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ABSTRAK 

Nama : Mutmainnah 

Nim : 70300117057 

Judul     :   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Vaksinasi Covid-

19: Literature Review 

   

Covid-19 telah menginfeksi jutaan orang di dunia sehingga sekarang telah ditemukan 

vaksin untuk menghambat perkembangan virus ini. Vaksin merupakan salah satu cara 

terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. 

Vaksinasi membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan 

cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan studi ini adalah untuk 

mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor dalam penerimaan vaksinasi Covid-19. 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif naratif dengan metode literature 

review. Pengumpulan artikel menggunakan electronic database dari jurnal yang telah 

dipublikasi dengan menggunakan kata kunci “faktor OR factor OR influence OR 

reception OR vacciness OR Covid-19”. Hasil penelitian ditemukan 10 jurnal terkait 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19. Faktor-faktor 

yang terkait seperti usia, jenis kelamin, pengetahuan, ras/etnis dan niat. Faktor-faktor 

tersebut telah terbukti berpengaruh pada penerimaan masyarakat pada vaksin. Dengan 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerimaan vaksinasi Covid-19 ini 

sehingga perawat dapat memberikan edukasi bagi Masyarakat sesuai dengan faktor-

faktor yang telah ditemukan. 

 

Kata Kunci: Faktor, Vaksinasi, Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pandemi Covid-19 merubah tatanan dunia kesehatan. Semenjak 

pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan China, sudah 

banyak negara yang merasakan dampak luas dari penyebaran virus 

penyebab Covid-19 ini. Di tingkat global, data tanggal 29 Mei 2021, total 

infeksi Covid-19 mencapai 173 juta kasus lebih dengan total kematian 

mencapai 3,71 juta jiwa. (WHO, 2021) 

Di Indonesia kasus Covid 19 menduduki angka yang tertinggi di 

Asia Tenggara dan nomor 18 di dunia (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2021). Pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai 

bencana non alam. Dalam rentang waktu satu bulan, sejak diumumkan 

kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, seluruh provinsi telah 

melaporkan kasus konfirmasi.  Penyebaran Covid-19 tidak hanya terjadi di 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kota padat penduduk lainnya, namun 

telah menyebar hingga ke pedesaan. Hingga pada tanggal 5 Desember 

2021, sebanyak 4.257.489 kasus konfirmasi Covid-19 telah dilaporkan di 

Indonesia dan tercatat sejumlah 143.863 orang meninggal, termasuk 

tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2021). 

Pandemi global Covid-19 melahirkan problematika baru tersendiri 

bagi negara Indonesia, khususnya mengenai bagaimana upaya negara 

untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini agar tidak 

semakin meluas. Vaksin sosial seperti kebijakan pembatasan sosial (social 

distancing) dan lockdown pun dilakukan oleh negara-negara sebagai 
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respon atas situasi darurat ini. Namun, vaksin sosial ini masih perlu 

didukung oleh elemen lain, salah satu yang terpenting adalah transparansi 

data (Valerisha & Putra, n.d. 2020). WHO menargetkan setiap Negara 

untuk memvaksinasi sekurangnya 40% dari populasi pada akhir tahun 

2021 dan 70% pada pertengahan 2022. Dengan cakupan vaksinasi dosis 

pertama sebesar 62,5% dan dosis kedua yang mencapai 40,4% per 14 

November 2021 (WHO, 2021). 

Program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di Indonesia mulai 

dilakukan oleh pemerintah, pada rabu 13 Januari 2021 pagi di Istana 

Negara. Orang yang pertama kali disuntik vaksin buatan Sinovac adalah 

presiden Joko Widodo. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 

menyatakan, pemerintah akan melakukan pemberian vaksin Covid-19 

kepada masyarakat secara bertahap. Tahap yang pertama di lakukan 

vaksinasi kepada tenaga atau kepetugas kesehatan sebanyak 1,3 juta orang 

di 34 provinsi. Tahap kedua, akan dilakukan vaksinasi kepada petugas 

publik yang berjumlah sekitar 17,4 juta orang. Kemudian tahap 

selanjutnya adalah masyarakat lanjut usia diatas 60 tahun yang  jumlahnya 

sekitar 21,5 juta orang. Terakhir adalah vaksinasi untuk masyarakat umum 

(KemenKes RI, 2021). 

Berdasarkan data dari Kemenkes, hingga Senin 15 November 

2021, cakupan vaksinasi di tanah air telah mencapai 215,17 juta dosis 

vaksin Covid-19. Sekitar 130,62 juta orang atau 62,72% dari 208,2 juta 

sasaran telah menerima dosis pertama dan lebih dari 84,55 juta atau 

40,60% sudah mendapatkan dosis kedua. Untuk vaksinasi dosis ketiga 

atau booster bagi tenaga kesehatan sudah diberikan kepada sekitar 1,19 

juta orang atau 81,11% dari target sasaran. (KemenKes RI, 2021) 
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Sasaran pemberian vaksin sebanyak 70% dari jumlah penduduk. 

Hal ini bertujuan untuk mencapai hard immunity atau kekebalan 

kelompok. Adapun sasaran vaksinasi penduduk Indonesia sebanyak 

181.554.465 pendududk atau jumlah vaksin yang harus disediakan 

sebanyak 363 juta suntikan untuk 2 kali vaksin. Dengan total dosis yang 

akan diberikan adalah sebesar 363.108.930,  maka diperlukan kurang lebih 

1 juta vaksin per hari termasuk hari sabtu dan minggu untuk program 

vaksinasi selesai 1 tahun (WHO, 2021). 

Project Senior Integration Manager Research and Development 

PT Bio Farma Nuraini (2021) menyebutkan bahwa Kemenkes, WHO dan 

Unicef, telah melaksanakan survei tentang persepsi masyarakat tentang 

vaksin Covid-19 dan bahwa 64,8% keluarga akan ikut vaksinasi, 27,6% 

yang mengatakan belum tahu, sedangkan 7,6% tidak mau divaksin dengan 

alasan tidak yakin dengan keamanan vaksin, tidak yakin dengan 

efektivitasnya, takut terhadap efek samping, sampai alasan kepercayaan 

agama dan alasan lainnya (Handayangi, 2021).  Pada penelitian lain, survei 

yang dilakukan pada 10 Januari hingga 31 Maret 2021 ini sebanyak 80,8% 

orang Indonesia bersedia menerima vaksin Covid-19, sedangkan 19,2% 

masyarakat Indonesia tidak bersedia menerima vaksin Covid-19 

(KemenKes RI, 2021). 

Berdasarkan penilaian atas ketidakmauan masyarakat untuk 

menerima vaksin Covid-19, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

terlaksananya vaksinasi seperti  hampir setengah dari peserta berpendapat 

bahwa vaksin tersebut belum melewati masa pengujian yang diperlukan. 

Alasan lain adalah bahwa mereka takut akan potensi efek samping yang 

terkait dengan vaksin (Hammour et al., 2021). 
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World Health Organization (WHO,2021) telah menyuarakan 

pentingnya perhatian semua pihak terkait fenomena penerimaan vaksin 

pada masyarakat. Dengan memahami penerimaan masyarakat terhadap 

vaksinasi  Covid-19 juga sangat membantu bagi para tenaga kesehatan 

agar dapat mengetahui faktor  yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi 

Covid-19 sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi yang 

sesuai kepada masyarakat setelah mengetahui faktor-faktornya. Melihat 

subjek yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan paparan diatas 

adalah masyarakat sehingga dilakukan penelitian dengan pendekatan 

telaah literature mengenai disiplin Ilmu Keperawatan Medikal Bedah 

dengan Judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Vaksinasi 

Covid-19”:Literature Review 

Sampai sekarang vaksin merupakan satu-satunya cara yang sangat 

dipercaya dan diyakini untuk menanggulangi Covid-19, WHO sangat 

memperhatikan semua pihak terkait dengan fenomena vaksin sehingga 

penting diketahui bagaimana angka penerimaan vaksinasi di Indonesia. 

Beberapa masyarakat memiliki pandangan buruk terhadap vaksin sehingga 

mempengaruhi dirinya untuk tidak melakukan vaksinasi. Untuk itu perlu 

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat 

terhadap vaksinasi Covid-19 agar perawat dapat memberi penyuluhan 

yang tepat. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang, penulis merumuskan 

masalah penelitian yakni:”Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan vaksinasi Covid-19?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk diketahuinya faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

mahasiswa terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 

vaksinasi Covid-19, dan sebagai masukan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya untuk penerimaan vaksinasi Covid-19. 

2. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman bagi peneliti terkhusus terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19, sehingga dapat menjadi 

rujukan bagi peneliti selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk memperluas 

ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 

vaksinasi Covid-19. 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 

 Kajian Pustaka 

No  Penelitia

n 

Judul 

Penelitian 

Tujuan  Metode  Hasil Perbedaan 

Dengan 

Riset 

1. Suzanna 

Awang 

Bono, 

Edlaine 

Faria de 

Moura 

Villela, 

Ching 

Sin Siau 

et al 

Factors 

Affecting 

Covid-19 

Vaccine 

Acceptan

ce: 

An 

Internati

onal 

Survey 

among 

Lowand 

Middle-

Income 

Countrie

s 

untuk 

menyeli

diki 

faktor-

faktor 

yang 

mempen

garuhi 

akseptab

ilitasvak

sin 

Covid-

19 di 

tiga 

benua 

yang 

berbeda. 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

cross-

sectional. 

Total10.183 

peserta. 

Sebagian besar 

peserta berasal 

dari Brasil (n = 

6470; 63,5%), 

perempuan 

(n = 6604; 

64,9%), 

pemegang gelar 

pascasarjana 

universitas (n = 

4839; 

47,5%),non-

kesehatan 

pekerja(n = 

6683; 65,6% ), 

termasuk dalam 

kategori 

berpenghasilan 

menengah ke 

bawah (n = 

4459; 

43,8%), dan 

tinggal di 

lingkungan 

perkotaan 

(yaitu, kota atau 

kota kecil; n = 

8186; 80,4%). 

Usia rata-rata 

adalah 

45,1 tahun (SD 

= 15,0 tahun). 

Dalam hal status 

kesehatan, 2958 

(29,0%) 

dilaporkan 

memiliki 

setidaknya satu 

penyakit kronis. 

Mengenai 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

berfokus 

pada 

faktor-

faktor 

yang 

mempeng

aruhi 

penerimaa

n 

vaksinasi 

Covid-19 

sedangka

n 

penelitian 

oleh 

Suzanna 

Awang 

Bono, 

Edlaine 

Faria de 

Moura 

Villela, 

Ching Sin 

Siau et al  

untuk 

menyelidi

ki faktor-

faktor 

yang 

mempeng

aruhi 

akseptabil

itas 

vaksin 

Covid-19 

di tiga 

benua 
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tekanan 

psikologis, 2058 

(20,2%) disaring 

positif untuk 

gejala depresi, 

dan 2212 

(21,7%) positif 

untuk gejala 

kecemasan. 

Pengetahuan 

tentang Covid-

19 bervariasi di 

berbagai negara, 

denganpengetah

uan rata-rata 

rendah 

skordilaporkan 

di antara peserta 

dari Benin, 

sementara 

responden Brasil 

melaporkan 

skor rata-rata 

tinggi. Selain 

itu, peserta dari 

Brasil juga 

melaporkan 

tingkat 

kekhawatiran/ke

takutan yang 

tinggi 

untuk terinfeksi 

Covid-19. 

yang 

berbeda. 

2. Khalid 

Al-

Mansour, 

Saad 

Alyahya, 

Fouad 

AbuGaza

lah dan 

Khaled 

Alabdulk

areem(C

onnect, 

2020) 

Factors 

Affecting 

Covid-19 

Vaccinati

on Among 

The 

General 

Populatio

n In Saudi 

Arabia 

 

untuk 

mengeta

hui 

faktor-

faktor 

yang 

mempen

garuhipe

nolakan 

dan 

keragu-

raguan 

masyara

kat 

umum 

untuk 

melaksa

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

survey 

cross-

sectional. 

Dari 1935 

peserta (usia 

rata-rata ± 

standar deviasi 

= 36,6 ± 11,2), 

47,8% 

adalahlakilaki,7

3,2% adalah 

lulusan 

universitas atau 

memiliki gelar 

pasca sarjana, 

63,4% 

adalahSaudiwar

ga negara, 

14,3% memiliki 

riwayat positif 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

berfokus 

pada 

faktor-

faktor 

yang 

mempeng

aruhi 

penerimaa

n 

vaksinasi 

Covid-19 

sedangka
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nakan 

vaksinas

i Covid-

19  di 

Arab 

Saudi. 

kronis penyakit, 

10,9% memiliki 

riwayatpositifale

rgi, dan 15,7% 

memiliki 

riwayat positif 

infeksi Covid-

19. Lebih dari 

separuh peserta 

setuju dengan 

pernyataan yang  

menilai 

Pengetahuan 

mereka 

tentang Covid-

19 vaksin.  

 

n 

penelitian 

oleh 

Khalid 

Al-

Mansour, 

Saad 

Alyahya, 

Fouad 

AbuGazal

ah dan 

Khaled 

Alabdulka

reem 

untuk 

mengetah

ui faktor-

faktor 

yang 

Mempeng

aruhi 

penolakan 

dan 

keragu-

raguan 

masyarak

at umum 

untuk 

melaksan

akan 

vaksinasi 

Covid-19  

di Arab 

Saudi. 

3. SE 

Kreps, 

DL 

Kriner 

Factors 

influenci

ng 

Covid-19 

vaccine 

acceptan

ce across 

subgroup

s in the 

United 

States: 

Evidence 

from a 

conjoint 

experime

untuk 

memera

ngi 

ketakuta

n publik 

dan 

memasti

kan 

penyera

pan 

yang 

luas. 

Metode 

yang 

dilakukan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

eksperime

n dengan 

mengguna

kan 

survey 

online. 

Secara 

signifikan 

mempengaruhi 

keinginan untuk 

memvaksinasi 

secara 

agregat. Namun, 

ini menutupi 

variasi yang 

signifikan dalam 

efek atribut 

yang berbeda di 

seluruh 

subkelompok 

demografis 

utama. 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

berfokus 

pada 

faktor-

faktor 

yang 

mempeng

aruhi 

penerimaa

n 

vaksinasi 

Covid-19. 
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nt 1.Ras/etnis 

2. Usia 

3. Jenis kelamin 

4. Keberpihakan 

politik 

5.Menjelajahi 

kekuatan yang 

mendasari 

perbedaan 

demografis. 

Sedangka

n 

penelitian 

oleh SE 

Kreps, 

DL 

Krinerunt

uk 

memeran

gi 

ketakutan 

publik 

dan 

memastik

an 

penyerapa

n yang 

luas 

. 

4. (Ichsan 

et al., 

2021) 

Determin

an 

Kesediaa

n 

Masyarak

at 

Menerima 

Vaksinasi 

Covid-19 

di 

Sulawesi 

Tengah 

Untuk 

mengeta

hui 

determi

nan 

kesediaa

n 

masyara

kat 

meneri

ma 

vaksinas

i Covid-

19 di 

Sulawes

i 

tenggara

. 

Metode 

yang 

digunakan 

adalah 

berupa 

penelitian 

deskriptif 

analitik 

dengan 

desain 

cross 

sectional. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

responden yang 

bersedia 

menerima 

vaksinasi Covid-

19 sebesar 

35,5%. Faktor 

umur, tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan, status 

pernikahan, 

agama dan suku. 

Determinan 

kesediaan 

masyarakat 

menerima 

vaksinasi Covid-

19 adalah umur 

dan agama. 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

berfokus 

pada 

faktor-

faktor 

yang 

mempeng

aruhi 

penerimaa

n 

vaksinasi 

Covid-19. 

Sedangka

n 

penelitian 

oleh 

Ichsan et 

al Untuk 

mengetah

ui 

determina

n 

kesediaan 

masyarak

at 

menerima 

vaksinasi 
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Covid-19 

di 

Sulawesi 

tenggara. 

5. Khawla 

Abu 

Hammou

, Rana 

Abu 

Farha, 

Qusai 

Manasee

r, 

Bayang 

Al-

Manasee

r 

Factors 

affecting 

the 

public’s 

knowled

ge about 

Covid-19 

vaccines 

and the 

influence 

of 

knowled

ge on 

their 

decision 

to get 

vaccinat

ed 

untuk 

menilai 

faktor-

faktor 

yang 

mempen

garuhi 

pengeta

huan 

publik 

terhadap 

keputus

an 

mereka 

untuk di 

vaksin 

Covid-

19. 

Metode 

yang 

digunakan 

adalah 

Survei 

cross-

sectional. 

Hanya 45,9% 

dari 468 peserta 

yang 

menyatakan 

bersedia 

menerima 

vaksin, dan 

hanya 38,5% (n 

180) yang 

terdaftar di 

platform 

Kementerian 

Kesehatan untuk 

divaksinasi. 

Selain itu, 

sangat sedikit 

dari 

mereka (26/468, 

5,6%) telah 

menerima 

vaksin. Para 

peserta 

menunjukkan 

pengetahuan 

yang tidak 

memadai, 

dengan skor 

pengetahuan 

rata-rata 4 dari 8 

(kisaran 

interkuartil 4). 

Analisis regresi 

linier 

menunjukkan 

bahwa peserta 

berusia di atas 

45 tahun, 

mereka yang 

memiliki gelar 

sarjana atau 

pascasarjana, 

dan mereka 

yang memiliki 

gelar terkait 

medis memiliki 

skor 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

berfokus 

pada 

faktor-

faktor 

yang 

mempeng

aruhi 

penerimaa

n 

vaksinasi 

Covid-19. 

Sedangka

n 

penelitian 

olehKhaw

la Abu 

Hammou, 

Rana Abu 

Farha, 

Qusai 

Manaseer, 

Bayang 

Al-

Manaseer

untuk 

menilai 

faktor-

faktor 

yang 

mempeng

aruhi 

pengetahu

an publik 

terhadap 

keputusan 

mereka 

untuk di 

vaksin 

Covid-19. 
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pengetahuan 

yang lebih 

tinggi tentang 

vaksin Covid-19 

dari pada yang 

lain (P <0,001). 

Peserta yang 

bersedia 

menerima 

vaksin, yang 

telah 

mendaftar untuk 

menerima 

vaksin, dan yang 

telah divaksinasi 

memiliki skor 

pengetahuan 

yang lebih 

tinggi daripada 

yang lain (P 

<0,001 untuk 

semua). 

6. Wahyuni 

Arumsari

,Rani 

Tiara 

Desty, 

Wahyu 

Eko Giri 

Kusumo 

Gambaran 

penerimaa

n vaksin 

Covid-19 

di Kota 

Semarang 

Untuk 

mengeta

hui 

penerim

aan 

vaksin 

Covid-

19 di 

Kota 

Semaran

g 

Metode 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

deskriptif 

kuantitatif 

dengan 

desain 

cross 

sectional 

Hasil dari 

penelitian 

terhadap 

penerimaan 

vaksin Covid-19 

di Kota 

Semarang ini 

menunjukkan 

bahwa sebagian 

besar responden 

berjenis kelamin 

perempuan 

(77,7%). 

Responden 

paling banyak 

berada pada 

rentang usia 25-

32 tahun (48%) 

dan 18-24 tahun 

(18%) jenjang 

pendidikan 

responden 

dalam penelitian 

ini sebagian 

besar adalah 

SMA/SMK/MA 

(40,5%). 

Menurut hasil 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

berfokus 

pada 

faktor-

faktor 

yang 

mempeng

aruhi 

penerimaa

n 

vaksinasi 

Covid-19. 

Sedangka

n 

penelitian 

oleh 

Wahyuni 

Arumsari, 

Rani 

Tiara 

Desty, 

Wahyu 

Eko Giri 

Kusumo 
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penelitian, 9 

pernyataan 

paling banyak 

direspon secara 

negative oleh 

responden 

diantaranya ; 

54,1% 

responden tidak 

setuju bahwa 

vaksin Covid-19 

digunakan;59,5

% responden 

merasa vaksin 

tidak dapat 

menekan 

penyebaran 

virus 

Corona;42,6% 

ragu-ragu 

terhadap 

efektivitas 

vaksin Covid-

19;50% 

responden 

mempertanyaka

n kehalalan 

vaksin;58,1% 

responden setuju 

bahwa manusia 

memerlukan 

vaksin; 52,0%  

responden juga 

menyatakan 

setuju jika Virus 

Corona akan 

hilang dengan 

sendirinya jika 

manusia 

berserah 

sepenuhnya 

pada Tuhan; 

47,3% 

responden setuju 

bahwa hanya 

dengan tindakan 

pencegahan 

berupa 3M 

dapat menekan 

penyebaran 

Untuk 

mengetah

ui 

penerimaa

n vaksin 

Covid-19 

di Kota 

Semarang 
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virus; 48,0% 

responden setuju 

dengan 

anggapan bahwa 

Covid-19 bisa 

disembuhkan 

dengan ramuan 

jamu/rimpang-

rimpangan khas 

Indonesia; 

51,4% 

responden setuju 

bahwa dengan 

pendapat bahwa 

pandemi Covid-

19 merupakan 

produk 

propaganda, 

konspirasi dan 

lain sebagainya; 

dan 57,4% 

responden tidak 

yakin bahwa 

pemerintah 

mampu 

mengatasi 

pandemic 

Covid-19 

dengan baik. 

7. Nining 

Puji 

Astuti, 

Erlangga 

Galih 

Zulva 

Nugroho, 

Joma 

Chyntia 

Lattu, 

Imelzy 

Riana 

Potempu, 

Dewi 

Anggiani 

Swandan

a 

Persepsi 

Masyarak

at 

terhadap  

penerimaa

n 

vaksinasi 

Covid-

19:Literat

ur Review 

Untuk 

mengeta

hui 

tentang 

persepsi 

dan 

penerim

aan 

masyara

kat 

terhadap 

vaksinas

i Covid-

19. 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

desain 

deskriptif 

Keragu-raguan 

yang muncul 

dari Masyarakat 

disebabkan 

karena 

kurangnya 

informasi yang 

memadai. 

Dalam 

menangani 

keragu-raguan 

vaksin Covid-19 

yang meluas 

mengharuskan 

adanya 

kolaborasi 

upaya 

pemerintah, 

membuat 

kebijakan 

kesehatan, dan 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

berfokus 

pada 

faktor-

faktor 

yang 

mempeng

aruhi 

penerimaa

n 

vaksinasi 

Covid-19. 

Sedangka

n 

penelitian 

olehNinin

g Puji 
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sumber media, 

termasuk media 

social 

perusahaan yang 

direkomendasik

an untuk 

membangun 

kepercayaan 

vaksinasi Covid-

19 dalam 

kalangan umum 

publik, melalui 

penyebaran 

pesan yang tepat 

waktu  sangat 

jelas melalui 

saluran advokasi 

terpercaya 

dalam keamanan 

dan kemanjuran 

vaksin Covid-19 

yang sudah 

tersedia saat ini. 

Dampak yang 

akan muncul 

jika masyarakat 

tidak 

mempercayai 

vaksin Covid-19 

iyalah 

kelumpuhan 

seluruh sektor 

baik ekonomi, 

social dan 

pariwisata di 

Dunia akan 

mengalami 

penurunan yang 

drastis sehingga 

menyebabkan 

banyak tingkat 

pengangguran 

karena 

penutupan 

lapangan 

pekerjaan, 

bencana 

kelaparan, 

muncul berbagai 

penyakit lain 

Astuti, 

Erlangga 

Galih 

Zulva 

Nugroho, 

Joma 

Chyntia 

Lattu, 

Imelzy 

Riana 

Potempu, 

Dewi 

Anggiani 

Swandana 

Untuk 

mengetah

ui tentang 

persepsi 

dan 

penerimaa

n 

masyarak

at 

terhadap 

vaksinasi 

Covid-19. 
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seperti gizi 

buruk dan 

terjadi 

peningkatan 

kematian 

seluruh populasi 

dunia.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Covid-19 

1. Defenisi Covid-19 

Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 adalah jenis penyakit 

baru yang disebabkan oleh infeksi Virus Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (SARSCOV-2) atau yang dikenal dengan novel 

coronavirus (2019-nCoV) (Singhal, 2020). Penyakit ini ditularkan melalui 

droplet (percikan) pada saat berbicara, batuk, dan bersin dari orang yang 

terinfeksi virus corona.  Selain itu penyakit ini juga dapat ditularkan melalui 

kontak fisik (sentuhan atau jabat tangan) dengan penderita serta menyentuh 

wajah, mulut, dan hidung oleh tangan yang terpapar virus corona (Singhal, 

2020). Menurut Razi dkk (2021), perilaku hidup bersih dan sehat untuk 

mencegah virus corona dapat berupa cara mencuci tangan yang baik dan 

benar, cara menerapkan etika batuk, cara melakukan Physical Distancing 

(menjaga jarak fisik), dan cara menjaga kebersihan diri(Razi et al, 2021). 

Kebijakan social distancing dilakukan agar memutus mata rantai 

Covid-19. Kita dapat  mengambil pelajaran terdahulu pada kisah Nabi 

Ayyub as yang menderita penyakit menular sehingga ia mengisolasi dirinya 

disuatu tempat. Kisah tersebut tercermin dalam QS.Al Anbiya‟ ayat 83, 

sebagai berikut: 

ٍََ يْ ًِ حِ انرّٰ ًُ َْتاَرَْحَ وَاَ رُّ ُيِاَنضُّ سَّ ًَ اََِّيْ
 َ وَايَُّىْباَذَِْاَدٰىرَبَّه ۤٗ

Terjemahan: 

"dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "(Ya 

Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan 

Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."(QS. Al-Anbiya 21: 

Ayat 83) 
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Ad Durru merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja 

darra-yadurru, yang artinya rusak atau lawan dari manfaat. Dari kata ini 

muncul kata madarrat yang artinya sesuatu yang merusak. Masdar dari 

kata kerja ini dapat berbentuk darrun, dengan fathah pada huruf dad, yang  

artinya segala macam kesulitan yang menimpa. Bentuk lain dari masdar ini 

adalah durrun, dengan dammah pada huruf dad (seperti yang di sebut 

dalam ayat ini), yang artinya segala kesulitan yang menimpa diri 

seseorang, seperti penyakit, kehilangan harta, dan lain sebagainya. 

Meskipun para ulama berselisih, setidaknya ayat ini 

menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi Ayyub mengalami kesulitan 

terhadap penyakitnya serta di asingkan di suatu desa terpencil. Di situlah 

Nabi Ayyub mengisolasi diri tanpa di temani siapapun sambil ikhtiar dan 

berdoa kepada  Allah agar penyakitnya di angkat. 

Pada ayat-ayat yang lalu Allah telah  menerangkan kisah Nabi 

Daud dan Sulaiman a.s, serta bermacam nikmat yang telah dia karuniai 

kepada mereka, baik berupa hukum, pengetahuan, pemahaman Makhluk-

Nya. Dalam ayat ini Allah menerangkan kisah Nabi Ayyub a.s, yang 

menderita  penyakit dan pertolongan Allah kepadanya dalam melenyapkan 

penyakit itu serta di berikan rahmat untuk memiliki keturunan. Semuanya 

itu agar menjadi peringatan dan pelajaran bagi hambanya yang lain tentang  

nikmat Allah kepada orang-orang yang beriman. 

Dengan ayat ini Allah mengingatkan Rasul-Nya dan kaum 

muslimin kepada kisah Nabi Ayyub a.s yang di timpa suatu penyakit yang 

berat sehinga berdoa memohon pertolongan tuhannya untuk 

menyembuhkan penyakitnya itu, kerena ia yakin bahwa allah amat 

penyangyang. Pendapat ulama yang lain pada ayat ini hanya mencurahkan 
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isi hatinya kepada Allah seraya mengagungkan kebesaran Allah yang 

Maha Pengasih dan Penyayang. 

2. Epidemiologi 

Kasus Pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pertama kali 

dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Penyakit 

ini berkembang pesat dan telah menyebar ke berbagai provinsi lain di Cina, 

bahkan menyebar hingga ke Thailand dan Korea Selatan dalam kurun waktu 

kurang dari satu bulan. Pada 11 Februari 2020, World Health Organization 

(WHO) mengumumkan nama penyakit ini sebagai Virus CoronaDisease 

(Covid-19) yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yang sebelumnya 

disebut 2019-nCoV dinyatakan sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 

2020 (Susilo dkk., 2020).  

Berdasarkan laporan WHO, pada tanggal 30 Agustus 2020, terdapat 

24.854.140 kasus konfirmasi Covid-19 di seluruh dunia dengan 838.924 

kematian (CFR 3,4%). Wilayah Amerika memiliki kasus terkonfirmasi 

terbanyak, yaitu 13.138.912 kasus. Selanjutnya wilayah Eropa dengan 

4.205.708 kasus, wilayah Asia Tenggara dengan 4.073.148 kasus, wilayah 

Mediterania Timur dengan 1.903.547 kasus, wilayah Afrika dengan 

1.044.513 kasus, dan wilayah Pasifik Barat dengan 487.571 kasus (WHO, 

2021) 

3. Manifestasi Klinis 

Gejala ringan didefinisikan sebagai pasien dengan infeksi akut 

saluran bernapas tanpa komplikasi bisa disertai dengan demam, fatigue, 

batuk (tanpa sputum), anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal, 

atau sakit kepala. Pasien tidak memerlukan suplementasi oksigen. Pasien 
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Covid-19 dengan pneumonia berat ditandai dengan demam, ditambah salah 

satu dari gejala: 

a. frekuensi pernapasan >30x/menit 

b. distres pernapasan berat, atau  

c. saturasi oksigen 93% tanpa bantuan oksigen. Pada pasien geriatri dapat 

muncul gejala-gejala yang atipikal.(Susilo et al., 2020) 

Perjalanan penyakit dimulai dengan masa inkubasi yang lamanya 

sekitar 3-14 hari (median 5 hari).  Pada masa ini leukosit dan  limfosit masih 

normal atau sedikit menurun dan pasien tidak bergejala. Pada fase 

berikutnya (gejala awal), virus menyebar melalui aliran darah yang  diduga 

awalnya pada jaringan yang mengekspresi ACE2 seperti paru-paru, saluran 

pencernaan dan jantung. Gejala pada fase ini umumnya ringan. Serangan 

kedua terjadi 4-7 hari sesudah timbul gejala awal. Pada saat ini pasien masih 

demam dan mulai sesak, lesi di paru memburuk, limfosit menurun. Penanda 

inflamasi mulai meningkat dan mulai mengalami hiperkoagulasi.  Jika tidak 

diatasi, fase selanjutnya inflamasi makin tidak terkontrol, terjadi badai 

sitokin yang mengakibatkan ARDS, sepsis, dan komplikasi lainnya (Susilo 

et al., 2020). 

4. Komplikasi 

a. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) 

1)  Onset baru atau gejala respirasi memburuk dalam satu minggu 

klinis diketahui  

2) Foto dada (X-ray; CT Scan; atau USG paru): opasitas bilateral, 

tidak sepenuhnya oleh efusi, lobar atau kolaps paru, atau nodul  
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3) Asal edema: gagal napas tidak sepenuhnya oleh gagal jantung 

atau overload cairan. Perlu penilaian objektif seperti 

ekokardiografi 2. 

b.  Sepsis  

a) Dewasa: disfungsi organ disebabkan disregulasi respon tubuh 

terhadap infeksi (Score SOFA). Tanda organ disfungsi: 

perubahan status mental; susah napas atau napas cepat, 

saturasi oksigen rendah, urin output berkurang; HR 

meningkat; nadi teraba lemah, ektremitas dingin, tekanan 

darah rendah, kulit mottling, hasil lab: koagulopati, 

trombositopenia, asidosis, tinggi laktat atau hiperbilirubinemia  

b) Anak: curiga infeksi atau terbukti infeksi dan 2≥ kriteria 

SIRS, yang salah satunya suhu abnormal atau leukosit 

abnormal 3.  

c. Syok septik  

a) Dewasa: persisten hipotensi walaupun sudah dilakukan 

resusitasi cairan, membutuhkan vasopressor untuk 

mempertahankan MAP ≥ 65 mmHg dan serum laktat >2 

mmol/L  

b) Anak: hipotensi atau 2-3 dari berikut: perubahan status mental 

atau bradikardi atau CRT meningkat; vasodilatasi hangat 

dengan nadi bounding; takipnea; kulit motling atau petekie 

atau purpura; peningkatan laktat; oliguria; hiper atau 

hipotermia (Tegal, n.d, 2021). 
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B. Tinjauan Umum Tentang Vaksin 

1. Defenisi Vaksin 

Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna 

untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin yang 

juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik 

yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman 

penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh 

untuk melindungi kita dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping 

yang berbahaya (Rusydi et al., 2021). 

Vaksinasi membuat sistem kekebalan tubuh  seseorang mampu 

mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab 

infeksi.  Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian  vaksin Covid-

19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat 

virus ini. Vaksin Covid-19 mendorong terbentuknya hard immunity 

atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang 

yang tidak bisa di vaksin karena alasan tertentu, dengan mendapatkan 

vaksinasi tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di 

sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona 

(Handayangi, 2021). 

Islam memerintahkan supaya tidak pernah melupakan 

kewajiban berikhtiar, karena Allah telah menyediakan obat untuk 

setiap penyakit. Seperti yang telah di gambarkan oleh nabi Musa as, 

sebagai berikut: 
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َُعَهيَْهَِوَسَهَّىََ َِصَهَّىَاللََّّ رْدَاءَِقاَلََقاَلََرَسُىلَُاللََّّ َأبَيَِاندَّ ٍْ عَ

وَا اءََوَاندَّ ََأََزَْلََاندَّ َاللََّّ ٌَّ َدَاءٍَدَوَاءًَفتَدََاوَوْاَوَلَََإِ ءََوَجَعَمََنكُِمِّ

 تدََاوَوْاَبحَِرَاوٍَ
Artinya: 

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, Allah menurunkan 

penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menetapkan bagi setiap 

penyakit obatnya.Maka, janganlah berobat dengan perkara yang 

haram." (HR Abu Dawud) 

Dikisahkan, tatkala Nabi Musa tertimpa suatu penyakit, orang-

orang Bani Israil menjenguknya. Saat mereka mengetahui jenis 

penyakit yang diderita Nabi Musa, mereka menyarankannya untuk 

meminum obat tertentu agar bisa sembuh. 

Namun, saat itu Nabi Musa menjawab, "Saya tidak akan 

minum sampai Allah SWT menyembuhkan penyakit saya tanpa 

meminum obat. "Seperti dikisahkan dalam buku berjudul "365 Kisah 

Teladan Islam" karya Ariany Syurfah, penyakit Nabi Musa tak 

kunjung sembuh lantaran enggan meminum obat. 

Hingga kemudian, Allah menurunkan wahyu kepadanya. 

"Demi keagungan dan kemuliaan-Ku, Aku tidak akan 

menyembuhkanmu sampai engkau mengobati dirimu sendiri dengan 

obat yang mereka sebutkan." 

Kemudian, Nabi Musa berkata kepada orang-orang Bani Israil 

agar mengobatinya dengan obat yang mereka sebutkan. Lalu, mereka 

segera mengobatinya dan Nabi Musa pun sembuh. 
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2. Jenis-jenis Vaksin 

a. Vaksin Sosial 

Vaksin sosial merupakan istilah dari upaya yang dilakukan 

dalam mencegah terjadinya penularan virus corona dengan 

menerapkan protokol kesehatan, seperti: 

a) Mencuci Tangan 

Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu 

protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah 

penularan covid-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah 

tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. 

Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, 

gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan 

alcohol setidaknya dengan kadar 60%. 

b) Memakai Masker 

Pada awal pandemi Covid-19, organisasi kesehatan 

dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya 

direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. 

Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, 

sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring 

bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO 

di atas, akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang 

(baik yang sehat maupun yang sakit) agar selalu 

menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah. 
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c) Menjaga Jarak 

Protokol kesehatan lainnya  yang perlu di patuhi 

adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam 

keputusan Menteri Kesehatan RI dalam “protokol kesehatan 

bagi masyarakat ditempat dan fasilitas umum dalam rangka 

pencegahan dan pengendalian Covid-19”. Menjaga jarak 

minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari 

terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin 

serta menghindari kerumunan,keramaian dan berdesakan. 

d) Menghindari Kerumunan 

Merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. 

Menurut Kementerian Kesehatan RI (KemenKes), 

masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada 

diluar rumah karena semakin banyak dan sering bertemu 

orang maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun 

semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian 

terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun 

(lansia). Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis 

memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. 

e) Membatasi Mobilitas 

Virus corona penyebab Covid-19 bisa berada dimana 

saja jadi, semakin banyak menghabiskan waktu diluar 

rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus Covid-19. 

Menurut KemenKes, meski sehat dan tidak ada gejala 

penyakit belum tentu tidak terkena Covid-19. 
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b. Vaksin biasa 

Penetapan jenis-jenis vaksin Covid-19 di Indonesia oleh 

Kementrian Kesehatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/ Menkes/9860/2020 tentang 

Penetapan jenis vaksin untuk pelaksanan vaksinasi Covid-19, 

meliputi:  

1) AstraZeneca 

Vaksin Covid-19 AstraZeneca adalah larutan injeksi 

dalam wadah multi dosis ChAdOx1-S (rekombinan) dan larutan 

tidak berwarna sampai agak coklat, bening sampai agak buram. 

Khasiat klinis vaksin Covid-19 AstraZeneca telah dievaluasi 

berdasarkan analisis sementara atas data yang dikumpulkan dari 

empat uji coba acak, buta, terkontrol yang sedang berlangsung. 

Harga impor vaksin Covid-19 AstraZeneca sebesar 60.000 

rupiah per dosis dan Indonesia telah membayar 50 persen untuk 

100 juta dosis sebesar 3,6 triliun. 

2) China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)  

Vaksin Covid-19 Sinopharm menggunakan metode 

inaktivasi virus, metode ini merupakan cara klasik untuk 

memproduksi vaksin yaitu virus yang terbunuh masih bersifat 

imunogenik ini dapat diidentifikasi oleh system kekebalan tubuh 

manusia dapat memicu respon kekebalan dengan menghasilkan 

antibodi. Vaksin Covid-19 CNPGC Sinopharm berasal dari sel 

Vero yang melalui proses budidaya, inaktivasi dan pemurnian. 

Imunogenisitas, keamanan, dan perlindungan kekebalan vaksin 
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dipelajari dengan serangkaian tes pada hewan seperti tikus, 

marmut, kelinci dan monyet rhesus. 

Vaksin Covid-19 CNPGC Sinopharm diumumkan secara 

resmi terdaftar di UEA dan Bahrain masing-masing pada 

tanggal 9 dan 12 Desember, berdasarkan hasil uji klinis Tahap 

III yang menunjukkan tingkat kemanjuran 86%, tingkat 

serokonversi 99% dari anti bodi penawar dan Efektivitas 100% 

dalam mencegah kasus Covid-19 sedang dan berat. Standar 

diagnosis kasus infeksi dan proses peninjauan uji klinis Fase III 

bervariasi di berbagai negara, tingkat kemanjuran 86% yang 

diumumkan oleh UEA dan 79,34% oleh Cina adalah nyata dan 

valid. Harga vaksin Covid-19 Sinopharm sebesar 2,1 juta rupiah 

per dosis. 

3) Moderna  

Vaksin Covid-19 Moderna adalah vaksin mRNA yang 

telah terbukti sangat efektif dalam mencegah gejala penyakit 

Covid-19. Secara keseluruhan, dalam fase 3 uji coba acak, 

terstratifikasi, tersamar ganda, terkontrol plasebo, mRNA- 1273 

efektif mencegah penyakit Covid-19 bergejala dan aman pada 

waktu median untuk tindak lanjut selama 2 bulan. Harga impor 

vaksin Covid-19 moderna sebesar 450.000 ribu per dosis. 

4) Pfizer 

Vaksin Pfizer BioNTech Covid-19 adalah vaksin 

messenger RNA (mRNA) yang memiliki komponen sintetis, 

atau yang diproduksi secara kimiawi, dan komponen yang 

diproduksi secara enzimatik dari zat yang ada secara alami 
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seperti protein. Vaksin tidak mengandung virus hidup. 

Pembuatan vaksin ini tidak seperti vaksin tradisional yang 

menggunakan virus yang tidak aktif, mati, atau bagian dari virus 

sebenarnya untuk memacu respon imun tetapi mRNA 

mengirimkan pesan ke sel tubuh melalui amplop nano partikel 

lipid yang menginstruksikan sel  menghasilkan protein lonjakan 

yang ditemukan di permukaan virus corona yang memulai 

infeksi. Proses menginstruksikan sel untuk menghasilkan protein 

lonjakan yang memacu respon imun termasuk pembentukan 

antibodi khusus protein lonjakan SARS-CoV-2. Vaksin Pfizer 

akan dihargai US$19,50 (Rp 276,050) per dosis. 

5) Bio Farma (Persero)  

Vaksin Covid-19 oleh PT. Bio Farma adalah produk 

vaksin dalam negeri yang di produksi oleh PT. Bio Farma. 

Vaksin Covid-19 dalam negeri dinamakan vaksin merah putih 

dengan proses produksi kerjasama dengan perusahaan asal 

China-Sinovac Biotech. Kerjasama dalam hal ini adalah 

pengadaan bahan baku serta ahli teknologi dari pihak 

perusahaan China-Sinovac Biotech untuk fill and finish product 

Covid-19 dan proses quality control sebelum pengolahan bahan 

baku. Harga bahan baku vaksin dari sinovac saat impor vaksin 

157.000 rupiah per dosisi. 

6) Sinovac Biotech Ltd  

Vaksin Sinovac Biotech Ltd didasarkan pada patogen tidak 

aktif yang dibuat dengan menumbuhkan seluruh virus di 

laboratorium dan kemudian membunuhnya. CoronaVac 
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(Sinovac Life Sciences, Beijing, China) adalah kandidat vaksin 

yang tidak aktif terhadap Covid-19 yang telah menunjukkan 

imunogenisitas yang baik pada tikus dan primata non-manusia 

dengan antibody penawar yang di induksi vaksin terhadap 

SARS-CoV-2 yang dapat menetralkan sepuluh strain 

representatif SARS-CoV-2. 

Selain itu, hasil menunjukkan CoronaVac memberikan 

perlindungan parsial atau lengkap pada pneumonia interstisial 

yang parah setelah tantangan SARS-CoV-2 tanpa peningkatan 

infeksi yang bergantung pada antibodi yang dapat diamati yang 

men dukung perkembangan ke uji klinis pada manusia. Harga 

impor vaksin Covid-19 sinovac di Indonesia memiliki perbedaan 

harga antara vaksin dan bahan baku vaksin. Bahan baku vaksin 

sinovac 157.000 rupian per dosis dan vaksin jadi 192.000 ribu 

per dosis. (Mustaufiatin, 2021) 

7) Booster   

Vaksinasi booster adalah vaksinasi Covid-19 setelah 

seseorang mendapatkan vaksinasi dosis lengkap yang ditujukan 

untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang 

masa perlindungan.  

Berdasarkan Surat Edaran No. SR.02.06/II/408/2022, 

pelaksanaan vaksin program dosis lanjutan (booster) 

dilaksanakan secara serentak diseluruh kabupaten/kota bagi 

masyarakat umum tanpa menunggu target capaian vaksinasi. 

Syarat penerimaan vaksin dosis lanjutan (booster) masih sama, 

yakni dengan menunjukkan NIK dengan membawa E-KTP/KK 
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atau melalui aplikasi peduli lindungi, berusia 18 tahun ke atas, 

dan telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 

6 bulan sebelumnya. Dosis lanjutan yang diberikan pada 

triwulan pertama 2022 adalah orang yang mendapatkan vaksin 

primer sinovac akan mendapatkan booster Astrazeneca (1/2 

dosis) atau Pfizer (1/2 dosis). Jika mendapatkan vaksin primer: 

Astrazeneca maka booster yang bisa didapat adalah Moderna 

(1/2 dosis) atau Pfizer (1/2 dosis) atau Astrazeneca (1 dosis). 

Terakhir, untuk membantu percepatan vaksinasi Covid-19, dosis 

2 vaksin Astrazeneca dapat diberikan 8 minggu setelah vaksin 

dosis 1 (Br Sembiring, 2022). 

3. Urgensi Vaksin 

Covid-19 telah menjadi masalah global, hingga saat ini 

pandemi virus Corona belum juga berakhir. Diperlukan langkah-

langkah yang tepat dan cepat untuk menekan kasus yang terus 

bertambah. Melihat data saat ini maka percepatan penanggulang 

pandemi ini menjadi wajib salah satunya adalah upaya 

pencegahan melalui vaksinasi, sebab: 

1. Vaksin diperuntukkan untuk melindungi tubuh dari serangan 

penyakit tertentu sehingga membantu mencegah penyebaran 

penyakit. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh umumnya 

mengandung virus atau bakteri yang telah dilemahkan, serta 

protein mirip bakteri yang diperoleh dari pengembangan di 

laboratorium.  

2. Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan 

yang paling murah karena dapat mencegah, mengurangi angka 
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kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit. 

(Handayangi, 2021) 

4. Efek Vaksin 

Adapun yang terjadi pasca pelaksanaan vaksinasi Covid-

19 atau setelah dilakukan vaksinasi Covid-19, terdapat gejala 

atau reaksi yang timbul karena efek samping dari vaksin 

tersebut. Pengertian efek samping dalam dunia kedokteran 

adalah suatu dampak atau pengaruh yang merugikan dan tidak 

diinginkan yang timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan atau 

intervensi lain seperti pembedahan. Suatu pengaruh atau 

dampak negatif disebut sebagai efek samping ketika hal itu 

timbul sebagai efek sekunder dari efek terapi utamanya. Jika 

efek itu muncul sebagai hasil dari dosis atau prosedur yang tidak 

tepat maka disebut sebagai kesalahan medis (Wikipedia, 2021). 

Reaksi yang timbul karena efek samping vaksin dibagi 

menjadi dua (World Health Organization, 2021): 

a. Reaksi Ringan:  

1) Reaksi Lokal: 

a) Nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat disuntikkan 

b) Reaksi lokal lain yang berat misalnya selulitis;  

2) Reaksi Sistemik:  

a) Demam 

b) Nyeri otot seluruh tubuh (myalgia) 

c) Nyeri sendi (atralgia) 

d) Badan lemah 

e) Sakit kepala 
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b. Reaksi Berat.  

Reaksi berat yaitu reaksi yang biasanya tidak 

menimbulkan masalah jangka panjang, namun dapat 

menimbulkan kecacatan, menimbulkan kejang, dan reaksi 

alergi yang timbul sebagai akibat reaksi tubuh terhadap 

komponen tertentu yang ada di dalam vaksin. Apabila reaksi 

berat terjadi, maka harus dilaporkan karena reaksi alergi berat 

(syok anafilaksis) dapat mengancam jiwa atau dapat menjadi 

reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) serius. (Pasca 

et al., 2021) 

Meskipun semua vaksin yang digunakan dalam 

program imunisasi nasional aman dan efektif jika digunakan 

dengan benar, namun dalam praktiknya tidak ada vaksin yang 

benar-benar bebas risiko dan kadang efek samping dapat 

terjadi setelah imunisasi. Lima subkategori definisi spesifik 

penyebab KIPI telah didefinisikan oleh WHO, yaitu reaksi 

terkait produk vaksin, reaksi terkait efek pada kualitas vaksin, 

reaksi terkait kesalahan pada imunisasi, reaksi terkait ansietas 

pada imunisasi, dan kejadian coincidental: 

1) Vaccine product-related reaction: KIPI yang disebabkan  

oleh vaksin karena satu atau lebih sifat yang melekat pada 

produk vaksin. Sebagai contoh; pembengkakan ekstremitas 

ekstensif setelah vaksinasi DTP. Kategori ini dapat dibedakan 

menjadi ringan, berat, dan serius.  

2) Vaccine quality defect-related reaction: KIPI yang 

disebabkan atau dipicu oleh vaksin yang disebabkan oleh satu 
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atau lebih cacat kualitas produk vaksin, termasuk perangkat 

administrasinya, seperti yang disediakan oleh produsen. 

3) Immunization error-related reaction: KIPI yang disebabkan 

oleh penanganan, peresepan atau pemberian vaksin yang 

tidak tepat dan dengan demikian, menurut sifatnya, dapat 

dicegah.  

4) Immunization anxiety-related reaction: KIPI yang timbul 

karena kecemasan terhadap imunisasi. Individu bereaksi 

sebagai antisipasi yang dihasilkan dari injeksi apapun. Reaksi 

ini tidak terkait dengan vaksin, tetapi takut terhadap injeksi.  

5) Coincidental event: KIPI yang disebabkan oleh hal lain selain 

produk vaksin, kesalahan imunisasi atau kecemasan 

imunisasi.  

5. Cara kerja vaksin Covid-19 

Ketika masuk ke dalam tubuh, vaksin Covid-19 

membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan minggu 

untuk membentuk antibodi. Cara kerja vaksin Covid-19 di 

dalam tubuh itu seperti, Vaksin Covid-19 bekerja dengan 

membuat antibodi untuk melawan virus corona. Antibodi 

menempel pada protein virus. Saat vaksin Covid-19 dibuat, 

virus corona yang menjadi bahan pembuatan vaksin diubah 

menjadi non-aktif dengan menggunakan bahan kimia yang 

disebut beta-propiolakton. Virus corona yang tidak aktif  

tidak bisa bereplikasi lagi, tapi proteinnya tetap utuh karena 

virus corona dalam vaksin sudah mati, maka bisa disuntikkan 
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ke tubuh manusia tanpa menyebabkan infeksi Covid-

19.(Makarim,2021) 

Begitu masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang 

tidak aktif  dikalahkan oleh sejenis kekebalan yang disebut 

sel pembawa antigen. Sel yang membawa antigen merusak 

virus corona hingga muncul beberapa fragmen di 

permukaannya, sehingga sel  tubuh bisa mendeteksi fragmen 

tersebut. Antibodi pun terbentuk. Sel kekebalan tubuh 

menjadi aktif, berkembang biak, dan mengeluarkan antibodi 

untuk melawan virus corona. Setelah vaksin disuntikkan, 

sistem imun mampu merespons infeksi virus corona yang 

hidup.  Kemudian sel kekebalan mencegah virus untuk masuk 

dan memblokir virus dengan berbagai cara. Tubuh 

menyimpan segala informasi tentang virus corona setelah 

disuntikan vaksin Covid-19.  Tubuh dapat mengingat virus 

corona selama bertahun-tahun lamanya. 
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C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi 

Covid-19 di Amerika Serikat menurut (Wang et al., 2021), yaitu: 

a. Ras/etnis 

Orang kulit hitam secara konsisten lebih ragu untuk mengambil 

vaksin Covid-19 dari pada orang kulit putih. Terlebih lagi, 

beberapa atribut vaksin memiliki efek yang berbeda secara 

signifikan pada penyerapan diseluruh kelompok ras dan etnis. 

Kami menemukan bukti kuat bahwa peningkatan kemanjuran 

vaksin memiliki efek yang lebih lemah pada penerimaan vaksin di 

antara orang kulit putih. 

b. Usia  

Orang Amerika yang lebih tua dalam penelitian kami secara 

konsisten lebih enggan menerima vaksin Covid-19 dari pada orang 

Amerika yang lebih muda. Orang Amerika yang lebih tua dan lebih 

muda menanggapi dengan cara yang sama terhadap informasi 

tentang durasi perlindungan vaksin, serta kejadian efek samping 

besar dan kecil. Namun, menyetujui vaksin oleh Otorisasi 

Penggunaan Darurat FDA memiliki efek buruk yang sangat kuat 

pada kesediaan vaksin di antara orang Amerika yang lebih tua. Di 

antara mereka yang berusia di bawah 60 tahun, EUA hanya sedikit 

menurunkan penerimaan vaksin sekitar 1,5%. Di antara mereka 

yang berusia 60 tahun ke atas, efeknya hampir tiga kali lebih besar. 

c. Jenis kelamin 

Secara statistik dalam penerimaan vaksin antara pria dan 

wanita di setiap tingkat atribut dalam percobaan kami. Wanita 
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secara sistematis kurang bersedia menerima vaksin Covid-19 dalam 

survey kami daripada pria.Selain itu, gender secara signifikan 

memoderasi pengaruh beberapa faktor pada penerimaan vaksin. 

Misalnya, durasi perlindungan yang lebih lama memiliki efek 

positif  yang lebih besar pada keinginan untuk di vaksin antara 

perempuan dari pada laki-laki. 

 Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Hammour et 

al., 2021) di Arab Saudi menemukan beberapa faktor yang 

mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19, antara lain: 

a. Pengetahuan  

Pengetahuan tentang vaksin merupakan prediktor penting 

dari vaksinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengetahuan tentang  vaksin Covid-19 masih terbatas pada populasi 

orang dewasa, bahkan tentang beberapa aspek dasar. Kurangnya 

pengetahuan ini dapat berdampak buruk pada pengambilan 

keputusan mengenai vaksinasi Covid-19. Penilaian terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi pengetahuan tentang vaksin Covid-19 

dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan 

tinggi dan usia di atas 45 tahun dikaitkan dengan peningkatan 

pengetahuan (P<0,05). Orang dengan gelar terkait medis juga 

ditemukan memiliki lebih banyak pengetahuan tentang vaksin 

Covid-19. Sedangkan pada masyarakat umum masih minim akan 

pengetahuan tentang vaksinasi, sehingga menunjukkan kebutuhan 

mendesak untuk mengedukasi masyarakat agar meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran mereka tentang vaksin Covid-19. 

b. Kekhawatiran  
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Hambatan yang paling sering dilaporkan untuk vaksinasi 

dalam penelitian kami adalah kekhawatiran tentang keamanan 

vaksin. Selain kekhawatiran tentang keamanan, kemanjuran vaksin 

merupakan kendala substansial lain untuk vaksinasi. Penelitan yang 

dilakukan di Uni Emirat Arab melaporkan 59% sampel penelitian 

mengungkapkan kekhawatiran mengenai vaksin dan keamanannya. 

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

vaksin Covid-19 aman dan efektif, dan hasil dari latihan 

pemantauan keamanan meyakinkan. Selain itu, CDC telah 

melaporkan bahwa efek samping yang  serius setelah menerima 

vaksin Covid-19, seperti anafilaksis, bolismetromboem vena, dan 

miokarditis jarang terjadi. 

 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Arumsari et al., 2021) 

di Indonesia mengenai faktor-faktor penerimaan vaksinasi Covid-

19, sebagai berikut: 

a. Usia, dalam penelitian ini didapatkan hasil di Kota Semarang 

dengan responden sasaran berada pada rentang usia 18-59 

tahun. Berdasarkan hasil penelitian kelompok usia 25-31 

tahun paling banyak berpartisipasi dalam penelitian ini, yaitu 

sebesar 48%, responden dengan kelompok usia remaja (18-24 

tahun) hanya sebesar 18% yang dikategorikan sebagai 

kelompok usia dewasa. Beberapa penelitian mengungkapkan 

hasil yang berbeda-beda mengenai usia. Berdasarkan 

penelitian El-Elimat et al di Yordania mengemukakan bahwa 

kelompok usia dewasa, di atas 35 tahun, memiliki tingkat 

penerimaan terhadap vaksin lebih kecil dengan nilai p = 0,001 

dibandingkan dengan kelompok usia muda (El-Elimat et al., 

2021). Sedangkan Lazarus et al menyatakan hal yang berbeda 
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bahwa orang yang lebih tua, 25-64 tahun, cenderung 

menerima vaksin daripada kelompok usia muda (kurang dari 

25 tahun) (Lazarus et al., 2021). 

b. Jenis kelamin, berdampak pada status penerimaan, sikap dan 

hasil vaksinasi secara keseluruhan. Perempuan cenderung 

lebih tidak menerima vaksin, namun setelah dilakukan 

vaksinasi perempuan cenderung mengembangkan respon 

antibodi pelindung yang lebih tahan lama jika dibandingkan 

dengan laki-laki. Meskipun demikian, perempuan juga lebih 

sering mengalami efek samping yang ditimbulkan akibat 

vaksin. 

c. Pendidikan, hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan terakhir responden terbanyak berada pada jenjang 

SMA/SMK/MA, yaitu sebanyak 41% disusul dengan S1 

sebanyak 28%, dan S2 sebanyak 25%. Dalam penelitian (Paul 

et al, 2021) tingkat pendidikan menjadi salah satu tolak ukur 

bagi penerimaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19, 

dimana 16% penyebab penolakan responden adalah tingkat 

pendidikan yang lebih rendah. Penelitian tersebut memberikan 

gambaran bahwa dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, 

pengetahuan masyarakat akan meningkat sehingga 

penerimaan vaksin akan lebih tinggi. 
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D. Kerangka Teori 

Bagan 1.1  

Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 

Vaksin Biasa 

1. Definisi 

2. Epidemiologi 

3. Manifestasi Klinis 

4. Komplikasi 

Vaksin Sosial 

Cara Pencegahan 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan 

vaksinasi covid-19 di 

Amerika Serikat menurut 

(Wang et al., 2021), yaitu: 

1. Ras/Etnis 

2. Usia 

3. Jenis Kelamin 
 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Hammour et al., 2021) di Arab 

Saudi menemukan beberapa 

faktor yang mempengaruhi 

penerimaan vaksinasi Covid-19, 

antara lain: 

1. Pengetahuan 

2. Kekhawatiran 
 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Arumsari et al., 2021) di 

Indonesia mengenai faktor-faktor 

penerimaan vaksinasi Covid-19, 

sebagai berikut: 

1. Usia 

2. Jenis kelamin 

3. Pendidikan 
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E. Kerangka Konsep 

Bagan 1.2  

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 Vaksin Biasa 

1. AstraZeneca 

2. CNPGP 

(Shinoparm) 

3. Moderna  

4. Pfizer 

5. Bio farma 

(persero) 

6. sinovac 

 

Faktor Penerimaan 

Vaksin 

Vaksin Sosial 

Variabel Independen Variabel Dependen 

1. Mencuci Tangan 

2. Memakai Masker 

3. Menjaga Jarak 

4. Menghindari 

Kerumunan 

5. Membatasi Mobilitas 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Literature review merupakan sebuah proses analisis artikel yang 

terintegrasi dan bukan hanya melakukan ringkasan secara acak dan sesuka hati 

penulis, akan tetapi literature review merupakan tulisan ilmiah yang terkait 

langsung dengan pernyataan yang sudah di rumuskan sebelumnya. Pada saat 

proses pengumpulan  

Artikel yang di jadikan literature review, maka bisa juga ditemukan 

penjelasan latar belakang penelitian tentang suatu topik, alasan mengapa topik 

tersebut penting untuk di teliti, menemukan keterkaitan antara studi dan 

permasalahan penelitian, mengidentifikasi tema dan konsep, mengidentifikasi 

kesenjangan utama antara permasalahan dan hasil penelitian, serta melakukan 

peninjauan terhadap pertanyaan yang sudah dilakukan berdasarkan studi 

terdahulu yang sudah dilakukan (A Ramdhani,2020). 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif naratif dengan pendekatan 

literature review, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efek 

vaksinasi Covid-19. Penelitian deskriptif, berfokus pada penjelasan sistematis 

tentang fakta yang diperoleh saat penelitian di lakukan. Penelitian deskriptif 

tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetap menggambarkan “apa 

adanya” tentang suatu variabel gejala dan keadaan. Oleh karena itu, penelitian 

ini menggunakan desain deskriptif naratif karena faktor-faktor yang 

mempengaruhi efek vaksinasi Covid-19 berdasarkan literatur dan penelitian-

penelitian sebelumnya. 
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B. Teknik Pengumpulan Data 

Pencarian literatur melalui beberapa situs atau data base yaitu: 

PubMed, Science Direct, Google Scholar, ebook dengan pertanyaan penelitian 

terstruktur menggunakan metode elektronik PEO (Patient, Exposur an Interest, 

and Outcome OR Responses) dengan keyword atau kata kunci: faktor OR factor 

OR influence OR reception OR vacciness OR Covid-19, (Nining & 

Burhannudin, 2020). Adapun PEO dalam artikel ini sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Strategi PEO 

P  Masyarakat  

E Vaksin Covid-19 

O Faktor yang mempengaruhi penerimaan 

S Cross sectional study, kuantitatif study,deskriptif analitik 

T 2020-2021 

L English, Indonesia 

Pertanyaan penelitian dirumuskan melalui strategi PEO adalah 

sebagai berikut: „Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan vaksinasi Covid-19?' dalam memilih literatur peneliti 

memiliki kriteria inklusi dan ekslusi : 

Tabel 1.2  

Kriterian Inklusi dan Ekslusi 

Inklusi Ekslusi 

1. Artikel yang terbit dalam 

kurun waktu 2019-2021 

2. Artikel full text yang sesui 

dengan tujuan penelitian  

3. Jurnal yang memiliki DOI dan 

ISSN 

4. Artikel yang menggunakan 

Cross sectional study, 

kualitatif study, deskriptif 

analitik 

5. Kualitas penilaian artikel 

>50% berdasarkan Guideline 

Review dari Joanna Brigggs 

Instute 

6. Menggunakan bahasa Inggris 

1. Artikel yang doubel publication 

2. Artikel dalam bentuk skripsi, tesis, dan 

tidak terpublikasi 



 

42 
 

atau bahasa Indonesia 

 

C. Strategi pencarian literatur  

1. Database pencarian  

Literature review yang merupakan rangkuman menyeluruh beberapa 

studi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang di peroleh bukan dari pengalaman langsung, akan tetapi di peroleh dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data 

sekunder di dapatkan berupa artikel jurnal bereputasi baik nasional maupun 

internasional dengan tema yang sudah di tentukan. Pencarian literatur dalam 

literatur riview ini menggunakan tiga database yaitu PubMed, Science Direct, 

Google Scholar(Iv,2020). 

2. Kata kunci 

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword dan boolean 

operator (AND, OR NOT or AND NOT) yang digunakan untuk memperluas 

atau menspesifikkan pencarian, sehingga mempermudah dalam penentuan 

artikel atau jurnal yang di gunakan. Kata kunci dalam literatur riview ini 

disesuaikan dengan Medical Subject Heading (MeSH) yang terdiri dari 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3  

Kata Kunci 

Covid-19 Vaksin Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

penerimaan 

Anak, remaja, dewasa, 

lansia 

  

OR  

Covid-19 

OR 

Vaccines 

Factor influence 

reception 

 

 



 

43 
 

3. Seleksi studi dan penilaian kualitas  

Adapun cara penilaian kualitas artikel yaitu dengan cara menyaring 

masing-masing artikel penelitian yang masuk dalam kriteria inklusi setelah itu 

disesuaikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada instrumen 

penilaian kritis yang sesuai dengan desain penelitian lalu diberikan checklist 

pada kolom ”ya” atau ”tidak” atau ”tidak jelas” atau ”tidak tersedia”. 

Kemudian dilakukan penghitungan skor dari setiap pertanyaan, lalu 

dijumlahkan total skor setiap artikel. Adapun artikel yang akan direview 

harus memenuhi kriteria yang nilainya 100%-80% (kualitas baik) 79%-50% 

(kualitas cukup), sedangkan artikel yang dilainya dibawah 50% tidak dapat 

digunakan karena tidak memenuhi kriteria (Adref, Syahrul N Saleh, 2019). 

Setelah di lakukan pengumpulan data dan informasi, semua data dan 

informasi tersebut diselesaikan kerelevanan menggunakan instrument 

guideline riview dari joanna briggs instritute dengan masalah yang di kaji. 

Untuk menyajikan masalah yang akan dibahas maka data terkumpul di 

analisis dengan menggunakan tabel sintesis naratif. Membuat tabel sintesis 

artikel hasil pemikiran atau hasil penelitian diawali dengan menganalisis 

artikel-artikel yang relevan dengan topik yang akan di review. maksudnya 

adalah membahas atau mengkaji artikel dengan cara membuat indentifikasi 

dan klarifikasi berdasarkan elemen-elemen yang akan di review dari beberapa 

artikel yang membahas topik hampir sama. Menyintesis merupakan proses 

mengintegrasikan hasil analisis terhadap artikel-artikel berdasarkan kesamaan 

dan perbedaan masing-masing artikel dan membuat kesimpulan berdasarkan 

kesamaan dan perbedaan setiap artikel tersebut dalam bentuk simpulan 

kolektif dari beberapa artikel yang di analisis (Rhamdani et al., 2014). 
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4. Rekomendasi   

Setelah dilakukan proses analisis data, selanjutnya penulis 

memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif 

sebagai solusi permasalah yang diangkat dalam karya tulis ini kemudian 

disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan suatu kesimpulan. Kemudian 

diberikan sebuah rekomendasi hasil pemecahan masalah menjadi sebuah 

adopsi pengetahuan dan sebagai landasan berpikir untuk mencegah masalah 

yang telah di rumuskan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil  

1. Hasil Pencarian  

Pencarian artikel telah dilakukan melalui publikasi di tiga database 

yaitu PubMed, Science Direct, dan Google  Scholar dengan menggunakan 

kata kunci ”Faktor OR Factor OR Influence OR Reception OR Vacciness 

OR Covid-19”. Hasil seleksi artikel studi berdasarkan kriteria inklusi dan 

ekslusi peneliti dapat di gambarkan dalam Diagram Flow di bawah ini: 

Bagan 4.1 

Diagram Flow 

Google scholar PubMed Science Direct 

(n=4.690.000) (n=7.705.821) (n=9.511.350) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hasil Skrining 

(n=13.395.821) 
IDENTIFIKASI 

Eksklusi: (n=9.511.350) 

1. Artikel yang terbit dibawah 

tahun 2020 (n=4.780.013) 

2. Tidak Full text (n=3.751.158) 

3. Publikasi ganda (n=644.382) 

4. Berbentuk tesis, skripsi dan 

tidak terpublikasi 

(n=335.797) Hasil skrining 

(n=3.884.471) 
Eksklusi: (3.884.461) 

Tidak sesuai pertanyaan 

penelitian dan tidak sesuai 

dengan kategori desain penelitian 

yang telah ditentukan dikriteria 

inklusi 

SCREENING 

Artikel yang sesuai 

(n=10) 

ELIGIBLITY 

Artikel yang diinklusi 

(n=10) 
INCLUSSION 

Penilaian sesuai Guideline 

review dari JBI 
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Pencarian artikel pada tiga database tersebut menghasilkan 

13.395.821 artikel yang teridentifikasi berdasarkan kata kunci yang sudah 

di tentukan. Peneliti kemudian melakukan skrining berdasarkan kriteria 

inklusi yang telah ditetapkan sebelumnya dan sebanyak 9.511.350 artikel 

dieksklusi. 4.780.013 artikel di antaranya adalah artikel yang terbit dibawah 

tahun 2020, tidak  full teks sebanyak 3.751.158 artikel, publikasi ganda 

sebanyak 644.382 artikel dan sebanyak 335.797 artikel berbentuk tesis, 

skripsi atau tidak terpublikasi. Selanjutnya 3.884.471 artikel yang 

diekslusi, tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kemudian dilakukan 

proses assessment sesuai Guideline Review dari Joanna Bright Institusi 

(JBI) dengan kriteria yaitu menggunakan desain Cross Sectional Study, 

Kuantitatif Study, Deskriptif Analitik. Adapun hasil pencarian dan seleksi 

studi berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi didapatkan 10 artikel yang 

bisa digunakan dalan review literature ini. 

2. Penilaian kualitas  

Dalam skrining terakhir berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan pada The Joanna Critical Appraisal Tools. 10 studi mencapai 

skor lebih tinggi dari 50% dan siap untuk melakukan sintesis data dalam 

review literatur ini. Karakteristik studi dari 3 database tergambar dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Karakteiristik Studi 

Kategori Jumlah 

Database 

Google Scholar 0 

PubMed 4 

Science direct 6 

Total 10 

Tahun Penerbitan 

2020 0 

2021 10 

Total 10 

Desain Penelitian 

Cross Secrtional Study 8 

Analisis kualitatif 1 

Metaanalisis 1 

Total 10 

Negara Penelitian 

Amerika Serikat 3 

China 1 

India  1 

Prancis 1 

Afrika  1 

Arab Saudi 1 

Yordania  1 

Malaysia  1 

Total  10 

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan masyarakat 

untk melakukan vaksinasi Covid-19,  berdasarkan tabel dilakukan dalam 

bentuk desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah Cross 

sectional study (n=8), kemudian penelitian analisis kualitatif (n=1), 

danmeta-analisis(n=1). Jumlah rata-rata kasus lebih dari seribu. Secara 

keseluruhan, setiap penelitian membahas tentang faktor penerimaan 

vaksinasi Covid-19. Penelitian tentang faktor penerimaan vaksinasi Covid-

19 dilakukan diberbagai negara. Studi yang sesuai dengan review literatur 

ini rata-rata dilakukan di Amerika Serikat dengan 3 studi, dan yang lainnya 

masing-masing 1 studi yang dilakukan di China, India, Prancis, Afrika, 



 

48 
 

Arab Saudi, Yordania, dan Malaysia. Sepuluh studi tentang faktor yang 

mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 seperti usia, jenis kelamin, 

pengetahuan, pendidikan, kepercayaan, keragu-raguan, ras/etnis dan lain-

lain. Berikut sepuluh artikel yang telah memenuhi syarat untuk 

dimasukkan kedalam review literature: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

No Peneliti 

dan tahun 

Judul 

Penelitian 

Tujuan Metode Hasil Database 

1. 
Khawla 
Abu 

Hammour, 

Rana Abu 

Farha, 

Qusai 

Manaseer, 

Bayang 

Al-

Manaseer 

(2021) 

Factors 
affecting the 

public’s 

knowledge 

about Covid-

19 vaccines 

and the 

influence of 

knowledge on 

their decision 

to get 

vaccinated 

untuk menilai 
faktor yang 

mempengaruhi 

pengetahuan 

masyarakat 

tentang vaksin 

coronavirus 

disease (Covid-

19) dan 

pengaruh 

pengetahuan 

tersebut 

terhadap 

keputusan 

mereka untuk 

divaksinasi. 

Design:Cross Sectional 
Study 

Sampel: 468 peserta 

Variable:  

- Dependen : Pengetahuan 

masyarakat tentang 

vaksin Covid-19. 

- Independen: keputusan 

untuk di vaksinasi. 

Instrument: kuisioner yang 

di tinjau oleh 2 penulis 

dengan pengalaman dalam 

melakukan jenis penelitian 

ini. Kemudian dilakukan uji 

coba pada 18 peserta dewasa 

dari masyarakat umum di 

berbagai usia serta latar 

belakang untuk 

mengevaluasi struktur, 

kejelasan, panjang serata 

menilai keseluruhan peserta 

dari kuesioner asli. Versi 

terakhir dari kuesioner 

terdiri 4 bagian, yaitu 

pertama bertujuan untuk 

Selama masa studi, 468 orang 
menyelesaikan survei; 57,9% (n = 

271) adalah perempuan, dan 60,7% (n 

= 284) berusia 45 tahun atau lebih 

muda. Sekitar dua pertiga dari peserta 

memiliki gelar sarjana (n 319, 68,2%), 

dan lebih dari dua pertiga (328,70,1%) 

menikah. Sekitar 45% dari peserta (n 

210) dilaporkan memiliki gelar terkait 

medis. meskipun 45,9% peserta (n 

215) menyatakan bersedia menerima 

vaksin, hanya 38,5% (n 180) yang 

terdaftar di platform Kementerian 

Kesehatan, dan hanya 5,6% (n 26) 

telah menerima vaksin. Mengenai 

penyakit kronis, sekitar seperempat 

dari peserta (n 126, 26,9%) dilaporkan 

memiliki setidaknya 1 penyakit kronis. 

Partisipan yang bersedia menerima 

vaksin (n 215, 45,9%) ditanya tentang 

alasan kesediaannya, dan alasan utama 

yang dilaporkan oleh mereka adalah 

ingin kembali ke kehidupan normal (n 

¼ 162, 75,3%). Alasan lainnya adalah 

mereka menginginkan perlindungan 

Pubmed  
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mengumpulkan informasi 

tentang peserta, seperti jenis 

kelamin dan usia. Kedua itu 

menampilkan skala 

pengetahuan.  

Analysis: Data dimasukkan 

dan dianalisis menggunakan 

SPSS versi 22.0 (IBM Corp, 

Armonk, NY). Variabel 

kategori disajikan sebagai 

frekuensi dan persentase. 

Variabel kontinu disajikan 

sebagai median dengan 

rentang interkuartil (IQR). 

Normalitas di uji 

menggunakan uji 

KolmogoroveSmirnov 

(dengan P > 

0,05menunjukkan variabel 

kontinu terdistribusi 

normal).Dalam analisis 

regresi linier berganda, 

variable yang secara 

independen mempengaruhi 

pengetahuan peserta tentang 

vaksin Covid-19 

diidentifikasi. Akhirnya, uji 

Manne Whitney U untuk 

dari Covid-19 (n 160, 74,4%). 

Sebaliknya, mereka yang menolak 

menerima vaksin (n 253, 54,1%, 

melaporkan bahwa alasan utama di 

balik penolakan mereka adalah bahwa 

vaksin tersebut tidak menjalani 

periode pengujian yang diperlukan (n 

140, 55,3%), mereka juga takut akan 

potensi efek samping yang terkait 

dengan vaksin (n 126, 

49,8%).Mengenai pengetahuannya 

tentang vaksin Covid-19, pengetahuan 

peserta menunjukkan kurang, dengan 

nilai rata-rata pengetahuan 4 dari 8 

(IQR 4). Hanya 47,2% dari peserta (n 

212) tahu bahwa vaksin dapat 

diberikan kepada orang dewasa yang 

lebih tua, dan sekitar dua pertiga (n 

306,65,4%) tahu bahwa vaksin harus 

diberikan dalam 2 dosis. Menariknya, 

hanya 39,1% peserta (n 183) yang tahu 

bahwa orangyang sebelumnya 

terinfeksi Covid-19 masih perlu 

divaksinasi. Selain itu, hanya 120 

peserta (25,6%) yang sadar bahwa 

vaksin Covid-19 tidak boleh diberikan 

kepada individu yang dikarantina. 

Mengenai sumber informasi tentang 



 

49 
 

data non parametric 

digunakan untuk 

mengevaluasi perbedaan 

skor pengetahuan di antara 

kelompok yang berbeda. 

P <0,05 dianggap signifikan 

secara statistik. 

vaksin Covid-19, para peserta 

mengungkapkan bahwa sumber 

informasi utamamereka adalah media 

sosial (72,2%), diikuti oleh televisi 

dan radio. 

2. 
Henna 

Budhwani, 

Ph.D.,MP

H, Tiffani 

Maycock, 

MD, 

Wilnadia 

Murrell, 

dan Tina 

Simpson, 

MD, MPH 

(2021) 

Covid-19 

Vaccine 

Sentiments 

Among 

African 

American or 

Black 

Adolescents 

in Rural 

Alabama 

Untuk 

mengatasi 

keraguan vaksin 

Covid-19 di 

kalangan 

pedesaan 

Afrika-Amerika 

atau remaja kulit 

hitam. 

Design: Analisis Kualitatif 

Sampel: Anak berusia 15-17 

tahun (N 28) 

Variable: 

- Dependen: Sentimen 

vaksin Covid-19 

- Independen: Remaja 

Afrika-Amerika atau 

kulit hitam. 

Instrument: Informed 

consent tertulis diperoleh 

dengan melakukan tatap 

muka, wawancara 

mendalam kualitatif, 

menggunakan panduan 

standar. Panduan 

wawancara ini mencakup 4 

domain yang menilai 

pengetahuan dan sentiment 

vaksin secara umum, 

vaksinasi HPV, vaksinasi 

Peserta berusia 15-17 tahun dan 

sedang bersekolah di sekolah 

menengah atas 54% adalah perempuan 

dan 46% adalah laki-laki. Sekitar 71% 

memiliki asuransi kesehatan. Lebih 

dari 30% tinggal dengan anggota 

keluarga yang lebih tua; 18%mengenal 

seseorang yang tertular Covid-19. 

Setengah (50%) telah menerima 

suntikan flu pada tahun sebelumnya. 

Tiga tema terkait vaksin Covid-19 

muncul: pengaruh tokoh masyarakat 

dan anggota keluarga yang lebih tua; 

ketakutan akan efek samping dan 

informasi yang salah, dan 

ketidakpercayaan institusional. 
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Covid-19, dan konteks atau 

budaya lokal. Niat untuk 

menerima vaksinasi Covid-

19 dan alasan penerimaan 

atau penolakan dinilai. 

3. 
M. 

Guillon, 

P. Kergall 

(2021) 

Factors 

associated 

with Covid-

19 

vaccination 

intentions 

and attitudes 

in France 

untuk 

menyelidiki 

faktor-faktor 

yang 

terkait dengan 

niat dan sikap 

vaksinasi Covid-

19 di Prancis. 

Design: Cross Sectional 

Sampel:1.268 orang dewasa 

Variable: 

- Dependen: faktor yang 

terkait dengan vaksinasi 

Covid-19  

- Independen: Niat dan 

sikap 

Instrument: Menggunakan 

data survei online di antara 

perwakilan sampel populasi 

orang dewasa yang tinggal 

di Prancis terkait dengan 

jenis kelamin, usia, wilayah, 

dan kategori sosial-

profesional antara 20 

sampai 23 November 2020 

(N 1146), kami mempelajari 

faktor-faktor yang terkait 

dengan Covid-19 niat dan 

sikap vaksinasi pada saat 

hasil kemanjuran pertama 

dari uji coba fase 3 vaksin 

Di antara responden kami, 30,5% 

menyatakan mereka mungkin atau 

pasti setuju untuk divaksinasi Covid-

19 jika vaksin akan disetujui di 

Prancis selama semester pertama 

tahun 2021, sedangkan 31,1% 

menyatakan tidak yakin apakah 

mereka akan bersedia menerimanya. 

Divaksinasi. Mengenai sikap vaksin 

Covid-19, 25% responden tergolong 

dalam kategori „penerimaan vaksin‟, 

60,6% dalam kategori „ragu-ragu 

vaksin‟ dan 14,4% dalam kategori 

„menolak vaksin‟. 

Responden yang divaksinasi flu 

musinan dan mereka yang sering di 

vaksin ketika direkomendasikan 

cenderung tidak termasuk kategori 

penolakan langsung atau ragu-ragu. 

Responden yang menganggap 

kesehatannya sangat baik cenderung 

bagian dari vaksin kategori penolakan 

langsung. 
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Covid-19 dirilis untuk 

umum. Dari data yang 

dikumpulkann dan kriteria 

kelayakan itu berusia sekitar 

18 tahun dan tinggal di 

prancis. 

Analysis: Sampel akhir 

sedikit ditimbang ulang agar 

sesuai dengan 51 logistic 51 

sensus resmi Prancis untuk 

jenis kelamin, usia, wilayah, 

tingkat pendidikan dan 

ukuran kota tempat tinggal. 

Faktor yang berhubungan 

dengan niat untuk 

divaksinasi diestimasi 

menggunakan model order 

logistic, faktor yang 

berhubungan dengan 

kategorisasi sikap vaksin 

(„penerimaan vaksin‟, 

„keragu-raguan vaksin‟ dan 

„penolakan langsung 

vaksin‟) diestimasi dengan 

logistic multinomial regresi 

menggunakan kategori 

„penerimaan vaksin‟ sebagai 

hasil dasar Semua analisis 



 

52 
 

regresi dijalankan 

menggunakan Skala. 

4. 
Pritish 

Mondal, 

Ankita 

Sinharoy, 

Lilly Su 

(2021) 

Sociodemogr

aphic 

predictors of 

Covid-19 

vaccine 

acceptance: a 

nationwide 

US-based 

survey study 

untuk 

menentukan 

pengaruh relatif 

dari prediktor 

sosiodemografi 

pada 

penerimaan 

vaksin Covid-19 

dan untuk 

memahami 

alasan di balik 

penolakan 

vaksin dan 

membandingkan 

penerimaan 

vaksin Covid-19 

dengan 

pengambilan 

vaksi influenza. 

Design: Cross Sectional 

Sampel:2978 responden 

Variable: 

- Dependen: mempengarhi 

penerimaan vaksin 

Covid-19 

- Independen:predictor 

sosiodemografi  

Instrument:  Kuesioner 

survei dibuat di RED Cap. 

Peserta penelitian 

dikelompokkan berdasarkan 

determinan sosiodemografis 

berikut: usia (lima 

kelompok dalam urutan 

menaik secara kronologis), 

jenis kelamin, etnis (Putih, 

Afrika Amerika, Hispanik, 

Asia, dan lainnya), tingkat 

pendidikan (lima tingkat 

dalam urutan menaik) dan 

pendapatan keluarga (empat 

kelompok didefinisikan 

dalam urutan menaik). Lima 

puluh negara bagian AS 

dikonsolidasikan menjadi 

Kami menerima 4183 tanggapan, 449 

di antaranya berasal dariluar Amerika 

Serikat. Dari 3734 peserta yang 

tersisa, kami hanya menyertakan 

mereka yang menyelesaikan ketiga 

bagian kuesioner survei dan menjawab 

pertanyaan yang menentukan hasil 

 utama penerimaan vaksin. Akhirnya, 

2978 peserta dilibatkan dalam 

penelitian ini. Mayoritas peserta 

adalah perempuan (75,1%) dan etnis 

kulit putih (77,1%). Kelompok umur 

yang dominan adalah kelompok II (25-

44 tahun: 32,1%), diikuti oleh 

kelompok III (45-60 tahun: 26,4%) 

dan kelompok IV (61-70 tahun: 

21,8%). Responden survei relatif 

homogen dalam hal tingkat 

pendidikan, dengan >20% peserta 

termasuk dalam kelompok sarjana, 

pasca sarjana, atau magister. Lebih 

dari separuh peserta penelitian berasal 

dari 'kelas menengah', diikuti oleh 

'kelas menengah atas' dan 'kelas 

menengah bawah'. Kami menerima 

tanggapan survei dari semua wilayah 
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sembilan divisi mengikuti 

pedoman biro sensus 

Penerimaan vaksin Covid-

19 adalah hasil utama, dan 

faktor sosiodemografi 

diperiksa sebagai prediktor 

potensial. Profesi peserta 

studi (petugas kesehatan vs 

non-pelayangan kesehatan) 

dan 253 dengan fasilitas 

kesehatan yang tersedia juga 

dimasukkan dalam 

kuesioner survei. 

Analysis: Kami 

menggunakan uji Chi 

kuadrat untuk 

memperkirakan 

perbedaan penerimaan 

vaksin di antara 

subkelompok dari berbagai 

prediktor. Skor risiko yang 

dirasakan dibandingkan 

antara kelompok yang 

mematuhi vaksin dan 

kelompok yang ragu-ragu 

terhadap vaksin 

menggunakan uji-t. Regresi 

logistik dan jaringan saraf, 

AS, mulai dari 24,6% (Atlantik 

Tengah) hingga 3,7% (New England). 

Delapan dari sembilan wilayah 

memiliki lebih dari 6% bagian dari 

kumpulan peserta. 
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alat pembelajaran mesin, 

digunakan untuk 

membangun model prediksi 

untuk memperkirakan 

kemungkinan penerimaan 

vaksin Covid-19 

berdasarkan penentuan 

sosiodemografi. Kedua 

metode secara listwise 

menghapus data yang 

hilang. Kami secara acak 

memilih 80% subjek untuk 

dilatih (membangun) dan 

20% sisanya untuk menguji 

kedua model. 

5. 
Chuxuan 

Luo MD, 

Yuan Yang 

MD, 

Yueming 

Liu MD, 

Danna 

Zheng 

MD, Lina 

Shao MD, 

Juan Jin 

MD, 

Qiang He 

Intention to 

Covid-19 

vaccination 

and 

associated 

factors 

among health 

care workers: 

A systematic 

review and 

meta-analysis 

of cross-

sectional 

Untuk 

mendapatkan 

wawasan 

kemauan dan 

faktor-faktor 

yang 

berpengaruh 

terhadap 

vaksinasi Covid-

19 di antara 

petugas 

kesehatan 

(petugas 

Design: Cross Sectional 

Sampel:24.952 subjek 

Variable: 

- Dependen: faktor terkait 

diantara petugas 

kesehatan 

- Independen: niat untuk 

vaksin Covid-19  

Instrument: Empat database 

bahasa Inggris (PubMed, 

EMBASE, Web of Science 

dan Cochrane Library) dan 

4 database China (Chinese 

Sembilan catatan dengan total 24.952 

subjek dimasukkan dalammeta-

analisis ini. Hasil meta-analisis ini 

mengungkapkan bahwa nilai pooled 

effect kesediaan vaksinasi Covid-19 di 

antara petugas kesehatan yang 

menggunakan model random-effect 

adalah 51% (95% confidence interval 

(CI) 0,41-0,62). Laki-laki, berusia 30 

tahun atau lebih, memiliki riwayat 

vaksinasi influenza sebelumnya adalah 

fasilitator untuk niat petugas kesehatan 

untuk memvaksinasi Covid-19 (rasio 
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MD 

(2021) 
studies kesehatan), dan 

memberikan 

dasar ilmiah 

untuk 

pencegahan 

epidemi 

lebih masuk 

akal dan strategi 

pengendalian. 

National Knowledge 

Infrastructure (CNKI), 

Chongqing VIP Chinese 

Science (VIP), Database 

Wanfang dan China 

Biomedical Literature 

Database (CBM)) diambil 

secara komprehensif untuk 

literatur relevan yang 

diterbitkan dari tanggal 

dimulainya hingga 19 

Februari 2021.  

Analysis: data dan 

perangkat lunak statistik 

STATA versi 15.1 

(StataCorp,College Station, 

TX) diterapkan untuk 

melakukan perhitungan 

meta-analisis. Uji Egger 

dengan tingkat signifikansi 

yang ditetapkan pada 

P<0,05 selanjutnya 

diterapkan untuk menguji 

kemungkinan bias publikasi. 

odds (OR) 1,82, 95% CI 1,37-2,41, P 

= .000, I2 = 59,4%;OR 1,32, 95% CI 

1,16-1,51, P = .000, I2 = 31,7%; OR 

2,97, 95% CI 1,82-4,84, P =.000, I2 = 

88,1%). Pengaruh pekerjaan terhadap 

niat petugas untuk mendapatkan 

vaksinasi belum dapat dipastikan 

secara pasti (OR 0.85, 95% CI 0.69-

1.06, P =.160, I2 = 85.5%). 

6. 
Han 

Zheng,Sha

ohai Jiang 

B,Qiaofei 

Factors 

influencing 

Covid-19 

vaccination 

Untuk 

mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

Design: Cross Sectional 

Study 

Sampel:3106 anggota panel, 

dan 

Di antara 800responden, 48,9% adalah 

laki-laki dan 51,1% adalah laki-laki. 

Responden memiliki usia rata-rata 

45,3 tahun (SD = 16,5,median = 41, 
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Wu (2021) intention: 

The roles of 

vaccine 

knowledge, 

vaccine risk 

perception, 

and doctor-

patient 

communicati

on 

mempengaruhi 

niat vaksinasi 

Covid-19 di 

Amerika 

Serikat. 

800 responden 

Variable:  

- Dependen : Peran 

pengetahuan vaksin, 

persepsi risiko vaksin , dan 

komunikasi dokter-pasien 

- Independen: niat vaksinasi 

Covid-19 

Instrument: Untuk menguji 

model penelitian yang kami 

usulkan, kami melakukan 

survei cross sectional di 

Amerika Serikat. Sampel 

direkrut dari panel online 

yang dikelola oleh 

perusahaan survei, 

Qualtrics. Perusahaan 

mengirimkan email 

undangan ke 3106 anggota 

panel, dan 800 responden 

menyelesaikan survei, 

dengan tingkat respons 

25,8%, yang dianggap 

memuaskan untuk survei 

panel online keikutsertaan. 

Pengambilan sampel kuota 

digunakan untuk 

memastikan bahwa 

kisaran: 18 – 87). Tingkat pendidikan 

rata-rata adalah "pasca sekolah 

menengah atau perguruan tinggi" dan 

pendapatan tahunan rata-rata adalah 

"$35,000 - $49,999" dalam sampel. 

Secara keseluruhan, distribusi sampel 

mirip dengan populasi AS, 

berdasarkan data sensus dari CIA 

World Fact Book. Model jalur 

memiliki model fit yang baik:2 (13) = 

29,89, p =.005; CFI = 0,97; TLI =0,95; 

RMSEA = 0,04. Model tersebut 

menyumbang 17,4% dari varians 

dalam niat vaksinasi COVID-19. 

Selanjutnya, analisis jalur 

menunjukkan bahwa persepsi 

kerentanan terhadap efek samping 

vaksin berhubungan negatif dengan 

niat vaksinasi (β = 0.19, p < .001). 

Namun, tingkat keparahan yang 

dirasakan tidak berhubungan secara 

signifikan denganvaksinasi niat 

negara(β = -0,02, p = 0,67). 

Selanjutnya, pengetahuan vaksin tidak 

secara langsung terkait dengan niat 

vaksinasi (β = -0,07, p = 0,06). Disisi 

lain, pengetahuan vaksin berhubungan 

negatif dengan kerentanan yang 
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distribusi sampel (yaitu, 

usia, jenis kelamin, etnis) 

serupa dengan profil 

nasional negara tersebut. 

Pengumpulan data selesai 

antara 5 dan 23 Februari 

2021, tahap awal program 

vaksinasi di Amerika 

Serikat. Survei dilakukan 

dalam bahasa Inggris dan 

membutuhkan waktu sekitar 

15 menit untuk 

menyelesaikannya. Studi ini 

telah disetujui oleh 

Institutional Review Board 

dari universitas tuan rumah 

sebelum pengumpulan data. 

Informed consent responden 

juga diperoleh. 

Analysis:untuk menguji 

model penelitian karena 

secara simultan dapat 

menguji pola hubungan 

antar variabel dan 

memungkinkan analisis 

mediasi dan moderasi. 

Enam faktor demografi 

termasuk usia, jenis 

dirasakan (β = -0,15, p <0,001) serta 

keparahan yang dirasakan (β = -0,09, p 

= 0,01). Analisis mediasi 

menunjukkan bahwa efek tidak 

langsung dari pengetahuan vaksin 

pada niat vaksinasi melalui kerentanan 

yang dirasakan adalah positif (95% CI 

[0,03, 0,12]), sedangkan efek tidak 

langsung melalui persepsi keparahan 

tidak signifikan (95% CI [−0,01,0,08] 

). Akhirnya, komunikasi dokter-pasien 

secara negatif memoderasi efek 

negatif dari pengetahuan vaksin pada 

kerentanan yang dirasakan (β = -0,13, 

p <0,001) dan tingkat keparahan 

vaksin (β = -0,12, p<0,001). Artinya, 

semakin baik kualitas komunikasi 

dokter-pasien, semakin kuat hubungan 

negatif antara pengetahuan vaksin 

dengan persepsi kerentanan dan 

keparahan. Diantara variabel kontrol, 

umur (β = 0.19, p < .001), pendidikan 

(β =0.11, p = .004), pendapatan (β = 

0.12, p = .003), dan status kesehatan 

umum (β = 0.11, p = .001) 

berhubungan positif dengan niat 

vaksinasi. Selain itu, dibandingkan 

dengan jenis kelamin (laki-laki), jenis 
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kelamin, pendidikan, 

pendapatan, ras, dan status 

kesehatan umum 

dimasukkan sebagai 

variabel kontrol yang 

memprediksi niat vaksinasi. 

Perangkat lunak R dengan 

paket “lavaan”digunakan 

untuk melakukan analisis. 

Selain itu, kami 

menggunakan paket "psych" 

untuk melakukan analisis 

mediasi serta analisis 

moderasi. Kami 

memperkirakan interval 

kepercayaan (CI) dengan 

1000 simulasi bootstrap 

non-parametrik. 

kelamin (perempuan) berhubungan 

negatif dengan niat vaksinasi (β =0.12, 

p =.001). Ras bukanlah prediktor yang 

signifikan dari vaksinasi dalam 

perhatian. 

7. 
RR Marzo 

A. Ahmad, 

K. Abid, 

AP 

Khatiwada

,A. Ahmed, 

TM Kyaw, 

IBZ 

Abidin, M. 

Srithar, S. 

Factors 

influencing 

the 

acceptability 

of Covid-

19vaccinatio

n: A cross-

sectional 

study from 

Malaysia 

Untuk 

menentukan 

penerimaan, 

preferensi, 

faktor dampak 

vaksin Covid-19 

masa depan di 

Malaysia dan 

faktor-faktor 

yang 

Design: Cross Sectional 

Sampel: 1282 tanggapan 

Variable: 

- Dependen:penerimaan 

vaksin Covid-19 

- Independen: faktor-

faktor  

Instrument:Kuesioner 

online terstruktur dengan 

mudah didistribusikan 

Kami menerima 1310 tanggapan 

(Tingkat respons 97,8%) selama 

periode survei, 28 dikeluarkan karena 

tidak memenuhi kriteria inklusi dan 

data tidak lengkap. menyajikan 

karakteristik dasar responden. Hampir 

70% responden berusia kurang dari 24 

tahun, dan 71% adalah laki-laki. 

Sebagian besar ( 89%) adalah 

penduduk daerah perkotaan, dan 
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Sinnatham

by, AP 

Sarvasund

ram,S. 

Shrestha 

(2021) 

mempengaruhi 

penerimaan 

vaksinasi 

Covid-19 di 

antara kelompok 

permintaan 

vaksin dan 

penundaan 

vaksin. 

melaluiemail, Facebook, 

WhatsApp, Telegram, 

Instagram, dan media 

sosial lainnya di seluruh 

jaringan ini di Malaysia. 

Tautan online untuk 

mengumpulkan data tersedia 

selama sekitar empat bulan. 

Studi kami sepenuhnya 

merupakan survei online 

sukarela. Formulir survei 

disediakan dengan 

pengaturan sedemikian rupa 

sehingga peserta yang setuju 

dapat menanggapi 

pertanyaan hanya sekali 

menggunakan satu akun 

untuk mencegah lebih dari 

satu tanggapan dari riwayat 

yang sama. Spreadsheet 

tanggapan diekspor ke IBM 

SPSS versi 25 untuk analisis 

lebih lanjut. 

Analysis:Data yang diambil 

dalam formulir google 

online diperiksa 

untuk setiap kesalahan, 

dibersihkan dan kemudian 

sekitar 60% responden berasal 

dari etnis India. Hampir 73% adalah 

tersier, dan dua pertiga responden 

adalah pelajar. Sekitar 73% responden 

lajang, dan sebagian besar pendapatan 

bulanan responden antara RM 4.850 

sampai RM 10.959. menunjukkan 

penerimaan, preferensi, dan faktor 

dampak vaksin Covid-19 di masa 

depan. Dari 1282 responden, 95,9% 

berpendapat bahwa vaksinasi akan 

menjadi cara yang efektif untuk 

mencegah dan mengendalikan Covid-

19, dan 96% akan menerima vaksinasi 

jika vaksin Covid-19 berhasil 

dikembangkan dan disetujui untuk 

didaftarkan di masa mendatang. 

Mengenai pentingnya beberapa faktor 

pengambilan keputusan vaksinasi, 

yang paling dipertimbangkan adalah 

kenyamanan vaksin (95,7%) dan 

rekomendasi dokter (97,3%), 

mempengaruhi rencana vaksinasi 

mereka. Sekitar 91% menganggap 

harga vaksin itu penting. Dengan 1282 

responden dalam kelompok penerima 

vaksin, hanya 38,2% yang ingin 

divaksinasi sesegera mungkin ketika 
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diekspor ke SPSS versi 25.0 

untuk analisis lebih lanjut. 

Statistik deskriptif 

digunakan untuk meringkas 

sosio-demografi responden. 

Uji chi-square digunakan 

untuk menganalisis 

signifikansi hubungan 

antara karakteristik latar 

belakang dan responden 

dalam kedua kelompok 

(kelompok penundaan 

vaksin vs kelompok 

penerimaan vaksin). Model 

regresi logistik digunakan 

pada variabel-variabel 

yang tampaknya memiliki 

nilai p< 0,05 dalam analisis 

bivariat untuk 

mengidentifikasi penentu 

penerimaan peserta terhadap 

vaksin Covid-19. 

Signifikansi Rasio Peluang 

yang disesuaikan (AOR) 

dalam analisis multivariat 

dinilai pada = 0,05 

tersedia, sementara 61,8% akan 

menahan vaksinasi sampai mereka 

dapat memverifikasi keamanan vaksin. 

8. 
Hilal 

Hamid 

Using 

structural 

Memahami 

sikap 

Design: Cross Sectional 

Sampel: 300 responden 

Studi penelitian ini berupaya 

mengidentifikasi faktor-faktor penting Science 



 

61 
 

Mir, 

Subeena 

Parveen, 

Naushadul 

Haque 

Mullick, 

Shazia 

Nab 

(2021) 

equation 

modeling to 

predict 

Indian 

people's 

attitudes and 

intentions 

towards 

Covid-19 

vaccination 

masyarakat 

terhadap 

vaksinasi 

Covid-19 sangat 

penting 

keberhasilan 

pelaksanaan 

program 

vaksinasi 

Variable: 
- Dependen: 

penerimaan vaksin 

Covid-19 

- Independen: sikap 

dan niat orang india 

Instrument: kuesioner 

dikembangkandan dikelola 

melalui internet untuk 

mengumpulkan data yang 

diperlukan dari orang-orang 

di India. Untuk penelitian 

ini, 300 kuesioner diberikan 

untuk mendapatkan 

tanggapan dari masyarakat 

India mengenai pandangan 

dan persepsi mereka tentang 

berbagai vaksin Covid-19 

yang tersedia di India. 

Namun, dari 300 responden, 

hanya 254 kuesioner yang 

diisi dengan benar yang 

diterima dari responden. 

Analysis:Data yang 

terkumpul diolah dan 

dianalisis menggunakan dua 

perangkat lunak statistik, 

SPSS 20.0 dan AMOS 21.0. 

yang mempengaruhi sikap dan niat 

masyarakat India untuk melakukan 

vaksinasi Covid-19. Untuk operasional 

tujuan penelitian kerangka konseptual 

diusulkan dengan mengintegrasikan 

Teori perilaku yang direncanakan 

(TPB) dan model keyakinan kesehatan 

(HBM) bersama dengan eksposur 

media sosial. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa manfaat yang 

dirasakan didukung untuk memiliki 

dampak yang signifikan pada sikap 

peserta terhadap penyerapan vaksin 

Covid-19. Hasil ini mirip dengan 

penelitian sebelumnya. Peserta setuju 

untuk mengambil vaksinasi Covid-19, 

jika mereka menemukan tingkat 

manfaat yang dirasakan lebih tinggi 

terkait vaksin Covid-19. Persepsi 

risiko menunjukkan hubungan yang 

tidak signifikan dengan sikap. Hasil 

ini mirip dengan penelitian lain. 

Peserta umumnya memandang Covid-

19 sebagai  risiko kesehatan yang 

parah, sehingga mereka cenderung 

tidak merasa sangat rentan atau takut 

dengan vaksin. Selain itu, norma sosial 

dan kepercayaan yang didukung 

Direct 
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Untuk memahami struktur 

sampel, analisis demografi 

responden dilakukan 

pada tahap pertama. 

Tanggapan dari 46 peserta 

dibuang selama pra-

pemrosesan data karena titik 

data yang hilang.Akibatnya, 

penelitian ini memeriksa 

tanggapan hanya 254 

peserta. Hasilnya 

menunjukkan bahwa 

kira-kira. 56% dari peserta 

adalah laki-laki, dan sisanya 

44% adalah perempuan. 

Sebagian besar peserta, 

yaitu sekitar. 38%, berusia 

antara 18 -30 tahun. 

Mayoritas peserta adalah 

mahasiswa pascasarjana, 

dan jumlah ini kira-kira. 

53%. 

memiliki dampak signifikan terhadap 

sikap dan niat terhadap pengambilan 

vaksin Covid-19. Hasil ini sebanding 

dengan studi penelitian sebelumnya 

untuk kepercayaan dan norma sosial. 

Pada dasarnya, kepercayaan 

peserta terhadap vaksin Covid-19 

terutama terdiri dari pengembangan 

vaksin, uji klinis, dan persetujuan 

vaksin tersebut dari pemerintah dan 

otoritas medis. Norma sosial terdiri 

dari keluarga, teman, dan dokter yang 

dengannya partisipan menikmati 

hubungan dekat dan menganggap 

mereka sebagai orang yang dapat di 

percaya. Paparan media sosial 

menunjukkan hubungan yang tidak 

signifikan terhadap sikap dan Niat 

terhadap pengambilan vaksin Covid-

19. Hasil ini juga didukung oleh 

penelitian sebelumnya. Hubungan 

yang kuat juga didukung antara sikap 

dan niat peserta terhadap vaksinasi 

Covid-19 dan hasil ini mendukung 

pekerjaan penelitian sebelumnya. 

9. 
Bara' 

Abdallah 

AlShurma

What 

Demographic

, Social, and 

untuk 

mengetahui 

prevalensi niat 

Design: Cross Sectional 

Sampel:orang dewasa 

berusia 18–60 tahun 

Sebanyak 48 relevan menonjol terkait 

dengan niat untuk menggunakan 

vaksin Covid-19. Selanjutnya, 

Pubmed  
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n, Amber 

Fozia 

Khan, 

Christina 

Mac, 

Meerab 

Majeed 

dan Zahid 

Ahmad 

Butt 

(2021) 

Contextual 

Factors 

Influence 

the Intention 

to Use Covid-

19 Vaccines: 

A Scoping 

Review 

penggunaan 

vaksin Covid-19 

pada orang 

dewasa berusia 

18-60 tahun, 

serta untuk 

mengidentifikasi 

faktor 

demografi, 

sosial, dan 

kontekstual 

yang 

mempengaruhi 

niat vaksin 

Covid-19. 

Variable: 

- Dependen: niat 

menggunakan vaksin 

Covid-19 

- Independen: faktor 

demografi, sosial, dan 

kontekstual 

Instrument: Sebuah strategi 

pencarian yang 

komprehensif dilakukan 

pada empat database 

elektronik: PubMed, 

Scopus, CINAHL, dan 

PsycINFO. Strategi 

pencarian termasuk kata 

kunci ekstensif dan istilah 

MESH untuk setiap 

database untuk mencakup 

semua artikel yang terkait 

dengan pertanyaan 

penelitian. 

Analysis: Semua artikel 

peer-review yang 

diterbitkan antara November 

2019 dan Desember 2020 

ditinjau dan diimpor ke 

Covidence, yang digunakan 

untuk proses penyaringan. 

sebagian besar penelitian (n = 34/48) 

melaporkan prevalensi niat untuk 

relatif tinggi mendapatkan vaksinasi 

Covid-19 yang, dengan kisaran dari 

60% hingga 93%.  
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Penyaringan judul/abstrak 

dan penyaringan teks 

lengkap dilakukan oleh 

peninjau utama (BAA) dan 

pengulas sekunder (CM dan 

AFK). Ketidaksepakatan 

diselesaikan oleh peninjau 

utama (BAA), dan seluruh 

proses tinjauan pelingkupan, 

termasuk pencarian Strategi 

dan manuskrip, dipantau 

oleh peninjau tersier (ZAB). 

Semua publikasi yang 

relevan dicatat dalam 

spreadsheet di Microsoft 

Excel, termasuk informasi 

sebagai berikut: penulis 

pertama, negara, jenis 

penelitian, populasi 

penelitian, prevalensi 

niat untuk memvaksinasi, 

temuan kunci dan faktor 

yang relevan (demografi, 

sosial, dan faktor 

kontekstual). 

10. 
Rasmieh 

Al-Amer 

RN, MSc, 

Covid-19 

vaccination 

intention in 

Untuk 

mensintesis 

bukti mengenai 

Design: Meta Analisis 

Sampel: orang berusia 18 

Dari 30 penelitian, 12 menemukan 

bahwa mereka yang berada dalam 

kelompok usia yang lebih tua lebih 

Pubmed 
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PhD, 

Asisten 

Profesor,

Della 

Maneze 

PhD, 

MD,Bron

wyn 

Everett 

PhD, MSc 

Hons, 

BAppSc, 

RN, 

Associate 

Professor 

&Direktur 

Penelitian 

Sekolah,Je

d 

Montayre 

PhD, RN, 

Dosen 

SeniorAmy 

R. 

Villarosa 

BND, 

Kandidat 

PhD,Entis

the first year 

of the 

pandemic: A 

systematic 

review 

niatvaksinasi, 

mengidentifikasi 

faktor-faktor 

yang 

berkontribusi 

terhadap 

keraguan vaksin 

di antara 

profesional 

kesehatan dan 

populasi umum 

secara global. 

tahun ke atas 

Variable: 

- Dependen: penerimaan 

vaksin di tahun pertama 

pandemi 

- Independen: niat 

vaksinasi Covid-19 

Instrument: Strategi 

pencarian untuk penelitian 

ini disesuaikan dengan 

setiap database sesuai 

dengan istilah 

pengindeksan, termasuk 

Medical Subject Headings 

(MeSH), truncations dan 

operator Boolean. 

Kombinasi istilah untuk 

konsep Covid-19 (SARS-

CoV-2, novel coronavirus, 

coronavirus), vaksin 

(vaksinasi, inokulasi dan 

imunisasi) dan niat (sikap, 

penerimaan, hambatan, 

keragu-raguan, persepsi, 

cenderung menyatakan kesediaan 

untuk divaksinasi terhadap Covid-19 

(Al Mohaithef & Padhi, 2020). 

sebaliknya, tiga penelitian menemukan 

penerimaan vaksin yang lebih tinggi di 

antara kelompok usia yang lebih muda 

(Guidry et al., 2020). Sehubungan 

dengan jenis kelamin, 11 penelitian 

menemukan bahwa pria lebih 

cenderung menyatakan penerimaan 

vaksin Covid-19 dibandingkan dengan 

wanita (Dror et al., 2020). Demikian 

pula jika ayah adalah responden yang 

ditunjuk untuk survei pengasuh, 

tentang niat mereka untuk menerima 

vaksin Covid-19 untuk anak mereka 

(Goldman et al., 2020). Di antara 

kelompok ras dan etnis, niat vaksinasi 

Covid-19 yang lebih rendah 

dilaporkan di antara orang kulit hitam 

Amerika dan orang-orang dari latar 

belakang etnis minoritas (Fisher et al, 

2020). Sebaliknya, dua penelitian di 

Amerika Serikat melaporkan bahwa 

orang-orang keturunan Asia memiliki 

niat yang lebih tinggi untuk vaksinasi 

Covid-19 dibandingkan dengan 

kelompok ras dan etnis minoritas 
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ar Dwekat 

RN, MSc 

Kandidat 

Yenna 

Salamonso

n 

PhD,MA, 

GDNEduc

, BSc, RN, 

Profesor 

&Direktur 

Tenaga 

Akademik 

(2021) 

penolakan, penyerapan, 

pemanfaatan dan kemauan) 

digunakan. Secara total, 

tujuh database dicari 

CINAHL, Cochrane 

Library, Google Scholar, 

ProQuest, PsycINFO, 

PubMed da Scopus. 

Pencarian basis data dimulai 

dari 17 Desember 2020, dan 

tanggal pencarian terakhir 

dilakukan pada 31 

Desember 2020. Daftar 

referensi studi yang 

disertakan juga ditinjau 

untuk dimasukkan, serta 

kutipan terbaru dari studi 

yang disertakan. Setiap 

peringatan studi pub yang 

diterbitkan sebelum 31 

Desember 2020 dimasukkan 

Analysis: Ulasan ini 

dirancang untuk 

mengeksplorasi niat 

vaksinasi Covid-19 dari 

setiap orang berusia 18 

tahun ke atas, dan faktor-

faktor yang memengaruhi 

lainnya (Malik et al., 2020). Dalam 

penelitian lain yang mengambil 

sampel populasi dari 19 negara 

(Lazarus et al., 2020), responden yang 

tinggal di China melaporkan 

persentase penerimaan positif  Covid-

19 tertinggi (88,6%). Di antara studi 

yang menilai pencapaian pendidikan, 

10 dilaporkan niat vaksinasi Covid-19 

lebih rendah di antara mereka dengan 

tingkat pendidikan yang lebih rendah 

(Al-Mohaithef & Padhi, 2020).  
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niat vaksinasi. Tinjauan 

ini dilakukan dengan 

menggunakan garis panduan 

Preferred Reporting Items 

for Systematic Review and 

Meta-Analyses (PRISMA) 

(lihat Informasi Pendukung; 

Liberati et al., 2009) dan 

mengikuti protokol yang 

telah ditentukan 

sebelumnya. 
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Sepuluh artikel yang diidentifikasi, sebagian besar membahas 

Faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksin Covid-19 secara umum, 

meskipun ada 2 artikel yang membahas faktor tertentu saja. Faktor yang 

mempengaruhi penerimaan vaksin Covid-19 sebagai berikut: 

1. Usia 

Berdasarkan hasil analisis diatas, 5 jurnal terintegrasi menjelaskan 

bahwa beberapa orang yang telah berusia 30-70 tahun keatas  

mempengaruhi niatnya untuk melakukan vaksinasi, kebanyakan dari 

mereka masih ragu teerhadap efek samping dari vaksin tersebut. 

2. Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil analisis diatas, 6 jurnal teridentifikasi 

menjelaskan bahwa untuk memenuhi program vaksinasi Covid-19 laki-

laki memiliki keinginan lebih rendah untuk divaksin.  

3. Pengetahuan 

Berdasarkan hasil analisis diatas, 4 jurnal teridentifikasi 

menjelaskan bahwa penerimaan vaksin lebih tinggi pada orang-orang 

yang memiliki pengetahuan mengenai vaksinasi Covid-19.  

4. Ras/etnis 

Berdasarkan hasil analisis diatas, 2 jurnal teridentifikasi 

menjelaskan bahwa untuk penerimaan vaksin tertinggi yaitu dilakukan 

oleh masyarakat asia.  

5. Niat 

Berdasarkan hasil analisis diatas, 4 jurnal teridentifikasi 

menjelaskan bahwa niat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan 

vaksinasi.   
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B. Pembahasan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 sebagai 

berikut: 

1. Usia 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 5 jurnal teridentifikasi 

menjelaskan bahwa usia lanjut menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hammour et.al (2021), menunjukan bahwa 

dari 18 peserta yang ia teliti berusia diatas 50 tahun merasa enggan untuk 

melakukan vaksinasi dikarenakan  ketakutan atau khawatir akan efek 

samping yang di terimanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh RR Marzo et.al (2021), juga 

mengatakan bahwa faktor-faktor penentu penerimaan vaksinasi yaitu usia, 

mereka yang berusia 40-55 tahun lebih kecil kemungkinannya untuk 

menerima vaksin dibandingkan mereka yang berusia kurang dari 30 tahun. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh budhawani et.al (2021), 

mengatakan bahwa orang yang memiliki usia 55  tahun keatas memiliki 

keinginan kecil untuk di vaksin,perilaku anggota keluarga yang lebih tua 

dapat mempengaruhi penerimaan vaksin remaja khususnya di pedesaan. 

Dari 30 peserta, 12 orang mengatakan bahwa mereka yang berada 

dalam kelompok usia yang lebih tua cenderung menyatakan 

ketidaksediaannya untuk di vaksinasi Covid-19 (Al-Amer et.al., 2021).  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (M. Guillon et.al., 2021), 

mengatakan bahwa responden dengan penyakit kronis yang berusia 65 

tahun mengungkapkan keinginannya yang kurang untuk di vaksinasi 

Covid-9 dan cenderung ragu-ragu terhadap vaksin. 
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Kelompok usia rata-rata responden yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini yaitu berusia 35 tahun. Perbedaan usia menjadi prediktor 

penting dalam penerimaan seseorang terhadap kesehatan. Kelompok usia 

dewasa diatas 35 tahun memiliki tingkat penerimaan terhadap vaksin lebih 

kecil dibandingkan dengan kelompok usia muda (Wahyuni et.al 2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Pritish et.al., 2021), mengatakan 

bahwa peserta tertua berusia lebih dari 70 tahun memiliki tingkat 

penerimaan vaksin terendah diikuti oleh kelompok usia IV dan I, 

sedangkan peserta pada kelompok usia III di ikuti oleh usia II memiliki 

tingkat penerimaan vaksin 90,7% . 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Responden 

dengan usia lebih dari 50 tahun memiliki penerimaan yang baik terhadap 

vaksinasi Covid-19 karena mereka berasumsi bahwa usia mereka 

tergolong beresiko tinggi terhadap Covid-19, responden yang berusia lebih 

dari 60 tahun memiliki penerimaan terhadap vaksinasi Covid-19 sangat 

rendah karena memiliki keraguan terhadap vaksin. Usia yang lebih muda 

itu merupakan prediktor yang mudah menerima vaksin Covid-19. 

Usia menjadi peran penting terhadap faktor yang dapat 

memberikan pengaruh pada penerimaan vaksin. Hal tersebut dikarenakan 

semakin bertambahnya usia maka dapat memberikan penurunan terhadap 

tingkat yang diyakininya. Di samping itu rasa takut, cemas serta khawatir 

menjadi persepsi terhadap apa yang tidak memenuhi keinginannya. Selain 

itu pertambahan usia dapat memicu penurunan system pada tubuh 

sehingga penting melakukan penyuluhan tentang Covid-19 yang 

dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua sasaran usia melalui 
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beberapa penyebaran seperti iklan, berita, dan sebagainya agar masyarakat 

dapat memahami dan menerima vaksinasi Covid-19 (Arumsari, 2021). 

2. Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 6 jurnal teridentifikasi 

menjelaskan bahwa pria lebih cenderung melakukan vaksinasi Covid-19 

dibanding dengan wanita (Al-Amer et.al., 2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh (M. Guillon et.al., 2021), 

mengatakan bahwa wanita lebih sering ragu-ragu untuk di vaksin 

dibandingkan dengan pria, pria lebih sering di vaksinasi saat 

direkomendasikan dan tidak termasuk dalam kelompok ragu-ragu atau 

penolakan langsung. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Pritish et.al., 2021), mengatakan bahwa peserta laki-laki (85,1%) 

melaporkan preverensi yang lebih tinggi untuk imunisasi Covid-19 

dibandingkan dengan perempuan (79,7%).  

Sebanyak 46 (40,7%) laki-laki yang memiliki persepsi negative 

terhadap vaksinasi Covid-19 dan sebanyak 67 (59,3%) memiliki persepsi 

positif terhadap terhadap vaksinasi Covid-19. Sedangkan ada banyak 117 

(35,8%) perempuan yang memiliki persepsi negative terhadap vaksin 

Covid-19 dan sebanyak 210 (64,2%) memiliki persepsi positif terhadap 

vaksinasi Covid-19 (Argista, 2021). 

Responden perempuan dan laki-laki hampir seimbang yaitu 

perempuan (51,4%) dan laki-laki (48,6%). Jenis kelamin berdampak pada 

status penerimaan, sikap dan  hasil vaksinasi secara keseluruhan (Wahyuni 

et al., 2021), perempuan cenderung lebih tidak menerima vaksinasi Covid-

19 dari pada laki-laki karena  perempuan lebih berpendapat negatif 

terhadap efek samping vaksinasi Covid-19. Perempuan juga cenderung 
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tidak menganggap penyakit ini berbahaya, yang dimana dapat 

mengakibatkan penerimaan vaksin Covid-19 yang lebih  rendah. 

Penelitian yang dilakukan di semarang mengenai faktor yang 

mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19, lebih dari setengah 

respondennya perempuan (77,7%) dibandingkan dengan laki-laki (22,3%). 

Jenis kelamin berdampak pada status penerimaan, sikap dan hasil 

vaksinasi secara keseluruhan. Perempuan cenderung lebih tidak menerima 

vaksin, namun setelah dilakukan vaksinasi perempuan cenderung 

mengembangkan respon antibody pelindung yang lebih tahan lama 

dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan juga lebih sering mengalami 

efek samping yang ditimbulkan akibat vaksin (Arumsari, 2021). 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan 

banyak yang tidak menerima vaksinasi karena meragukan efek samping 

yang ditimbulkan oleh vaksin serta keamanan vaksin. 

3. Pengetahuan 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 4 jurnal teridentifikasi 

menjelaskan bahwa pegetahuan tentang vaksin merupakan predictor 

penting dari vaksinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengetahuan tentang vaksinasi Covid-19 pada populasi orang dewasa. 

Kurangnya pengetahuan ini dapat berdampak buruk pada pengambilan 

keputusan mengenai vaksinasi Covid-19 (Hammour et.al., 2021).  

Penelitian yang dilakukan oleh Zheng et.al (2021), mengatakan 

bahwa pengetahuan merupakan langkah penting dalam mendorong adopsi 

praktik baru, itu juga melibatkan tahapan berurutan yang mengarah pada 

perubahan perilaku, secara tidak langsung meningkatkan keinginan 

masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dikarenakan masyarakat 
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menganggap bahwa vaksin bukan sebuah ancaman. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Al-Amer et.al., 2021), diantara studi yang 

menilai pencapaian pengetahuan, 10 peserta yang dilaporkan memiliki 

keinginan vaksinasi Covid-19 lebih rendah dibanding mereka dengan 

tingkat pengetahuan yang lebih rendah. 

Tingkat penerimaan vaksin terus meningkat sesuai dengan tingkat 

pengetahuan yang lebih tinggi, kecuali tingkat penerimaan yang mirip 

antara sarjana 79,0% dan petugas kesehatan 77,1% (Pritishet.al., 2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2021), mendukung 

pernyataan penelitian sebelumnya yaitu terkait tingkat pengetahuan yang 

lebih tinggi memiliki respon yang positif dengan penerimaan vaksin. 

Orang yang melaporkan terinfeksi Covid-19 pada dirinya sendiri atau 

anggota keluarga orang yang memiliki pengetahuan lebih mungkin untuk 

melakukan vaksinasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Azim (2021), menunjukkan bahwa 

67 responden yang memiliki pengetahuan kurang baik, terdapat 50 

responden (74,6%) tidak bersedia menerima vaksin Covid-19 dan 17 

responden (25,4%) bersedia menerima vaksinasi Covid-19.  

Pengetahuan sangat penting dalam memberikan wawasan terhadap 

sikap dan tindakan (perbuatan) seseorang. Pada penelitian (Suhadi et.al 

2022) didapatkan bahwa pengetahuan yang paling banyak adalah 

pengetahuan masyarakat yang masih kurang yaitu sebanyak 59 orang (59,6 

%) dan pengetahuan baik adalah 40 (40,4 %).  

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah 

memberikan edukasi dan meluruskan berita hoaks terkait Vaksin Covid -

19 (Susilo et al, 2021). Dengan usaha tersebut, diharapkan masyarakat 
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mampu memproses informasi yang benar terkait Vaksin Covid -19 

sehingga mempengaruhi tingkat penerimaannya. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

seseorang sangat berperan penting dalam penerimaan vaksin Covid 19 

untuk meminimalisir tingkat resiko dalam penularan Covid 19. 

Masyarakat yang tahu mengenai pentingnya vaksinasi cenderung memiliki 

sikap dan perilaku yang positif dalam membangun persepsi vaksinasi 

dengan lengkap dari pada responden dengan tingkat pengetahuan yang 

kurang baik. 

4. Ras/etnis 

Berdasarkan hasil analisis di atas, 2 jurnal teridentifikasi 

menjelaskan bahwa mereka yang berasal dari ras melayu lebih tinggi 

penerimaannya terhadap vaksinasi Covid-19 dibanding dengan ras India. 

Fenomena umum di seluruh Negara dengan tingkat penerimaan mulai dari 

55% di Rusia hingga 89% di China. Alasan yang paling sering yaitu 

keraguan atau penolakan vaksin yang diidentifikasi memiliki resiko yang 

lebih tinggi dari pada manfaat yang di terima (RR Marzo et.al., 2021)  

Penelitian yang dilakukan oleh (Al-Amer et.al., 2021). Di antara 

kelompok ras/etnis keinginan untuk vaksinasi Covid-19 yang lebih rendah 

dilaporkan di antara orang kulit hitam Amerika dan orang-orang dari latar 

belakang minoritas. Sebaliknya penelitian yang dilakukan di Amerika 

Serikat melaporkan bahwa orang-orang keturunan Asia memiliki 

keinginan lebih tinggi untuk vaksinasi Covid-19 dibandingkan dengan 

kelompok ras dan etnis minoritas lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Pritish et.al., 2021), mengatakan 

bahwa orang asia (91,5%) memiliki tingkat penerimaan tertinggi kemudian 
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disusul oleh kelompok etnis putih (84,1%), hispanik (71,9%) dan Afrika 

atau Amerika (65,0%). 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ras/etnis 

dapat menjadi faktor penerimaan vaksin Covid-19. Hal tersebut 

menunjukkan ras/etnis yang memiliki keturunan Asia lebih cenderung 

menrima vaksin dibandingkan dengan ras/etnis dari luar asia atau dengan 

kata lain yang memiliki ras asli tanpa adanya campuran dari keturunan 

Asia. 

5. Niat  

Berdasarkan hasil analisis di atas, 4 jurnal teridentifikasi 

menjelaskan bahwa faktor-faktor penting mempengaruhi niat masyarakat 

melakukan vaksinasi Covid-19 yaitu kepercayaan masyarakat terhadap 

vaksin tersebut karena masyarakat percaya vaksin Covid-19 memiliki efek 

samping yang merugikan sehingga mengurangi niatnya untuk melakukan 

vaksinasi (Hamid et.al., 2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh Zheng et.al (2021), dari 17,4% 

peserta di Amerika Serikat memiliki persepsi efek samping vaksin 

sehingga mempengaruhi niatnya untuk melakukan vaksinasi Covid-19.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika memutuskan untuk melakukan 

vaksinasi, orang dewasa Amerika memiliki lebih banyak kekhawatiran 

tentang tertularnya efek samping dari vaksin Covid-19. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (M. Guillon et.al., 2021), mengatakan 

bahwa niat dan persepsi vaksin Covid-19 yang lebih rendah 

mempengaruhi resiko keinginan masyarakat untuk melakukan vaksinasi, 

hal ini tampaknya menunjukkan bahwa niat untuk vaksin merupakan salah 

satu faktor  penting untuk diperhatikan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2021), yang menggunakan 

metode penelitian literature review menemukan study terbaru 

menunjukkan bahwa niat vaksin Covid-19 bervariasi dari rendah ke tinggi. 

Sekitar 29% penduduk New York mengklaim akan menolak vaksin karena 

vaksin Covid-19 adalah vaksin baru sehingga mereka mengurungkan 

niatnya dan menolak terhadap vaksin Covid-19 baik untuk mereka sendiri 

maupun untuk anak-anaknya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Azim (2021), menunujukkan bahwa 

dari 40 responden yang memiliki persepsi Covid-19 tidak aman, terdapat 

33 responden (82,5%) tidak bersedia menerima vaksin Covid-19 dan 7 

responden (17,5%) bersedia menerima vaksin Covid 19. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa niat 

seseorang sangat mempengaruhi dalam penerimaan vaksinasi Covid-19 

karena kebanyakan dari mereka khawatir akan efek samping yang 

ditimbulkan oleh vaksin Covid-19 ini. 

Limpahan karunia-Nya terhadap wujud dan sarana kesinambungan 

wujud serta aneka nikmat yang tidak dapat terhingga. Rahmat Allah yang 

dilimpahkan kepada orang-orang mukmin adalah kebahagiaan hidup 

dalam berbagai aspeknya, seperti pengetahuan tentang ketuhanan yang 

benar, akhlak yang luhur, amal kebajikan, kehidupan berkualitas di dunia 

dan di akhirat, termasuk perolehan surga dan Ridha-Nya. Karena itu jika 

Al-Qur‟an disifati sebagai rahmat untuk orang-orang mukmin, maka 

maknanya adalah limpahan karunia kebajikan dan keberkahan yang 

disediakan Allah bagi mereka yang menghayati dan mengamalkan nilai-

nilai yang dinamakan al-Qur‟an. Seperti yang telah di gambarkan pada QS 

Surah Al-Isra‟:82 sebagai berikut: 
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َوَلَََيزَِيْدَُ ٍََۙ ؤْيُِيِْ ًُ ةٌَنِّهْ ًَ رَحْ ءٌَوَّ
َيَاَهىََُشِفاَۤٗ ٌِ َانْقرُْاٰ ٍَ لَُيِ   وََُُزَِّ

َخَسَارًا        َالََِّ ٍَ يْ ًِ هِ
 انظّٰ

Terjemahannya: 

 

“Dan kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat 

bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya 

akan menambah kerugian”. 

 

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna dari QS. Al-Isra ayat 82 adalah  

alquran dapat menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam hati seperti 

keraguan, kemunafikan, syirik, penyimpangan dari kebenaran, dan 

kecenderungan pada yang buruk. Al-Quran juga menjadi rahmat karena dapat 

mendatangkan keimanan, kebijaksanaan, dorongan pada kebaikan dan suka 

berbuat baik. Sedangkan untuk orang-orang kafir lagi zalim pada dirinya 

ktika mendengarkan Al-Quran, maka itu hanya menambah peningkaran dan 

kekufurannya saja.  

C. Keterbatasan penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian pustaka ini yaitu sumber database 

pencarian artikel hanya menggunakan 3 database dengan jumlah artikel yang 

digunakan sebagai referensi yang sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi 

masih terbatas. Ada batasan bahasa pada artikel yang diinklusi yaitu hanya 

mengambil artikel yang berbahasa inggris atau berbahasa indonesia.  

D. Implikasi Penelitian  

1. Pelayangan Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi untuk tenaga 

kesehatan khususnya perawat agar memiliki pemahaman yang memadai 

bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 



 

78 
 

vaksinasi Covid-19. Perawat sebagai tenaga kesehatan  dapat menjadikan 

hasil temuan dalam penelitian ini sebagai landasan ilmiah dalam 

memeberikan intervensi keperawatan yang tepat dalam 

mempertimbangkan beberapa faktor resiko yang telah terbukti 

berpengaruh dalam penerimaan masyarakat untuk di vaksinasi Covid-19.  

2. Bidang pendidikan  

Hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi tambahan referensi 

dalam pengembangan ilmu baik secara nasional maupun internasional 

terkait faktor-faktor yang memepengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Faktor-faktor  yang  mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-

19 berdasarkan telaah literatur pada sepuluh artikel yang  terindetifikasi 

dan di analisis yaitu Usia, Jenis Kelamin, Pengetahuan, Ras/etnis, dan 

Niat. Faktor-faktor tersebut telah terbukti berpengaruh pada penerimaan 

vaksinasi Covid-19. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil review literatur mengenai Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19, terdapat beberapa saran 

sebagai upaya dalam mengembangkan hasil penelitian tersebut, yaitu: 

1. Bagi penelitian  

Bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan vaksinasi Covid-19 

sebaiknya melakukan penelitian dengan desain penelitian  cross sectional 

study. Hal tersebut sebagai upaya memperkaya jumlah penelitian dengan 

kasus yang nyata meskipun hanya melalui sumber data sekunder dan tidak 

melakukan penelitian langsung dengan subjek penelitian. Selain itu, 

penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memperkuat hasil penelitian  

selanjutnya. 

2. Bagi Pelayanan Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi untuk 

tenaga kesehatan khususnya perawat agar memiliki pemahaman yang 

memadai bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan vaksinasi Covid-19. Perawat sebagai tenaga kesehatan  dapat 



 

80 
 

menjadikan hasil temuan dalam penelitian ini sebagai landasan ilmiah 

dalam memeberikan intervensi keperawatan yang tepat dalam 

mempertimbangkan beberapa faktor resiko yang telah terbukti 

berpengaruh dalam penerimaan masyarakat untuk di vaksinasi Covid-19.  
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LAMPIRAN  

JBI Critical Appraisal Checklist For Analytical Cross Sectional Studies 

NO PERTANYAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Apakah kriteria untuk dimasukkan dalam 

sampel didefinisikan dengan jelas ? 
- √ √ √ - √ √ √ 

2. Apakah subjek penelitian dan setting dijelaskan 

secara rinci? 
√ √ √ √ - √ √ √ 

3. Apakah eksposur diukur dengan cara yang 

valid dan dapat diandalkan? 
√ √ √ √ √ - - √ 

4. Apakah objektif, kriteria standar yang 

digunakan untuk pengukuran kondisi? 
√ - - √ √ √ √ - 

5. Apakah faktor perancu diidentifikasi? √ √ √ - √ √ √ √ 

6. Apakah strategi untuk menangani faktor 

perancu dinyatakan? 
√ √ √ √ √ √ - √ 

7. Apakah hasil diukur dengan cara yang valid 

dan dapat diandalkan? 
√ - √ - √ √ √ √ 

8. Apakah analisis statistik yang tepat digunakan? √ √ √ √ √ √ √ - 

Ket: 

1.  Factors affecting the public’s knowledge about Covid-19 vaccines and the 

influence of knowledge on their decision to get vaccinated . Hasil telaah 

keseluruhan: 87,5% (Include/Dimasukkan) 

2. What Demographic, Social, and Contextual Factors Influence the Intention to 

Use Covid-19 Vaccines: A Scoping Review. Hasil telaah keseluruhan: 75% 

(Include/Dimasukkan) 

3. Factors associated with Covid-19 vaccination intentions and attitudes in 

France. Hasil telaah keseluruhan: 87,5% (Include/Dimasukkan) 

4. Sociodemographic predictors of Covid-19 vaccine acceptance: a nationwide 

US-based survey study. Hasil telaah keseluruhan: 75% 

(Include/Dimasukkan) 

5. Intention to Covid-19 vaccination and associated factors among health care 

workers: A systematic review and meta-analysis of cross-sectional studie. 

Hasil telaah keseluruhan: 75% (Include/Dimasukkan) 
6. Factors influencing Covid-19 vaccination intention: The roles of vaccine 

knowledge, vaccine risk perception, and doctor-patient communication. Hasil 

telaah keseluruhan: 87,5% (Include/Dimasukkan) 
7. Factors influencing the acceptability of Covid-19vaccination: A cross-

sectional study from Malaysia. Hasil telaah keseluruhan: 75% 

(Include/Dimasukkan) 
8. Using structural equation modeling to predict Indian people's attitudes and 

intentions towards Covid-19 vaccination. Hasil telaah keseluruhan: 75% 

(Include/Dimasukkan) 
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LAMPIRAN  

JBI Critical Appraisal Checklist For Analytical kualitatif 

Jurnal: Covid-19 Vaccine Sentiments Among African American or Black 

Adolescents in Rural Alabama 

NO PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

DAPAT DI 

JELASKAN 

1. Apakah ada kesesuaian antara 

perspektif filosofis yang 

dinyatakan dengan metodologi 

penelitian? 

√    

2. Apakah ada kesesuaian antara 

metodologi penelitian dan 

pertanyaan atau tujuan 

penelitian? 

√    

3. Apakah ada kesesuaian antara 

metodologi penelitian dan 

metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data? 

 √   

4. Apakah ada kesesuaian antara 

metodologi penelitian dan 

representasi dan analisis data? 

 √   

5. Apakah ada kesesuaian antara 

metodologi penelitian dan 

interpretasi hasil? 

√    

6. Apakah ada pernyataan yang 

menempatkan peneliti secara 

kultural atau teoretis? 

√    

7. Apakah pengaruh peneliti pada 

penelitian, dan sebaliknya, 

ditangani? 

√    

8. Apakah peserta, dan suara 

mereka, cukup terwakili? 
√    

9. Apakah penelitian tersebut etis 

menurut kriteria saat ini atau, 

untuk penelitian terbaru, dan 

apakah ada bukti persetujuan 

etis oleh badan yang sesuai? 

√    

10. Apakah kesimpulan yang 

ditarik dalam laporan 

penelitian mengalir dari 

analisis, atau interpretasi, data? 

√    

Hasil telaah keseluruhan: 80% (Include/Dimasukkan) 
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LAMPIRAN 

JBI Critical Appraisal Checklist for Sistematic review and meta-analisis 

Jurnal: Covid-19 vaccination intention in the first year of the pandemic: A 

systematic review 

NO PERTANYAAN YA TIDAK TIDAK 

JELAS 

TIDAK 

DAPAT 

DIJELASKAN 
1 Apakah pertanyaan review 

dinyatakan dengan jelas dan 

eksplisi? 

√    

2 Apakah kriteria inklusi 

sesuai untuk peranyaan 

tinjauan? 

√    

3 Apakah strategi pencarian 

sudah tepat?   √  

4 Apakah sumber dan sumber 

daya digunakan untuk 

mencari studi memadai? 

√    

5 Apakah kriteria untuk 

menilai studi sesuai? √    

6 Apakah penilaian kritis 

dilakukan oleh dua orang 

atau lebih reviewer secara 

independen? 

 √   

7 Apakah ada metode untuk 

meminimalkan kesalahan 

dalam ekstraksi data? 

√    

8 Apakah metode yang di 

gunakan untuk 

menggabungkan studi 

sesuai? 

√    

9 Apakah kemungkinan bias 

publikasi dinilai 
√    

10 Apakah rekomendasi 

untuk kebijakan dan/atau 

praktik didukung oleh 

data yang dilaporkan? 

√    

11 Apakah arahan khusus 

untuk penelitian baru 

sudah selesai? 

√    

Hasil telaah keseluruhan: 81% (Include/Dimasukkan)  
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