi  pada variabel HB0 

adalah sebesar R 0,826 , BCG, R 0,818, Polio 1 R  0,818. hal ini menunjukkan bahwa 

secara simultan memiliki pengaruh pandemi COVID-19 terhadap imunisasi dengan 

presentase  HB0 82,6 %  BCG 81,8% dan Polio 1 81,8%. Pada tahun 2021Nilai 

koefisien determinasi pada variabel HB0 adalah sebesar R 0,762 , BCG, R 0,742, Polio 

1 R  0,747 hal ini menunjukkan bahwa secara simultan memiliki pengaruh  pandemi 

COVID-19 terhadap imunisasi HB0 76,2 %,  BCG 7,42% dan Polio 1 74,7%. 

4.1.8 Pandangan Islam Terkait Pandemi COVID-19 

 Dalam Qur’an Surah Yunus ayat 57 Allah SWT berfirman Dalam QS. Yunus /10 :57. 

ّبَّر نمِّ ةٞظَعِوَّۡم مكُتۡءَٓاجَ دۡقَ سُاَّنلٱ اھَُّیَأیَٰٓ ّل ءٞٓافَشِوَ مۡكُِ ّل ةٞمَحۡرَوَ ىدُٗھوَ رِوُدُّصلٱ يفِ امَِ   نَینِمِؤۡمُلِۡ

٥٧ 

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Alquran) 
dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan 
petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman (QS. Yunus /10 :57). 
 

Tafsir Kementerian Agama menerangkan, melalui ayat ini, Allah menyeru 

kepada semua manusia bahwa telah didatangkan Al-Quran kepada mereka melalui 

Rasul-Nya. Di dalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup yang sangat berguna 

bagi kehidupan umat manusia. Di dalam ayat ini disebutkan pedoman-pedoman hidup 



 

79      

itu sebagai jawaban atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan ancaman-

ancaman-Nya. 

Ayat ini juga menyimpulkan fungsi Alquran al-Karim dalam memperbaiki jiwa 

manusia. Di antaranya, pertama, Mauidhah, yaitu pelajaran dari Allah kepada seluruh 

manusia agar mereka mencintai yang hak dan benar, serta menjauhi perbuatan yang 

batil dan jahat. Pelajaran ini harus betul-betul dapat terwujud dalam perbuatan mereka. 

Kedua, Syifa yaitu penyembuh bagi penyakit yang bersarang di dada manusia, 

seperti penyakit syirik, kufur dan munafik. Termasuk pula semua penyakit jiwa yang 

mengganggu ketenteraman jiwa manusia, seperti putus harapan, lemah pendirian, 

menuruti hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, 

perasaan takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta membenci 

kebenaran dan keadilan. 

Ketiga, Huda yaitu petunjuk ke jalan yang lurus yang menyelamatkan manusia 

dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaannya agar 

berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah. Serta 

membimbing mereka agar giat beramal, dengan jalan mengutamakan kemaslahatan 

yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas, dan menjalankan aturan hukum yang 

berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhi. 

Terdapat pula hadis tentang aturan saat terjadinya wabah penyakit yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 
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مُْتعْمِسَ اَذِإَف هِدِاَبعِ نْمِ اسًاَن ھِبِ َّلجَوَ َّزعَُ َّ+ا ىَلَتبْا زِجْرِّلاُ ةَیآ نُوُعاَّطلا مََّلسَوَ ھِیَْلعَُ َّ+ا ىَّلصَ َِّ+ا لُوُسرَ لَاَق  

ُھنْمِ اوُّرفَِت لاََف اھَبِ مُْتنَْأوَ ضٍرَْأبِ عََقوَ اَذإِوَ ھِیَْلعَ اوُلخُدَْت لاََف ھِبِ  

 

Artinya: 

“Rasulullah SAW bersabda: ‘Tha’un (wabah penyakit menular) adalah 
suatu peringatan dari Allah SWT 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). 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian P2P Dinas Kesehatan Kota 

Makassar , penyebab paling dominan dalam penurunan angka cakupan di masa 

pandemi COVID-19 adalah faktor tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan seperti 

Angka kejadian COVID-19 yang tinggi, PSBB dan juga Karena kekhawatiran ibu 

terhadap COVID-19 

  



 

81      

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 sebelum pandemi COVID-

19 tahun 2019 dari 15 Puskesmas yang melakukan imunisasi hanya dua 

Puskesmas yang tidak mencapai target imunisasi yaitu Puskesmas Kaluku 

Badoa (90,66%) dan Puskesmas Tamalate (91,20%). Adapun Puskesmas 

lainnya memenuhi target cakupan imunisasi. 

2. Pada tahun 2020, angka cakupan imunisasi HB0 mencapai target minimal sejak 

bulan Januari hingga bulan April 2020. Cakupan imunisasi BCG dan Polio1 

tidak mencapai target minimal sejak bulan Januari hingga bulan Oktober 2020.  

3. Pada tahun 2021 angka cakupan imunisasi HB0, BCG dan Polio 1  tidak 

mencapai target minimal sama sekali sejak bulan Januari hingga bulan 

Desember 2021. 

4. Angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 selama pandemi COVID-19 

tahun 2020 dari 15 Puskesmas yang melakukan imunisasi terdapat empat 

Puskesmas yang tidak mencapai target imunisasi. Adapun Puskesmas lainnya 

memenuhi target cakupan imunisasi dan angka cakupan imunisasi HB0, BCG, 

dan Polio 1 selama pandemi COVID-19 tahun 2021 dari 15 Puskesmas yang 

melakukan imunisasi terdapat delapan Puskesmas yang tidak mencapai target 

imunisasi dengan rata rata di wilayah tersebut dengan angka kejadian COVID-

19 yang tinggi  
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5. Terdapat pengaruh tren penurunan angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan 

Polio 1 pada pandemi COVID-19 di wilayah kerja puskemas perkecamatan di 

wilayah kota Makassar.  

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti 

menyarankan beberapa hal antara lain: 

1. Intervensi manajemen kebijakan bagi tenaga kesehatan diharapkan terus 

ditingkatkan, terutama melalui pemberian bimbingan dan pelatihan kepada 

pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan terkait COVID-19 selama masa 

pandemi COVID-19. Vaksinasi untuk menghindari beban ganda wabah di 

masa depan. Selain itu, pemerintah diharapkan  untuk mempromosikan 

fasilitas bagi petugas kesehatan, termasuk menyediakan mereka dengan 

APD.  

2. Pemerintah Kota Makassar dan dinas kesehatan  diharapkan dapat 

menerapkan program dan kebijakan khusus untuk meningkatkan jumlah 

vaksinasi primer, terutama pada masa wabah COVID-19.  

3. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menjelaskan lebih lanjut peran  

faktor yang mempengaruhi cakupan vaksinasi primer atau imunisasi dasar 

. 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Data_COVID19_2020 
  /METHOD=ENTER Cakupan_Imunisasi_HB0_2020. 
Regression 
 

Notes 
Output Created 22-AUG-2022 13:07:23 
Comments  
Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 15 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R 
ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Data_COVID19_2020 
  /METHOD=ENTER 
Cakupan_Imunisasi_HB0_2020. 

Resources Processor Time 00:00:00,00 
Elapsed Time 00:00:00,32 
Memory Required 1356 bytes 
Additional Memory Required 
for Residual Plots 0 bytes 

 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Cakupan_Imuni
sasi_HB0_2020b . Enter 

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .826a .682 .657 75.757 

 
a. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_HB0_2020 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 159830.962 1 159830.962 27.849 .000b 

Residual 74608.371 13 5739.105   
Total 234439.333 14    

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020 
b. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_HB0_2020 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 31.829 39.952  .797 .440 

Cakupan_Imunisasi_HB0_2
020 .254 .048 .826 5.277 .000 

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Cakupan_Imuni
sasi_BCG_2020
b 

. Enter 

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020 
b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .818a .669 .643 77.269 

 
a. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_BCG_2020 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 156823.369 1 156823.369 26.267 .000b 

Residual 77615.964 13 5970.459   
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Total 234439.333 14    
 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020 
b. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_BCG_2020 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 37.840 40.024  .945 .362 

Cakupan_Imunisasi_BCG_2
020 .252 .049 .818 5.125 .000 

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Cakupan_Imuni
sasi_Polio1_202
0b 

. Enter 

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020 
b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .818a .670 .644 77.177 

 
a. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_Polio1_2020 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 157006.581 1 157006.581 26.359 .000b 

Residual 77432.752 13 5956.366   
Total 234439.333 14    

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020 
b. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_Polio1_2020 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 37.304 40.050  .931 .369 

Cakupan_Imunisasi_Polio1_
2020 .252 .049 .818 5.134 .000 
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a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Cakupan_Imuni
sasi_HB0_2021b . Enter 

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021 
b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .762a .581 .548 602.776 

 
a. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_HB0_2021 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6537573.979 1 6537573.979 17.993 .001b 

Residual 4723408.021 13 363339.079   
Total 11260982.000 14    

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021 
b. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_HB0_2021 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 201.441 300.535  .670 .514 

Cakupan_Imunisasi_HB0_2
021 1.542 .364 .762 4.242 .001 

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Cakupan_Imuni
sasi_Polio1_202
1b 

. Enter 

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021 
b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .742a .550 .515 624.380 

 
a. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_Polio1_2021 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6192930.444 1 6192930.444 15.885 .002b 

Residual 5068051.556 13 389850.120   
Total 11260982.000 14    

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021 
b. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_Polio1_2021 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 226.315 312.221  .725 .481 

Cakupan_Imunisasi_Polio1_
2021 1.524 .382 .742 3.986 .002 

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Cakupan_Imuni
sasi_BCG_2021
b 

. Enter 

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021 
b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .747a .559 .525 618.262 

 
a. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_BCG_2021 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 6291764.220 1 6291764.220 16.460 .001b 

Residual 4969217.780 13 382247.522   
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Total 11260982.000 14    
 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021 
b. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_BCG_2021 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 226.465 307.345  .737 .474 

Cakupan_Imunisasi_BCG_2
021 1.513 .373 .747 4.057 .001 

 
a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021 
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