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ABSTRAK 

Nama  : Sahabuddin Rijal  

NIM  : 70100115048 

Judul  : Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Sulawesi Selatan  

    Tentang Vaksin Covid-19 

Coronovirus Disease 2019 atau sering disebut COVID-19 adalah virus 
dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dipenghujung tahun 2019. Infeksi virus 

baru ini telah mewabah serta menyebar dengan begitu cepat dan hampir  diseluruh 

negara di dunia dan pertanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi positif kasus COVID-

19 sebanyak 90.308 jiwa. Saat itu Organisasi Kesehatan Dunia atau Word Health 

Organization (WHO) menetapkan kasus ini sebagai kejadian pandemik global 

pada tanggal 11 Maret 2020. Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin 

dengan tujuan meningkatkan sistem imun seseorang terhadap suatu virus 

penyebab penyakit tertentu, dengan adanya pemberian vaksin menjadi sistem 

pertahanan tubuh apabila suatu saat tubuh terinfeksi virus tersebut maka tubuh 

tidak akan terserang penyakit karena virus tersebut atau hanya terkena gejala 

ringan, dengan demikian vaksinasi COVID-19 adalah salah satu upaya yang 

sangat penting dalam menangani pandemi COVID-19 dengan maksud untuk 

mengurangi transmisi virus COVID-19, sehingga membentuk sistem imun 

kelompok dimasyarakat atau disebut dengan herd immunity. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat di 

Sulawesi Selatan Tentang Vaksin COVID-19. Data di analisis dari kuisioner yang 

disebar kepada masyarakat Sulawesi Selatan sebanyak 218 responden. Adapun 

hasil yang didapatkan yaitu kecenderungan kepercayaan masyarakat terkait vaksin 

COVID-19, sebanyak 1,87% sangat kurang percaya, sebanyak 8,17% responden 

kurang percaya terkait penggunaan vaksin, sebanyak 54% masyarakat percaya 

terkait penggunaan vaksin, dan 34,89% masyarakat sangat percaya dengan 

penggunaan vaksin COVID-19. 

 
Kata kunci: Vaksin, Kepercayaan, Covid-19 
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ABSTRACT 

 
Name   : Sahabuddin Rijal  

Student ID Number  : 70100115048 

Title   : Analysis of the Level of Public Trust in South Sulawesi 

About the Covid-19 Vaccine 

Coronovirus Disease 2019 or often called COVID-19 is a virus from 

Wuhan City, Hubei Province, China at the end of 2019. This new viral infection 

has been endemic and spread very quickly and almost all countries in the world 

and on March 2, 2020, a positive case of COVID-19 was confirmed. 19 as many 

as 90,308 people. At that time the World Health Organization or the World Health 

Organization (WHO) designated this case as a global pandemic event on March 

11, 2020. Vaccination is the process of giving vaccines with the aim of increasing 

a person's immune system against a virus that causes certain diseases, with the 

provision of vaccines being the body's defense system. COVID-19 vaccination is 

one of the most important efforts in dealing with the COVID-19 pandemic with 

the aim of reducing the transmission of the COVID-19 virus, thus forming a group 

immune system in the community or called herd immunity. The purpose of this 

study was to evaluate the level of public confidence in South Sulawesi regarding 

the COVID-19 vaccine. Data were analyzed from questionnaires distributed to the 

people of South Sulawesi many as 218 respondents. The results obtained are trend 

of public trust regarding the COVID-19 vaccine, many as 1.87% strongly lacked 

confidence, 8.17% of respondents lacked confidence in the use of vaccines, many 

as 54% of the public believed in the use of vaccines, and 34.89% of people 

strongly believed in the use of vaccines COVID-19. 

 

Keywords: Vaccines, Trust, Covid-19
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Coronovirus Disease 2019 atau sering disebut COVID-19 adalah virus 

dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dipenghujung tahun 2019. Infeksi virus 

baru ini telah mewabah serta menyebar dengan begitu cepat dan hampir diseluruh 

negara yang ada di dunia dan pertanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi positif kasus 

COVID-19 sebanyak 90.308 jiwa. Saat itu Organisasi Kesehatan Dunia atau Word 

Health Organization (WHO) menetapkan kasus ini sebagai kejadian pandemik 

global, hal ini ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2020 (Firdayanti, 2020: 53). 

Indonesia mengumumkan kasus perdana pada tanggal 2 Maret 2020. 

Selanjutnya tercatat sebanyak 1.099.687 jiwa masyarakat Indonesia terkonfirmasi 

positif COVID-19 ditanggal 2 februari 2021. Sehingga di Asia Tenggara 

Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus COVID-19 tertinggi. Kementerian 

Kesehatan memerintahkan pelaksanaan upaya pencegahan COVID-19 

sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh WHO yakni kesadaran dan 

kedisiplinan dalam menggunakan masker ketika di luar rumah dan pentingnya 

mencuci tangan menggunakan sabun (Kemenkes RI, 2020: 6). 

Melihat situasi penyebaran COVID-19 yang terus meningkat serta angka 

kematian yang terus bertambah sehingga berdampak pada seluruh aspek lapisan 

masyarakat meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan pertahanan, 

kesejahteraan masyarakat,serta dalam aspek politik. Hal ini membuat Pemerintah 

mengambil tindakan yaitu mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 
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yang berisi Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 

Disease 2019 atau COVID-19. Pemerintah juga mengeluarkan Keputusan  

Presiden No.12 tahun 2020 yang berisi Tentang Penetapan Bencana Non-Alam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 Sebagai Bencana 

Nasional (Kemenkes RI, 2020:7). 

Tempat dan fasilitas umum adalah lokasi dimana masyarakat melakukan 

pergerakan dan perkumpulan untuk melakukan aktivitas dan bersosialisasi, serta 

melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, sehingga 

hal ini dapat menyebakan tingginya potensi penyebaran dan penularan COVID-

19. Untuk mencegah terhambatnya perekonomian masyarakat, maka perlu 

dilakukan serangkaian upaya dalam meminimalisir resiko penyebaran virus 

COVID-19 berupa penerapan pola hidup dengan beberapa kebiasaan baru 

terutama ketika mengunjungi tempat serta penggunaan fasilitas umum dengan 

harapan terhindar dari penularan COVID-19. Diharapkan kepada masyarakat agar 

mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat menekan 

penularan COVID-19 (Kemenkes RI, 2020:6). 

Dalam rangka upaya pencegahan penyakit COVID-19, maka diwajibkan 

kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti berbagai peraturan-peraturan 

yang sesuai dengan protocol kesehatan maupun peraturan perundang- undangan 

yang telah diterapkan di wilayah tersebut. Protokol kesehatan yang dilakukan 

disesuaikan dengan penerapan kehidupan masyarakat yang aman serta produktif 

terhadap COVID-19 (Kemenkes RI, 2020: 44). 

Penyebaran COVID-19 serta resiko yang ditimbulkan jika tidak segera 
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ditangani, maka dengan itu pemerintah melakukan berbagai upaya 

pencegahan penyebaran virus dengan melakukan vaksin. Masyarakat dapat 

terlindungi serta dapat mengurangi penyebaran populasi penyakit dengan 

penerapan penggunaan vaksin yang mana tidak hanya mereka yang divaksinasi 

yang aman tapi juga untuk masyarakat sekitar. Pengujian keamanan dan 

efektivitas vaksin sangat urgent dengan harapan dapat mencegah dan mengakhiri 

penyebaran penyakit sehingga tidak semakin meluas. Penyebaran virus yang 

begitu pesat sehingga vaksin sangat dibutuhkan dan perlu se-segera mungkin 

diberikan kemasyarakat dalam waktu singkat sehingga mampu meminimalisir 

dampak dari covid-19 (Rachman & Pramana, 2020). 

Dalam menyikapi permasalahan tersebut, upaya program vaksinasi telah  

banyak diteliti oleh negara - negara, hal ini juga dilakukan oleh negara Indonesia. 

Upaya pencegahan infeksi SARS – CoV – 2 dilakaukan dalam berbagai platform 

yaitu vaksin virus yang dilemahkan (live attenuated), vaksin inaktivasi 

(inactivated virus vaccines), vaksin subunit protein, vaksin asam nukleat, vaksin 

vector virus serta vaksin berupa virus (virus like vaccine). (Rachman dan 

Pramana, 2020). Hal ini menyebabkan penetapan dibentuknya tim pengembangan 

vaksin COVID-19 di bawah pengawasan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian sesuai dengan Keputusan Presiden No. 18 tahun 2020 yang 

dikeluarkan pada tanggal 3 september 2020. (Kementerian Kesehatan et al.,2020). 

Pemberian vaksin akan memberikan imunitas atau sistem imun yang 

spesifik yang aktif terhadap suatu penyakit infeksi. Hal ini dikarenakan vaksin 

merupakan suatu antigen berupa mikroorganisme yang masih hidup tapi 
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dilemahkan atau mikroorganisme yang telah mati, baik dalam kondisi masih utuh 

atau hanya bagian dari mikroorganisme tersebut, yang kemudian diolah dari 

toksin mikroorganisme menjadi toksoid. (Hadianti et al., 2014). Untuk itu, vaksin 

COVID-19 akan mendorong pembentukam spesifik sistem imun terhadap 

penyakit COVID-19 sehingga tidak terinfeksi ataupun menderita sakit yang berat. 

Vaksin yang telah terdaftar pada Majelis Ulama Indonesia terdiri dari 3 

nama produk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh  beberapa perusahan, yang 

pertama coronavarac yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China 

dan PT. Bio Farma (Persero), vaksin COVID-19 dan Vac2Bio merupakan vaksin 

yang suci dan halal sehingga dibolehkan untuk umat islam selama keamanannya 

terjamin  menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Hal ini dikutip dari Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, (Komisi Fatwa MUI, 2021). 

Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin dengan tujuan meningkatkan 

sistem imun seseorang terhadap suatu virus penyebab penyakit tertentu, dengan 

adanya pemberian vaksin menjadi sistem pertahanan tubuh apabila suatu saat 

tubuh terinfeksi virus tersebut maka tubuh tidak akan terserang penyakit karena 

virus tersebut atau hanya terkena gejala ringan, dengan demikian vaksinasi 

COVID-19 adalah salah satu upaya yang sangat penting dalam menangani 

pandemi COVID-19 dengan maksud untuk mengurangi transmisi virus COVID-

19, sehingga membentuk sistem imun kelompok dimasyarakat atau disebut 

dengan herdimmunity serta menurunkan angka masyarakat yang terjangkit dan 

kematian yang disebabkan oleh COVID-19, serta melindungi masyarakat dari 

COVID-19 sehingga tidak mengganggu produktifitas sosial dan ekonominya 
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(Komite Pelayanan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional, 2021). 

Pada tanggal 6 oktober 2020, Presiden menandatangani dan mengeluarkan 

Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi tentang pengadaan vaksin dan 

pelaksanaan program vaksinasi untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Hal 

ini dikarenakan vaksinasi harus memiliki cakupan yang tinggi dan merata di 

berbagai wilayah agar dapat membentuk kekebalan kelompok. Untuk itu,. 

Peraturan Presiden tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan 

persiapan serta pengadaan dan juga distribusi vaksin untuk melaksanakan 

vaksinasi diseluruh wilayah (Kementerian Kesehatan et al.,2020). 

Dalam rangka pelaksanaan program vaksinasi, pemerintah telah 

melakukan survei penerimaan vaksin kepada masyarakat yang bekerjasama 

dengan ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group On Immunization) serta 

disuport oleh WHO dan UNICEF yang hasilnya yaitu dalam pendataan mengenai 

informasi terkait vaksin, sebanyak 79% responden mengaku masih memerlukan 

informasi tentang vaksin COVID-19 yang menmperlihatkan bahwa pengetahuan 

masyarakat luas terkait vaksin COVID-19 masih sangat minim yang berbanding 

terbalik dengan permintaan informasi tentang vaksin COVID-19 yang begitu 

tinggi. Selain itu, dalam survey ini juga dapat dilihat mengenai respon masyarakat 

terhadap vaksin yaitu sebanyak 27% responden masih ragu dan 8% menolak 

untuk divaksinasi, hal ini dikarenakan adanya kekhawatir masyarakat terhadap 

keamanan, efektivitas serta kehalalan vaksin (Kementerian Kesehatan et al., 

2020).  
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 Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa informasi valid mengenai vaksin 

dan program vaksinasi COVID-19 akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan 

masyarakat untuk ikut serta dalam program vaksinasi. 

Kepercayaan merupakan perasaan yang hadir dari dalam diri seseorang 

yang kemudian akan semakin kuat sehingga seseorang yang telah memilih 

menjadi percaya terhadap suatu hal maka pikirannya akan langsung menghasilkan 

kekuatan dan daya tarik terhadap hal tersebut (Samuel, 2015). Maka dengan 

adanya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin akan mendukung kesuksesan 

dalam pelaksanaan program vaksinasi karena masyarakat adalah target dari 

program tersebut sehingga ketika banyak masyarakat tertarik mengikuti program 

vaksinasi yang akan membentuk sistem imun atau kekebalan tubuh suatu 

kelompok di masyarakat atau dikenal dengan istilah herd immunity yang 

merupakan tujuan dari program vaksinasi. 

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka akan dilakukan penelitian 

tentang analisis tingkat kepercayaan masyarakat di Sulawesi Selatan tentang 

vaksin COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tingkat kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap vaksin COVID-19. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat kepercayaan 

masyarakat di Sulawesi Selatan tentang vaksin COVID-19 sehingga mampu 

menjadi rujukan pemerintah untuk merumuskan pendekatan yang sesuai dalam 

memberikan edukasi untuk menerapkan program vaksinasi COVID-19 secara 

massal terhadap masyarakat di Sulawesi Selatan.
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat Sulawesi selatan 

tentang vaksin COVID-19? 

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Defenisi Operasional 

a. Evaluasi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan dalam penentuan 

nilai dari suatu hasil. 

b. Tingkat kepercayaan merupakan seberapa besar kepercayaan masyarakat 

tentang vaksin COVID-19 

c. Vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan 

sistem imun atau kekebalan terhadap suatu penyakit Corona Virus Disease 

2019 atau COVID-19 

d. Protokol kesehatan adalah salah satu strategi penanggulangan pandemic 

meliputi menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencucitangan. 

e. Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan  penyakit yang 

disebabkan oleh novel coronavirus SARS CoV-2. 

f. Survei via daring merupakan pembuatan kuesioner melalui aplikasi 

Google Form secara daring kemudian disebarkan melalui link kuesioner, 

yang kemudian diberikan kepada responden melalui berbagai platform 

dimedia sosial. 

g. Masyarakat merupakan orang-orang yang  melakukan interaksi satu sama 

lain dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki budaya bersama. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 
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Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara 

mensurvei masyarakat secara daring. Penelitian ini mencakup tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Corona Virus Disease 2019 atau 

COVID-19. 

D. Kajian Pustaka 

1. Fajar Fathur Rahman melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul 

Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin 

COVID-19 pada Media Sosial Twitter. Hal ini dilakukan dengan tujuan  

membantu penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Wacana 

vaksinasi untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2020 akan 

dilaksanakan, wacana ini dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Republik 

Indonesia. Dalam penelitian ini masyarakat akan diklasifikasikan sesuai 

dengan hasil respon yang berupa respon positif dan negatif  terkait wacana 

vaksinasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Bukan hanya itu dalam penelitian ini juga akan dilakukan 

pengelompokkan pendapat atau opini masyarakat tentang topic 

pembicaraan yang sering kali dibahas terkait wacana vaksinasi hal ini 

dilakukan dengan metode Latent Dirichlet Allocation LDA. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di dapatkan hasil analisis bahwa ternyata lebih 

banyak masyarakat yang memberikan respon positif terhadap wacana 

tersebut yaitu  (30%) sedangkan respon negatifnya sebanyak  (26%). 

Selain itu terkait kata-kata yang bersentimen yang sering kali muncul yaitu 

kata-kata yang bersentimen positif jika dibandingkan dengan kata-kata 

bersentimen negatif sesuai dengan hasil analisis, adapun terkait model 
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analisis LDA untuk mengetahui topik yang seringkali dibicarakan 

masyarakat mengenai wacana vaksinasi tersebut adalah tentang 

kontroversi vaksin yang dinilai terburu-buru oleh masyarakat bukan hanya 

itu masyaakat juga meragukan sertifikat halal dan kualitas vaksin yang 

digunakan. 

2. Pada tahun 2020 penelitian juga dilakukan oleh Irfan Ahmad, dkk. dengan 

judul Analysis of Community’s Knowledge of Hepatitis A Disease and 

Vaccines in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat 

pengetahuan masyarakat Indonesia terkait penyakit dan vaksin hepatitis A, 

hal ini dapat dilihat dari skor jawaban benar  pada kusioner ya n g  

d i b a g i k a n  t e r h a d a p  m a s ya r a k a t . Selain itu juga dilakukan 

analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dilihat dari perbedaan 

nilai mean (rata-rata) skor antara karakeristik  kelompok responden. 

Desain  yang gunakan dalam penelitian  ini yaitu observasional dengan 

pendekatan multi-center cross-sectional. Sebanyak 500 responden yang 

digunakan yang terdiri dari 5 provinsi di Indonesia yaitu Lampung, DIY, 

Kalimantan Tengah, Sulawesi Tegah dan Jawa Barat. Penelitian ini 

dilakukan dengan memodifikasi kusioner yang telah dilakukan sebelumya 

yang merupakan penelitian lanjutan. Adapun hasil penelitian yang 

dilakukan mengemukakan bahwa pengetahuan masyarakat terkait penyakit 

dan vaksin hepatitis A di Indonesia dinilai cukup dengan mean (rata - 

rata) nilai 75,2% ± 12,2%. 

3. Danik Riawati  melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul 
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Karakteristik Mahasiswa terhadap Pengetahuan Tentang Vaksin Human 

Papiloma Virus (HPV) Sebagai Imunitas buatan yang aktif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan  satu sama lain dari karakteristik 

mahasiswa terhadap pengetahuan mengenai vaksin Infeksi Human 

Papiloma Virus (HPV) sebagai imunitas buatan yang aktif. Pada penelitian 

ini digunakan pendekatan cross sectional yang merupakan penelitian 

deskriptif. Sebanyak 33 responden yang merupakan mahasiswa program 

studi DIII Teknologi Bank Darah Surakarta yang telah selesai menempuh 

mata kuliah imunologi. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan 

kuesioner. Data disajikan dalam bentuk univariate tabel distribusi 

frekuenzi, juga analisis bivariate menggunakan chi square. Adapun hasil 

yang didapatkan responden berjenis kelamin laki-laki mempunyai rata-rata 

pengetahuan yang termasuk kategori baik sebanyak 5 responden, kategori 

cukup sebanyak 3 respondendan karegori  kurang sebanyak 3 responden. 

Selanjutnya Pengetahuan responden dengan jenis kelamin perempuan 

yang termasuk kategori baik rata-rata sekitar 9 responden, cukup 8 

responden dan kurang 5 responden. Pengetahuan berdasarkan usia <19 

tahun yang termasuk kategori baik rata-rata 1 responden, dan kurang ada 1 

responden. Pengetahuan responden usia >19 tahun rata-rata yang 

berpengetahuan baik 14 responden, cukup 11  responden dan kurangada 6 

responden. Kesimpulan penelitian ini tidak ada hubungan antara 

pengetahuan mahasiswa tentang vaksin HPV sebagai imunitas aktif buatan 

dengan jenis kelamin. 
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E. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat di  Sulawesi Selatan 

Tentang Vaksin COVID-19. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Dari hasi penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang tingkat kepercayaan Masyarakat di Sulawesi Selatan 

tentang vaksin COVID-19. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran terhadap tingkat kepercayaan Masyarakat Tentang 

Vaksin COVID-19. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

1. Defenisi 

Virus corona atau Coronavirus (CoV) merupakan keluaga besar 

virus yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit mulai dari penyakit 

dengan gejala ringan hingga berat. Virus corona adalah zoonosis (virus yang 

dapat ditularkan dari hewan kepada manusia) (Kemenkes RI, 2020). 

Virus corona merupakan anggota dari keluarga coronaviridae, virus 

yang diselimuti dengan genom untai RNA tunggal yang sangat besar dengan 

panjang mulai dari 26 hingga 32 kilobase. CoV telah diidentifikasi pada 

inang unggas dan berbagai mamalia termasuk kelelawar, unta, anjing dan 

musang sawit bertopeng dan sebelumnya dianggap sebagai pathogen yang 

hanya menyebabkan penyakit ringan pada manusia yang imunokompoten 

hingga munculnya penyakit tersebut (Zheng, 2020). 

Virus corona adalah virus RNA, dengan penampilan seperti mahkota 

dibawa mikroskop electron karena adanya lonjakan glikoprotein yang 

menyelubungi (Gennaro, 2020). Seperti yang ditampilkan pada gambar 1. 

Gambar 1. Struktur SARS-CoV-2 
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2. Epidemiologi 

Epidemi penyakit virus corona (COVID-19) meluas di Wuhan pada 

awal desember, yang merupakan ibu kota provinsi Hubei di China Tengah 

adalah kota terpadat ke 7 di Tiongkok, diseluruh Tiongkok dan semakin 

banyak diekspor di berbagai Negara yang ada di dunia. Pada tanggal 13 

januari 2020 kasus pertama yang terkonfirmasi COVID-19 diluar China 

merupakan NegaraBangkok (Thailand). Terdapat 67 wilayah diluar daratan 

China melaporkan bahwa kasus yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 

8.565 kasus, dengan kematian 132 orang hal ini dilaporkan pada tanggal 2 

maret 2020. (Gennaro, 2020). 

Penularan komunitas yang signifikan juga terjadi di seluruh negara 

termasuk Iran gan Italia dinyatakan sebagai pandemi global oleh World 

Healt Organization (WHO). Jumlah kasus yang terkonfirmasi terus 

meningkat diseluruh dunia. Setelah negara kawasan Asia dan Eropa, 

peningkatan tajam kasus COVID-19 terjadi pada negara berpenghasilan 

rendah (Gennaro,2020). 

Data yang diperoleh oleh WHO kasus positif COVID-19 terus 

brtambah pada November 2020 dengan total mencapai 56.804.454 kasus. 

Adapun data perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia pada 27 maret 

2021 sebanyak 1.492.002 kasus dan yang meninggal sebanyak 40.364 kasus 

(Kemenkes RI, 2021). Selanjutnya data pasien COVID-19 khususnya 

Sulawesi Selatan hingga saat ini terkonfirmasi sebanyak 59.351 dengan 909 

dinyatakan meninggal dunia (Sulsel Tanggap COVID-19, 2021). 
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3. Etiologi 

Pada Institute of Virology di Wuhan para peneliti telah menegerjakan 

analisis metagenomic dalam identifikasi virus corona sebagai penyebab 

potensial. Para peneliti menamakan novel coronavirus 2019(2019-nCoV) 

hingga saat ini penyakit tersebut umum dikenal dengan nama Coronavirus 

Disease-19 (COVID-19) (Zhou, 2020). 

Coronavirus diklasifikasikan kedalam superdomain biota, kingdom 

virus. Coronavirus merupakan kelompok virus dalam ordo 

Nidovirales.Virus yang dikategorikan dalam ordo Nidovirales adalah non-

segmented positive sense RNA viruses. Virus corona diklasifikasikan dalam 

familia Coronavirida, sub familia Coronavirinae, genus Betacoronavirus, 

sub genus Sarbecovirus.Pengklasifikasian virus pada awalnya dilakukan 

dengan cara pemilahan kedalam kelompok-kelompok berdasarkan serologi, 

akan tetapi saat ini pengelompokkan dilakukan berdasarkan filogenetik. Hal 

ini lebih jauh diuraikan bahwa subgenus Sarbecovirus meliputi, SARS-CoV,  

Bat-SL-CoV dan 2019-nCoV. Zhejiang China merupakan tempat  pertama 

kali ditemukannya Bat-SL-CoV. Pengelompokkan lainnya menunjukkan 

bahwa viruscorona group beta meliputi porcine hemagglutinating 

encephalomyelitis virus (HEV), Bat coronavirus (BcoV), Murine hepatitis 

virus (MHV, Human coronavirus 4408 (HCoV-4408, Human corobavirus 

OC43 (HCoV-oc43), Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1), Middle 

Eastern respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) dan Severe acute 

respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) (BiomedKes,2020). 
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Virus corona termasuk dalam subgenus Sarbecovirus dari genus 

Betacorobavirus bat-SL-CoVZC45 dab bat-SL- CoVZXC21 dan secara 

genetic berbeda dari SARS-CoV, hal ini diungkapkan pada Analisis 

filogenetik. Meskipun demikian dengan menggunakan analisis filogenetik 

dari receptor binding domain ditemukan bahwa virus corona lebih dekat 

dengan garis keturunan SARS-CoV. Hingga saat ini WHO memberi nama 

Severe acute respiratory syndrome coronavirus2 (SARS- CoV2)yang 

merupakan penyebab dari penyakit COVID-19 (WHO, 2020). 

Virus corona dengan kemeripan tertinggi dengan virus SARS-CoV 

musang diisolasi dari kelelawar tapal kuda, sehingga menyimpulkan 

kelelawar sebagai reservoir alami potensial SARS-CoV sedangkan musang 

sawit bertopeng adalah inang perantara (Zheng, 2020). 

4. Manifestasi Klinik dan Faktor Resiko 

Ciri khas pasien yang terinfeksi oleh SARS-CoV-2 adalah 

pneumonia, saat ini disebut sebagai penyakit COVID-19 yang ditunjukkan 

dengan pemindahan tomografi komputer (CT) atau rontgen dada. Pada tahap 

awal pasien menunjukka gejala infeksi saluran pernafasan akut, yang 

memiliki perkembangan sangat cepat menjadi gagal pernafasan akut dan 

komplikasi serius lainnya (Zheng, 2020). 

Tanda dan gejala yang umumnya muncul pada pasien yang 

terinfeksi SARS- CoV-2 adalah demam dan batuk. Selain itu sesak napas 

atau dispnea, nyeri otot, sakit kepala, nyeri dada, diare, hemoptisis, produksi 

dahak, rinorea, mual, muntah, sakit tenggorokan, dan kebingungan 
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merupakan gejala yang ditimbulkan (Zheg, 2020). 

Munculnya gejala COVID-19 hingga kematian berkisar pada 

interval 6 hingga 41 hari dengan median 14 hari. Periode ini tergantung 

pada usia pasien dan status sistem imun atau kekebalan tubuh pasien itu 

sendiri. Pasien yang berusia diatas 70 tahun memiliki periode kematian 

lebih pendek jika dibandingkan pada pasien berusia dibawah 70 tahun. 

Demam, batuk, dan kelelahan, merupakan gejala paling umum saat 

timbulnya COVID-19. Adapun gejala lainnya meliputi produksi dahak,sakit 

kepala, hemoptisis, diare, sesakdan limfopenia (WHO, 2020). 

Menurut WHO tingkat keparahan gambaran klinis tampaknya 

berkolerasi dengan pasien yang berusia diatas 70 tahun serta memiliki 

penyakit penyerta antara lain penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), 

hipertensi, diabetes serta obesitas (Gennaro, 2020). 

5. Penatalaksaan 

Penatalaksanaan terapi COVID-19 pada fase uji klinis seperti yang 

telah ditampilkan pada tabel 1 (Zheng, 2020). 

Tabel 2.1Pelaksanaan Terapi Covid-19 

No Nama Obat Target obat Status uji klinis 

1. Ramdesivir Menghambat RdRp Tahap 3 

2. Favipiravir Menghambat RdRp Uji coba secara 

Acak 

3. Ribavirin Menghambat sintesis RNA 

dan mRNA pada virus 

Uji coba acak 

Dalam kombinasi 

interferonpegilasi 

4. Lopinavir Menghambat 3 Clipoprotoase 

(3CIpro) 

Tahap 3 

5. Ritonavir Menghambat 3Cipro Tahap 3 
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5. Darunavirdan 

Cobicistat 

Menghambat HIV protease Tahap 3 

6. ASC09F 

(pengham

bat 

protease 

HIV) 

Menghambat HIV protease Tahap 3 dan 

kombinasi terhadap 

Oseltanavir 

7. Klorokuin Menghambat lisosomatropik 

yang mempengaruhi 

intraseluler peradangan pada 

manusia dan viral fusion 

Uji coba label 

terbuka 

8. Arbidol 

(umifenoir) 

Menghambat viral fusion Tahap 4 

9. Oseltamivir Menghambat neuaminidase Tahap 3 dan 4 

Beberapa obat dalam tahapan pengujian untuk pengobatan anti virus 

COVID- 19 dan pendaftaran uji klinis harus persetujuan pasien atau wali 

pasien. 

Ramdesivir merupakan analog nukleotida baru yang meempunyai 

aktivitas dalam melawan SARS-CoV-2 secara in vitro dan virus corona 

termasuk (SARS dan MERS-CoV) baik secara in vitro maupun dalam 

penelitian pra-klinik. (Gennaro, 2020). 

Klorokuin dan hidroksiklorokuin memiliki aktivitas antivirus in vitro, 

serta aktivitas anti-inflamasi. Klorokuin dan hidroksiklorokuin memiliki 

mekanisme kerja yaitu menghambat reseptor seluler ACE2, pada gangguan 

asidifikasi endosom dan pada aktivitas melawan sitokon pro-inflamasi 

misalnya IL-1, dan IL-6 (Gennaro, 2020). 

Lopinavir dan ritonavir tampaknya hanya memiliki sadikit atau tidak 

ada peran dalam pengobatan infeksi SARS-CoV-2. Penghambatan protease 

gabungan ini terutama digunakan pada pasien infeksi HIV yang memiliki 
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aktivitas in vitro melawan SARS-CoV serta memiliki beberapa aktivitas 

dalam melawan MERS- CoV dalam studi  pra klinik (Gennaro, 2020). 

B. Vaksin Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

 

1. Definisi 

Berdasarkan PerMenKes Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 

tentang penyelenggaraan imunisasi menyatakan bahwa vaksin merupakan 

antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, atau mikroorganisme yang 

masih hidup tapi dilemahkan, baik mikroorganisme dalam bentuk utuh atau 

hanya bagian tertentu dari mikroorganisme tersebut yang telah diolah, dari 

toksin mikroorganisme menjadi toksoid, protein rekombinan yang mana jika 

diberikan kepada seseorang akan membentuk sistem imun spesifik secara 

aktif terhadap penyakit infeksi tertentu (Permenkes,2013). 

Produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau 

bagian dari mikroorganisme atau zat yang dihasilkan yang telah diolah 

sedemikian rupa sehingga aman, jika diberikan kepada seseorang akan 

membentuk sistem imun spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu, 

uraian tersebut merupakan definisi dari vaksin. (Kemenkes, Germas, 2020). 

2. Pengembangan Vaksin 

Pengembangan vaksin dilakukan dengan kecepatan yang sangat 

dipercepat, setelah dimulainya wabah SARS-CoV-2. Dalam penangan 

COVID-19 berbagai tim penelitian telah dibentuk, sebagai spesialis dalam 

kemajuaan vaksin epidemi CEPI telah menyelenggarakan komite konsultasi 

global yang membantu meluncurkan Satuan Tugas Pengembangan COVID-
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19 yang berfokus pada pembuatan dan pendanaan vaksin yang bekerja sama 

dengan GAVI dan bank dunia. Mengingat urgensi untuk menyediakan vaksin 

bagi miliyaran manusia, seseorang harus fokus kepada vaksin yang dapat 

diproduksi dalam jumlah besar (Speiser, 2020). 

Vaksin dapat didasarkan pada virus utuh (dilemahkan ataupun mati), 

vector virus, partikel nano, bahkan partikel yang mirip virus, komponen 

subunit, protein/peptida, RNA, DNA atau sel hidup. Pada tanggal 15 februari 

2020 dilakukannya pengujian pertama kali terhadap vaksin COVID-19 

menggunakan sel denritik yang dimodifikasi secara genetic dengan protein 

struktural dan enzimatik SARS-CoV-2. Selain itu di China juga dilakukan uji 

coba vaksin kedua dengan vaksin serupa dilengkapi dengan infuse antigen 

spesifik sel T. Kedua vaksin ini diuji secara terapeutik pada pasien COVID-

19, sebagian besar vaksin diuji pada probandus yang sehat (Speiser,2020). 

Langkah-langkah pengembangan vaksin terdiri dari beberapa prosedur 

yaitu: 

a. Studi pra klinis merupakan vaksin yang diuji dalam studi hewan untuk 

mengetahui kemanjuran dan keamanannya, termasuk studi tantangan 

pada kelompok kecil. 

b. Selanjutnya uji klinik fase I berupa sukarelawan dewasa yang sehat yang 

diberikan vaksin untuk menguji keamanan dari vaksin tersebut. kemudian 

pada uji klinis fase II, vaksin diberikan kepada kelompok orang dewasa 

dalam jumlah yang lebih banyak yang memiliki karakeristik mirip 

dengan mereka yang menjadi sasaran vaksin baru. 
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c. Uji klinis fase III, vaksin diberikan kepada ribuan orang dengan tujuan 

untuk mengetahui kemanjuran dankeamanannya. 

d. Fase IV pasca pengawasan pemasaran, merupakan studi yang sedang 

berlangsung setelah vaksin disetujui dan dilisensikan, efek samping yang 

dimonitor serta untuk mempelajari efek samping jangka panjang vaksin 

pada populasi. 

e. Langkah yang terakhir yaitu studi tantangan manusia, studi dimana 

vaksin diberikan diikuti oleh patogen yang dirancang untuk dilindungi 

oleh vaksin. Ujian semacam ini jarang terjadi pada orang-orang karena 

menghadirkan tantangan etika yang cukup besar (WHO, EPI.WiN, 

Infodemic Management,2020). 

Pada tanggal 16 desember 2020, kandidat vaksin sebanyak 56 calon 

vaksin COVID-19 dalam evaluasi klinis ada 13 kandidat vaksin yang sedang 

dalam uji fase III. Selain itu ada 166 calon vaksin dalam evaluasi pra klinis. 

Adapun 13 kandidat vaksin yang sedang dalam tahapan fase III uji klinis 

seperti yang telah ditampilkan pada tabel 2.2 (WHO, EPI.WiN, Infodemic 

Management, 2020). 

Tabel 2.2 Kandidat Vaksin Covid-19 
 

No Kandidat pada Evaluasi Klinis 

Fase III 

Vaksin 

Peron 

Lokasi Studi Fase 

III 

1. Sinovac Virus yang 

tidak aktif 

Brazil 

2. Institut Produk Biologi Wuhan/ 

Sinopharm 

Virus yang 

tidak aktif 

Uni Emirat Arab 

3. Bharat Biotec Virus yang 

tidak aktif 

China 
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4. Institute Produk Biologi Beijing 

/ 

Sinopharm 

Virus yang 

tidak aktif 

India 

5. Universitas Oxford/ 

AstraZeneca 

Vektor 

virus 

Amerika Serikat 

6. CanSino Biological Inc. / 

Institut 

Bioteknologi Bejing 

Vektor 

virus 

Pakistan 

7. Lembaga Penelitian Gamaleya Vektor 

virus 

Rusia 

8. Perusahaan Farmasi Janssen Vektor 

virus 

Amerika Serikat, 

Brazil, Kolombia, 

Peru, Meksiko, 

Filipina, Selatan 
Afrika 

9. Novavax Subunit 

protein 

Inggris 

10. Anhui Zhifei Longcom 
Biofarma 

 / Institut Mikrobiologi, Akademi 

Ilmu Pengetahuan China 

Subunit 

protein 

China 

11. Moderna / NIAID RNA Amerika Serikat 

12. BioNTech / Fosun Pharma / 

Pfizer 

RNA Amerika Serikat, 

Argentina, Brazil 

13. Medicago Inc VLP Kanada 

Waktu yang diperlukan agar vaksin menjangkau masyarakat luas juga 

sangat bergantung pada otoritas pengaturan dan fleksibilitasnya, untuk 

mempercepat proses dan persetujuan vaksin, dibandingkan dengan prosedur 

standar yang ditetapkan untuk ancaman kesehatan yang kurang mendesak. 

WHO memberikan pedoman dan dukungan yang sesuai untuk regulasi dan 

etika serta penggunaan platform untuk mengembangkan vaksin dan terapeutik 

secara efisien (Speiser, 2020). 

3. Manfaat Vaksin 

Sebagaimana manfat vaksin lainnya, vaksin COVID-19  juga berperan 

sebagai perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan 
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cara membentuk atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan 

pemberian vaksin. Update vaksinasi COVID-19 Di Indonesia saat ini total 

sasaran vaksinasi yaitu 181.554.465 jiwa, diantaranya 1.468.764 SDM 

Kesehatan, 17.327.169 petuas publik, 21.553.118 (Kemenkes, 2021). 

C. Teori Kepercayaan 

Menurut Mayer, Davis dan Schoorman (1995) kepercayaan adalah 

kerelaan seseorang atau pihak untuk mengikuti tindakan pihak lain berdasarkan 

harapan bahwa yang lain akan melakukan tindakan tertentu terlepas dari 

kemampuan mengontrol dan memantau pihak lain dan kepercayaan merupakan 

refleksi sebuah harapan, keyakinan ataupun asumsi seseorang terkait tindakan 

seseorang kemungkinan akan bermanfaat dan tidak merusak kepentingannya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan suatu harapan 

positif, keyakinan atau asumsi dari proses berpikir seseorang yang ditujukan pada 

orang lain agar orang tersebut berperilaku seperti yang diinginkan atau 

diharapkan. Ketika seseorang memutuskan untuk mempercayai orang lain atau 

sesuatu maka harapannya terhadap sesuatu tersebut ialah dapat mewujudkan 

harapan-harapan yang ada dalam dirinya. 

Menurut Renn dan Rohmann (2000) kepercayaan bergantung kepada 

penilaian resiko dalam hal ini media, para ahli, ataupun pemerintah sebagai 

otoritas yang berwenang kemudian penilaiannya akan cenderung heuristik dimana 

otoritas yang dipercaya adalah sebagai sumber kebenaran. Pada pola pemikiran 

heuristik inilah seseorang akan mempersepsikan sesuai dengan otoritas yang 

dianggapnya memiliki integritas dan kompetensi untuk menangani resiko. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan bergantung terhadap persepsi 

berdasarkan apa yang ditemukan dilingkungan masyarakat dan pihak berwenang 

adalah sebagai sumber kebenarannya. 

Menurut Brakus dan Monsuwe (2009) untuk mendapatkan kepercayaan 

tentunya sesorang terlebih dahulu harus merasakan pengalaman dari 

menggunakan sebuah produk atau jasa. Variable terbaik untuk memperediksi 

perilaku dimasa yang akan datang adalah pengalaman. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalaman penggunaan produk atau jasa 

akan membentuk penilaian individu terhadap produk atau jasa tersebut baik dari 

segi kualitas, pelayanan dan sebagainya. Penilain inilah yang kemudian akan 

membentuk kepercayaan akan produk atau jasa yang sebelumnya telah dirasakan, 

dengan lahirnya pengalaman yang baik dalam menggunakan produk atau jasa 

maka diharapkan individu untuk melakukan penggunaan kembali terhadap jasa 

tersebut. 

D. Metode Survey 

Menurut Fraenkel dan Wallen (1990). Penelitian deskriptif didefinisikan 

sebagai penelitian yang menggambarkan suatu gejala, fakta serta peristiwa yang 

terjadi secara sistematis serta akurat, terkait karakeristik populasi atau daerah 

tertentu. Penelitian deskriptif cenderung tidak memerlukan adanya mencari 

ataupun menggambarkan keterkaitan hubungan ataupun pengujian terhadap 

hipotesis. Penelitian deskriptif terdiri dari beberapa metode salah satunya adalah 

metode survei. Penelitian survei dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan 

berupa pengumpulan sejumlah informasi terhadap suatu sampel dengan 

menggunakan angket ataupun interview yang nantinya dapat mendeskripsikan 
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berbagai aspek dari suatu populasi (Hardani et al., 2020). 

Adapun tujuan dari penelitian survei yang pertama adalah untuk 

menemukan informasi faktual yang detail yang menggambarkan gejala yang ada. 

Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi masalah-masalah 

atau untuk mendapatkan pembenaran suatu keadaan serta kegiatan-kegiatan yang 

sedang berjalan. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu sebagai bahan penyusunan 

rencana dan pengambilan keputusan dimasa mendatang dalam memecahkan 

masalah yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penelitian. 

Adapun tanda-tanda dari penelitian survei adalah: 

a. Pengumpulan data survei dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data 

secara keseluruhan dari populasi, atau hanya sebagian daripopulasi tersebut. 

b. Data yang bersifat nyata atau sesuai fakta. 

c. Data yang yang dikumpulkan dengan metode survei dibatasi oleh waktu 

sehingga pemanfaatannya untuk kepentingan yang terbatas pula.  

d. Metode survei biasanya digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat 

insidental. 

e. Jhon W. Best, (1977) mengemukakan bahwa pada dasarnya metode survei 

merupakan metode cross-sectional. Sedangkan Fraenkel dan Wallen (1990) 

mengemukakan bahwa bentuk metode survai dapat dilakukan dengan cross-

sectional surveys atau longitudinalsurveys. 

f. Metode survei biasanya cenderung mengandalkan data kuantitatif. 

g. Metode survei memperoleh pengumpulan data dengan cara melakukan 

wawancara terstruktur atau menggunakan kusioner. 
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Tujuan dari survei untuk mendapatkan gambaran umum mengenai 

karakeristik suatu populasi, baik dalam segi pengklasifikasian masyarakat 

berdasarkan kelompok usia, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin etnis, agama, 

suku bangsa dan lain-lain sebagainya. Selain itu survei juga dapat bertujuan dalam 

pengumpulan data yang berkaitan dengan nilai, kepercayaan, sikap, cita-cita, 

keinginan, perilaku, pendirian, kebiasaa, pendapatan dan lain-lain sebagainya. 

Model penelitian metode survei merupakan metode yang cukup sederhana, namun 

dapat mengumpulkan informasi yang penting mengenai populasi yang besar 

sehingga dapat digunakan secara luas. Dalam berbagai bidang seperti bidang 

ekonomi, politik, pemerintahan, bisnis, kesehatan masyarakat, psikologi, 

pendidikan dan sosiologi (Hardani et al.,2020). 

a) Metode Penelitian 

Umumnya metode penelitian terbagi  menjadi dua yaitu metode 

penelitian secara kuantitatif dan metode penelitian secara kualitatif. Metode 

kuantitatf disebut juga dengan metode tradisional hal ini dikarena metode 

kuantitatif sudah cukup lama digunakan. Metode kuantitatif merupakan 

metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi persyaratan kaidah-

kaidah ilmiah berupa konkrit/empiris, terukur, rasional obyektif dan 

sistematis. Sedangkan metode kualitatif disebut juga  sebagai metode baru hal 

ini dikarenakan popularitas dari  metodeartistik,  karena proses penelitian 

dengan karakeristik seni serta kurang terpola, selain itu metode kualitatif juga 

disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian berkaitan 

dengan Interpretasi  data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono,2016). 
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Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, 

bertujuan untuk melakukan penelitian pada sampel ataupun populasi tertentu, 

adapun  teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

serta mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

dengan karakeristik kuantitatif/statistik dengan maksud untuk melakukan 

pengujian hipotesis yang telah ditetapkan. Uraian diatas merupakan definisi 

dari metode penelitian kuantitatif. Adapun metode penelitian kualitatif 

didefinisikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan atas  filsafat 

postpositivisme, yang ditujukan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah (kebalikan dari eksperimen) instrumen sebagai kunci dari penelitian 

kualitatif, pengumpulan sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball, selain itu juga dapat dilakukan dengan menguunakan teknik 

gabungan atau triagulasi, analisis data memiliki karakeristik induktif atau 

kualitatif, penelitian dengan menggunakan metodee kualitatif lebih spesifik 

pada makna dibandingkan generalisasi (Sugiyono, 2016). 

b) Populasi 

Populasi diartikan sebagai keseluruhan dari subjek dan atau objek 

yang akan menjadi sasaran penelitian. Tempat atau lokasi variabel yang akan 

digunakan merupakan subjek dari suatu penelitian. Sugiyono mengemukakan 

bahwa (2010) populasi merupakan wilayah generalisasi yang mana terdapat 

obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan sifat tertentu yang telah 

ditetapkan oleh para peneliti yang diperuntukan sebagai bahan pembelajaran 

untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Populasi terdiri dari beberapa hal, 
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bukan hanya manusia tetapi juga terdiri dari obyek dan benda-benda  alam 

yang lainnya. Populasi juga meliputi banyak hal yang bukan hanya terfokus 

pada jumlah dari suatu obyek tetapi termasuk seluruh sifat atau karakeristik 

dari subjek dan objek. (Riyanto & Hatmawan, 2020). 

c) Sampel 

Sampel penelitian dapat didefinisikan sebagai bagian yang 

menggambarkan secara umum dari suatu populasi. Sampel penelitian 

mempunyai sifat yang sama atau hampir sama dengan populasi, dengan 

demikian sampel yang dipergunakan dapat mewakili populasi yang diamati. 

Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa sampel merupakan bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimilliki oleh suatu populasi (Riyanto & 

Hatmawan,2020). 

1. Pendekatan rumus Slovin 

Penentuan jumlah sampel penelitian dengan menggunakan rumus 

slovin telah banyak diaplikasikan oleh para peneliti, hal ini dikarenakan 

pendekatan dengan menggunakan rumus Slovin dinilai mudah serta praktis 

dalam penerapannya. Berdasarkan pendekatan rumus slovin pengambilan 

sampel sebagai berikut : 

n =     

Keterangan: 

n = Jumlah sampel  

N = Total populasi 

e = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel (e = 0.1) 
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2. Pendekatan rumus Lemeshow 

Perhitungan sampel dengan Pendekatan Rumus Lemeshow 

digunakan dalam menghitung jumlah sampel maupun keseluruhan atau 

total populasi yang tidak diketahui secara signifikan. 

3. Penentuan besaran sampel menurut Gay dan Diehl (1992) 

Pada buku Research Methods for Business yang dituliskan oleh 

Gay dan Diehl mengemukakan bahwa penelitian deskriptif  memiliki 

presentase sampel sebanyak 10% dari populasi, Korelasional dari 

penelitian ini minimal dari penggunaan sampel yaitu 30 elemen populasi. 

Begitupun dengan penelitian perbandingan kausla jumlah sampel 30 

elemen tiap kelompok. Sedangna untuk penelitian eksperimen hanya 

membutuhkan 15 elemen tiap kelompok. Penentuan besaran sampel 

menurut Roscoe (1975) 

Roscoe (1975) mengemukakan pada Uma Sekaran (1992) 

memberikan penuntun dalam penentuan jumlah sampel yang dapat dilihat 

Pada uraian berikut : 

• Ukuran sampel sebaiknya pada interval 30-500 elemen. 

• Jika terbagi dalam subsampel maka jumlah minimum subsampel 

adalah 30, contoh dari subsampel yaitu : laki-laki atau perempuan, 

ataupun tingkatan sekolah seperti SD, SMP dan SMA. 

• Penelitian multivariate baik  regresi multivariate ukuran sampel yang 

digunakan harus lebih besar (10 kali) dari jumlah variabel yang akan 

dianalisis 
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• Penelitian eksperimen yang sederhana, ukuran sampel pada interval 

10-20 elemen dengan  melakukan pengendalian yang ketat. 

4. Krejcie dan Morgan (1970) mengemukakan penentuan besaran sampel 

dengan cara peneliti membuat daftar yang dapat digunakan dalam 

penentuan jumlah sampel (Riyanto & Hatmawan, 2020). 

d) Instrumen dan validitas penelitian 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan sebagai tolak ukur dari penelitian 

tersebut. Sehingga dapat didefinisikan bahwa instrumen penelitian 

merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang sedang diamati. Fenomena spesifik ini disebut sebagai 

variabel penelitian. (Sugiyono, 2016). 

Ibnu Hadjar mengemukakan bahwa instrumen penelitian 

merupakan alat ukur yang ditujukan untuk mendapatkan informasi 

kuantitatif tentang karakteristik variabel secara objektif. Dengan demikian  

teknik pengembangan skala (alat ukur) dalam mengukur variable pada 

proses pengumpulan data yang lebih sistematis. Salah satu penerapan pada 

penggunaan skala ukur yaitumembantu dalam memperkirakan minat, 

individu ataupun kelompok terhadap orang lain atau lingkungan tersebut. 

Hal yang harus dipertimbangkan dalam membentuk skala pengukuran 

yaitu dengan mempertimbangkan jumlah data yang terlibat, analisis uji 

statistic,skala serta kategori yang digunakan pada teknik pengembangan 

konstruksi skala tersebut (Hardani et al., 2020). 
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Penentuan variabel diperlukan dalam menyusunn instrumen 

penelitian, yang selanjutnya digunakan dalam penentuan definisi 

operasional serta indikator yang akan diukur. Wawasan luas serta 

mendalam terkait variabel serta teori-teori pendukung memiliki peran yang 

penting dalam penetapan indikator-indikator variabel.Untuk memperoleh 

indikator yang valid dibutuhkan penggunaan teori instrumen secara 

cermat. (Sugiyono, 2016). 

2. Validasi Penelitian 

Validitas penelitian dapat diartikan sebagai korelasi  nilai antara 

pengukuran dan nilai sesungguhnya dari suatu variabel tersebut. Hal ini  

berbanding lurus dimana ketika pengukuran yaang dilakukan tepat dengan 

nilai yang sebenarnya dari suatu variabel maka akan menghasilkan  nilai 

kolerasi yang tinggi serta validasi yang tinggi pula.Validitas penelitian 

merupakan kemampuan suatu pengukuran yang dilakukan untuk mengukur 

nilai sebenarnya pada hipotesis. 

Berikut beberapa jenis validitas dalam penelitian kuantitatif :  

• Validitas muka merupakan validasi untuk mengetahui seberapa jauh 

pengukuran yang dilakukan dalam pengukuran nilai sebenarnya. 

• Validitas kriteria merupakan validasi untuk mengetahui 

sejauhmanapengukuran yang dilakukan dapat menduga kriteria 

pengukuran. 

• Validitas konstruk merupakan seberapa jauh hipotesis yang disusun 

berdasarkan landasanteori. 
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• Validitas isi merupakan validasi yang digunakan untuk mengetahui   

sejauhmana pengukuran yang dibuat mewakili aspek kandungan yang 

diukur. 

• Validitas internal digunakan untuk mnegetahui kemampuan kajian yang 

menunjukkan bahwa perlakuan yang dibuat dalam kajian dapat 

menyebabkan perubahan dari tingkah laku subyek kajian serta tidak  

disebabkan oleh faktor-faktor lain dari perlakuan yang diberikan. 

• Validitas eksternal diperuntukkan untuk mengetahui kemampuan dari 

hasil kajian dapat diimplementasikan pada kelompok-kelompok lain 

dalam dunia nyata. (Mustari & Rahman, 2012). 

e) Analisis Data 

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk 

mengetahui caramengelolah, mengklasifikasikan, membedakan dan 

pempersiapkan data yang telah dikumpulkan untuk dipaparkan.Pada dasarnya 

teknik analis data terdiri atas dua jenis yaitu kuantitafif dan kualitatif. 

(Mustari & Rahman,2012). 

Pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif dilakukan analis data 

untuk keseluruhan kegiatan. Kecendrungan penelitian didominasi pada 

penggunaan analisis data secara kuantitatif serta penggunaan teknik dan 

metode statistik.Karena teknik dan metoode statistik dapat menyelesaikan 

permasalahn yang dihadapi.Kaul menguraikan bahwa analisis data digunakan 

untuk mempelajari materi secara terorganisir dengan tujuan mendapatkan 

fakta yang ada.Untuk memungkinkan mengeksplor data-data baru maka 
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diperlukan pembelajaran dari berbagai sudut pandang. (Hardani et al.,2020). 

Sebagian besar survei diperoleh data kuantitatif, seperti halnya pada 

penentuan jumlah manusia yang percaya tentang suatu hal, jumlah anak yang 

melakukan olahraga dari segi usia, dan lain-lain sebagainya. Namun perlu 

diketahui bahwa data kuantitatif tidak hanya berasal dari survei misalnya, 

pada analisis konteks acara yang dilakukan dengan metode khusus untuk 

memeriksa catatan semua jenis (seperti dokumen atau publikasi, radio dan TV 

dan lain-lain sebagainya) yang membutuhkan penghitungan.Pemilihan tes 

statistik diperlukan pertimbangan beberapa faktor mengingat interval tes 

statistik yang sangat besar. Secara umum, jumlah data yang diperoleh 

mempengaruhi tes statistik. Adapun tujuan utama dari analisis data yaitu 

sebagai berikut: 

a) Deskripsi 

Deskripsi melibatkan seluruh kegiatan dan pengembangan berbagai 

bidang. Sehingga peneliti harus mampu dalam mengidentifikasi topikyang 

sedikit diketahui oleh orang serta peneliti harus mampu meyakinkan 

peneliti lain terkait pentingnya topik tersebut serta mampu dalam 

mengkoleksi data. 

b) Konstruksi Skala Pengukuran 

Skala pengukuran harus dibuat oleh peneliti yang mana semua 

angka yang dihasilkan dari alat ukur tersebut dapat  memenuhi salah satu 

kategori nominal, interval, ordinal maupun skala rasio. 

c) Menghasilkan Hubungan Empiris 
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Adapun tujuan analisis data yaitu mengidentifikasi keteraturan 

serta hubungan antar data. Pada pengumpulan data peneliti tidak 

mempunyai gagasan yang jelas tentang hubungan antar data. Dalam 

penentuan hubungan antar data akan lebih muda jika data yang diperoleh 

terperinci.Jika peneliti mengetahui pola dan urutan data makan peneliti 

dapat mengembangkan suatu teori.Sehingga pola yang didapatkan 

menunjukkan hubungan antar variabel, yang digunakan untuk menghitung 

korelasi antar variabel atau menunjukkan urutan atau prioritas. Derivasi 

hukum empiris dapat dilakukan dalam bentuk persamaan sederhana yang 

menghubungkan satu interval atau rasio variabel skala ke beberapa 

variable lain melalui metode grafik.  

d) Penjelasan dan Prediksi 

Secara umum  identifikasi hubungan sebab akibat merupakan  

tujuan dari persamaan pengetahuan dan penelitian. Namun dominan 

penelitian belum dikembangkan ke level penjelasan secara kasual serta 

penentuan prediksi yang valid. Penjelasan dan prediksi disusun sebagai 

kemungkinan nilai-nilai dari suatu rangkaian variable yang diturunkan ke 

nilai variable yang lain. 

e) Pengujian Hipotesis 

f) Membangun Konsep dan Teori (Hardani et al.,2020). 

Penelitian kuantitatif dilakukan analisis data ketika kegiatan setelah 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpulkan. Kegiatan 

dalam analisis data merupakan pengelompokkan data berdasarkan variabel 
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dan jenis responden, menyusun data berdasakan variabel dari seluruh 

responden, penyajian data terhadap suatu variabel yang diteliti, 

perhitungan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, pengujian 

hipotesis yang telah diajukan. Perumusan yang tidak memerlukan 

hipotesis tidak memerlukan langkah terakhir. (Sugiyono, 2016). 

Statistik merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif. Statistik terdiri dari statistik inferensial yang meliputi 

statistik parametris dan statistik nonparamateris.  

Selanjutnya statistik deskriptif diartikan sebagai statistik yang 

diperuntukkan dalam menganalisis data dengan cara menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya (nyata) tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku secara  umum. Sedangkan statistik 

inferensial atau statistik induktif atau statistik probabillitas merupakan 

teknik statistik yang ditujukan untuk alisis data sampel dimana hasil 

analisis diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial baik digunakan 

bila sampel dari populasi jelas, serta teknik pengambilan sampel dari 

populasi dilakukan secara random (Sugiyono,2016). 

Statistik deskriptif akan digunakan jika penelitian yang dilakukan 

pada populasi tanpa pengambilan sampel.Namun bila penelitian dilakukan 

dengan pengambilan sampel, maka dapat dianalisis menggunakan statistik 

deskriptif maupun inferensial. Jika peneliti hanya ingin mendeskripsikan 

sampel data tanpa kesimpulan terhadap populasi yang diambil maka 

statistik deskripsi dapat digunakan. Sebaliknya jika peneliti ingin membuat 
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kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang 

digunakan berupa statistik inferensial (Sugiyono, 2016). 

Mustari & Rahman (2012), mengemukakan bahwa jenis analisis 

data kuantitatif terdiri dari deskriptif dan inferensi untuk spesifiknya 

perhatikan uraian berikut yaitu: 

• Deskriptif: 

a. Kajian sampel tidak digunakan   

b. Responden terdiri dari keseluruhan subjek pada populasi 

c. Semua subjek dijadikan sebagai responden sehingga tidak perlukan 

uji signifikansi  

d. Pengujian signifikansi tidak dibutuhkan 

e. Statistik deskriptif yang digunakan seperti frekuensi, mean, 

presentase mode, median, varian standar deviasi, serta skorZ. 

f. Kajian yang dihasilkan  hanya mengemukakan karakeristik 

kelompok subjek yang dikaji. 

g. Pengeneralisasi hasil kajian tidak dilakukan kepada kelompok lain. 

• Inferensi: 

a. Responden sampel kajian yaitu subjek-subjek yang ditunjuk dari 

populasi. 

b. Sampel perlu dipilah secara random yang daapat mewakilkan subjek 

secara keseluruhan pada populasi. 

c. Hasil yang diperoleh pada uji inferensi digeneralisasi kepada semua 

anggota lain dalam populasi tersebut. 
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d. Uji-t, uji Chi Kuadrat, Uji ANOVA merupakan beberapa uji 

inferensi yang dapat digunakan. 

e. Kontrol pengendalian terdiri dari kontol I dan kontrol II dibutuhkan 

untuk meningkatkan validitas kajian. Hasil kajian mewakili 

kelompok subjek dalam populasi (Mustari & Rahman, 2012). 

E. Tinjauan Islam 

 

Islam memiliki cara pandang dalam melihat segala hal yang terjadi di 

dunia termasuk wabah pandemi covid-19 yang terjadi sekarang ini di seluruh 

belahan dunia tidak terkecuali Indonesia khususnya Sulawesi Selatan adalah ujian 

dan cobaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah:155-157 : 

 

لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْْـَوْفِ وَا لْْـُوْعِ وَنَـقْصٍ مِّنَ الَْْ مْوَا لِ   وَلـَنبَـْ

هُمْ مُّصِيْبَةٌ  ۗ  وَا لَْْ نْـفُسِ وَا لثَّمَرٰتِ  بِيِْن الَّذِيْنَ اذَِاۤ اَصَا بَـتـْ ۗ  وَبَشِّرِ الصّٰ  

مْ وَرَحْْةٌَ ۗ  قاَ لُوْۤا انَِّا للِّٰوِ وَاِ نّـَاۤ الِيَْوِ رٰجِعُوْنَ اوُلٰ  ۗ  ئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِِِّّ  

ََ ۗ  وَاُ ولٰ  ئِكَ ىُمُ الْمُهْتَدُوْنَ  

Terjemahnya: 

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira 

kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa 

musibah, mereka berkata "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami 

milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). "Mereka itulah yang memperoleh 

ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang 

mendapat petunjuk (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 155-157). 
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Dalam Tafsir Jalalayn, menerangkan bahwa (Dan sungguh kami akan 

memberimu cobaan berupa sedikit ketakutan) terhadap musuh, (kelaparan) 

paceklik, (kekurangan harta) disebabkan datangnya malapetaka, (dan jiwa) 

disebabkan pembunuhan, kematian dan penyakit, (serta buah-buahan) karena 

bahaya kekeringan artinya Allah akan menguji manusia, apakah sanggup bersabar 

atau tidak. (Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar) 

bahwa mereka akan menerima ganjaran kesabaran berupa surga. (Yaitu orang-

orang yang apabila ditimpa musibah) bencana atau malapetaka (mereka 

mengucapkan “Innaa lillaahi” artinya sesungguhnya kita ini milik Allah, 

maksudnya adalah menjadi milik dan hamba Allah yang dapat diperlakukan sesuai 

kehendak-Nya “wa innaa ilaihi raaji‟ uun” artinya dan sesungguhnya kepada-

Nyalah kita kembali, yakni kita semua akan menuju negeri akhirat, disana kita 

akan mendapatkan balasan atas amalan perbuatan yang dilakukan semasa hidup di 

dunia. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa “Barang siapa yang mengucapkan 

“Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji’uun” ketika mendapat musibah, maka akan diberi 

pahala dengan kebaikan oleh Allah”. Juga dikabarkan bahwa pada suatu ketika 

lampu  Rasulullah SAW padam, maka beliau pun mengucapkan “Innaa lillahi wa 

innaa ilaihi raaji’uun”  lalu kata Aisyah “Bukankah ini hanya sebuah lampu?” 

Jawabnya “Setiap yang mengecewakan (hati) orang mukmin itu berarti musibah.” 

Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya. (Mereka 

itulah yang mendapat selawat) ampunan (dari Tuhan mereka serta rahmat) dan 

nikmat (dan merekalah yang mendapat petunjuk) kearah yang benar (Al-Mahalliy 

& As-Suyuthi, 1990). 
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Berdasarkan dalam ayat tersebut, virus corona merupakan salah satu 

cobaan. Orang-orang ketakutan dan khawatir terhadap penyebaran virus covid-19. 

Oleh sebab itu, sikap yang harus dilakukan adalah meyakini bahwa virus adalah 

makhluk Allah yang tunduk dan taat kepada Allah SWT sehingga manusia harus 

bersabar dan percaya bahwa ada Yang Maha Kuasa dibalik semua kejadian yang 

terjadi di dunia ini. Selain itu, untuk menghindarkan manusia dari paranoid yang 

dapat disebabkan oleh kekhawatiran yang berlebihan terhadap virus corona maka 

manusia harus berdoa karena sebagai orang yang memiliki keimanan harus 

meyakini bahwa semua itu terjadi atas kehendak-Nya. 

Pandemi covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus 

corona yang menimbulkan banyak korban jiwa. Dalam hadits-hadits Rasulullah 

SAW telah banyak meriwayatkan hadits mengenai thaa’un yang sering diartikan 

sebagai wabah atau penyakit menular. Dengan demikian, covid-19 merupakan 

salah satu jenis thaa’un. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, telah 

diterangkan mengenai thaa’un, sebagai berikut : 

 

ََ امنُ عَبْدِ االلِّٰ قاَلَ حَداثنَ يزِ بْ حداثنَا عَبْدالُْعزَ   دِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ أبَ  مَلِكٌ عَنْ مُ

عَوُ مَوْلََ عُمَرَ بْنِ عُبـَيْدِ االلِّٰ عَ  ألناضْرِ  نْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبَ وَقاَصٍ عَنْ أبً أناَهُ سََِ

عْتُ مِنْ رَ بْنَ زيَْدٍ  امَ ةَ يسْألَ أسُ  مَ ِِ ال اااعُوْنِ وِ وَسَلاسُولِ االلُّٰ صلاى االلُّٰ عَليَ مَاذاَ سََِ

لَ عَلَ سِ وَ سَلامَ ال اااعُونُ رجِْسٌ أرُ امَةُ قاَلَ رَسُولُ االلِّٰ صَلاى االلُّٰ عَلَيْوِ فَـقَالَ أسُ 
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عْتمُ بوِِ بأِرَضٍ فلَ تقْدمَوا عَليَوِ قَـبْلكَمْ فإَذِ  مَنْ كَ انَ  عَلَ ااَئفَِةٍ مِنْ بَنِ أسْراَئيِلَ اوَ   اَ سََِ

 رُجُوا فراَراً مِنْوُ. )رواه البخاري(تمُ بِّاَ فلَ تْ وَإذِاَ وَقَعَ باِرَضِ وَأنَ 

Artinya: 

Abdul Aziz bin Abdillah telah menceritakan kepada kami bahwa Malik telah 

meriwayatkan dari Muhammad bin al-Munkadir dan dari Abi al-Nadhr dari Aamir 

bin Sa’ad bin Abi Waqqash dari Bapaknya bahwa ia telah mendengar dan 

bertanya kepada Usamah bin Zaid: “Apa yang Anda telah dengar dari Rasulullah 

SAW tentang Thaa’uun,” lalu Usamah menjawab bahwa Rasulullah SAW 

bersabda bahwa Thaa’uun adalah najis atau wabah yang telah dikirim kepada 

suatu kaum dari Bani Isra’il atau kepada orang-orang sebelum kamu, maka jika 

kalian mendengar bahwa di suatu tempat terdapat wabah (virus), maka janganlah 

mendatangi tempat tersebut, dan kalian yang berada di tempat tersebut maka 

janganlah keluar dari tempat itu dengan segera. (HR. Bukhari). 

Berdasarkan dari hadits diatas, dijelaskan bahwa wabah atau virus yang 

menimpa suatu kaum telah terjadi sebelumnya. Adapun thaa’un adalah wabah 

penyakit menular dan covid-19 merupakan salah satu bentuk thaa’un atau wabah 

penyakit menular yang ditimpakan kepada suatu kaum untuk menjadi ujian dan 

peringatan bagi umat manusia, agar sadar dan kembali taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Hadits tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana cara kita dalam 

menangani penyakit menular atau thaa’un seperti covid-19 yaitu dengan cara 

menghindari atau memutus penularan agar wabah tidak semakin meluas dengan 

tidak keluar rumah dan tidak masuk daerah yang terkena wabah agar tidak tertular 

atau orang lain tidak tertular (Firdaus, 2020). 

Berdasarkan hadits di atas, dapat diketahui bahwa covid-19 merupakan 

wabah yang menular yang dapat menyerang banyak orang dan berdasarkan dari 

hadits di atas pula bahwa penularan virus covid-19 dapat ditangani dengan isolasi 
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diri dengan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan sangat mendesak serta 

harus waspada dengan membiasakan diri menggunakan masker, menjaga jarak 

dengan orang lain serta menjaga kebersihan diri. 

Pencegahan covid-19 menggunakan vaksin diperbolehkan menurut ajaran 

Islam dengan syarat kehalalannya terjaga dan tidak meggunakan bahan dasar yang 

diharamkan oleh ajaran Islam (Kusmiati, 2020). 

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 

memutuskan bahwa vaksin covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Sciences 

Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dengan nama produk yang 

didaftarkan sebanyak tiga nama, yaitu coronavac, vaksin covid-19 dan Vac2Bio 

hukumnya suci dan halal sehingga boleh digunakan untuk umat islam sepanjang 

terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten (Komisi Fatwa 

MUI, 2021). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dimana penelitian 

ini berdasarkan data kuantitatif dalam wujud bilangan atau angka. Dalam 

penelitian ini digunakan metode observasional berupa kuisioner.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Peneltian 

Penelitian dijalankan dengan cara mengumpulkan data secara daring 

atau online pada masyarakat Sulawesi Selatan melalui sosial media 

WhatsApp dengan pengisian Google Form. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Selatan pada bulan 14 September  

2021 hingga 14 Desember 2021. 

C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi didefenisikan sebagai suatu kelompok subjek yang akan 

menjadi sasaran generalisasi terhadap hasil penelitian (Siswanto,2016). 

Dalam penelitian ini yang merupakan populasi adalah masyarakat Sulawesi 

Selatan. 

2. Sampel 

Sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah serta sifat yang dikuasai 

oleh suatu populasi. Bila peneliti tidak dapat mendalami keseluruhan variabel 
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pada populasi dikarenakan jumlah populasi yang banyak contohnya dibatasi 

oleh waktu, tenaga dan biaya, sehingga peneliti dapat memanfaatkan sampel 

dari perolehan suatu populasi. Segala sesuatu yang dipahami dari sampel 

dijadikan sebagai kesimpulan yang selanjutnya akan diterapkan pada 

populasi.  

Responden yang digunakan dari populasi benar-benar representative 

(Siswanto, dkk. 2016). Adapun responden dalam penelitian ini merupakan 

masyarakat Sulawesi Selatan yang berasal dari  kabupaten Maros, Jeneponto,  

Sinjai, Bulukumba, Barru, Bone, Takalar, Pangkep, Bantaeng, Gowa, 

Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Palopo, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, 

Toraja Utara, Makassar, Luwu Utara, Pare-pare dan Luwu Timur berdasarkan 

pada kriteria inklusi dan eksklusi. Beberapa kriteria Inklusi dan Ekslusi untuk 

Sampling antara lain :  

1. Kriteria Inklusi 

a) Kesedian sebagai responden 

b) Berasal dari masyarakat Sulawesi Selatan 

c) Minimal usia 18 tahun 

d) Pernah divaksin dan belum vaksin 

2. Kritreria Ekslusi 

a) Responden yang tidak bersedia 

b) Pengisian kusioner yang tidak terselesaikan 

Sampling diartikan sebagai tahapan pengambilan sampel terhadap 

populasi yang mewakili populasi sampel. Rumus slovin dapat digunakan 
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dalam penentuan jumlah sampel dalam penelitian, yakni : 

  
 

       
 

Keterangan: 

  = Jumlah sampel  

N = JumlahPopulasi 

D = Tingkat signifikan (d = 0,1) 

 

   
         

                  
 

   
         

         
 

      

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus slovin dapat disimpulkan 

bahwa responden yang diperlukan paling tidak 100 orang, yang merupakan 

masyarakat Sulawesi Selatan. 

D. Variabel Penelitian 

 

1. Variabel Bebas 

Variabel Independen didefenisikan sebagai variabel yang dapat 

memberikan pengaruh dan menjadi penyebab munculnya variabel terikat 

(Sugiyono, 2015).  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengisian kuisioner oleh 

responden. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dapat diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau 
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akibat dari variabel bebas (Sugiyono, 2015). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kepercayaan 

masyarakat terkait vaksin COVID-19. 

E. Instrumen Penelitian 

 

Kusioner digunakan sebagai instrumen pada penelitian. Kuesioner dapat 

didefinisikan berupa suatu metode dalam mengumpulkan data penelitian dengan 

cara membuat sejumlah pertanyaan serta pernyataan terkait penelitian yang 

dilakukan secara tertulis, yang selanjutnya diberikan kepada responden untuk 

memperoleh jawaban. Kusioner dinilai sangat efisien, karena dengan adanya 

kusioner peneliti dapat mengetahui variabel-variabel dengan tepat sesuai dengan 

yang diharapkan oleh peneliti. Pengaplikasian kusioner juga sangat baik pada 

responden dengan jumlah besar pada wilayah yang luas.   

F. Tahap Penelitian 

 

Penelitian dijalankan dengan beberapa langkah antara lain : 

a) Tahap Awal 

Tahap awal yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data 

masyarakat Sulawesi Selatan yang akan digunakan sebagai data responden 

sampel.  

b) Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan diselenggarakan pada bulan September sampai 

Desember. Beberapa poin dari tahapan pelaksanaan yaitu sebagai berikut : 

a. Menyediakan instrument dari penelitian yang akan dilakukan 

b. Melakukan pengumpulan data responden pada masyarakat Sul-Sel 
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c. Membuat google form sebagai media  penyebaran kusioner 

d. Mengelolah data yang diperoleh untuk melihat hasil berdasarkan tingkat 

kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan tentang vaksin covid-19.
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 
 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penggambaran secara umum dari lokasi penelitian menguraikan 

kondisi secara umum dari penelitian yang meliputi jumlah kabupaten/kota, 

jumlah penduduk serta kepadatan penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi 

dan sosial budaya serta letak geografis, topografi lokasi penelitian.  

Framework (2008) mengemukakan bahwa luas dari pulau Sulawesi 

yaitu sekitar 174.600. berdasarkan administratif, Pulau Sulawesi memiliki 

enam provinsi, antara lain Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo yang mana 

Indonesia Timur dan Timur Lautmenjadi fokus utama pembangunan.  

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas 46.083,94 km2, dengan 

wilayah administrasi 21 kabupaten, tiga kota, 304 kecamatan, dan 2953 

desa. Provinsi Sulawesi Barat dan Teluk Bone berbatasan dengan bagian 

utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berbatasan dengan bagian timur di timur, 

Selat Makassar berbatasan dengan barat bagian, dan bagian selatan 

berbatasan dengan Laut Flores (Gbr. 1). Sulawesi Selatan terletak antara 

0120- 8S dan 116 48' – 122360 E. Wilayah geografis meliputidataran 

rendah, pantai dan pulau-pulau, dan dataran tinggi, 3 danau serta 67 sungai. 

Letak gunung Bawakaraeng berada di Selatan. Sedangkan diposisi Utara 

terdapat Gunung Rante Mario dan gunung Lompobattang, di tengah 
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perbukitan karst di sepanjang Klimatologi Maros dan Pangkep bervariasi 

antar musim di pantai barat dan timur (Saing et al.,2021). 

 
Gambar 2. Study Area Provinsi Sulawesi(Saing et al., 2021). 

 
Framework, 2008 mengemukakan bahwa Sulawesi mempunyai letak 

yang khas, terdapat empat semenanjung besar anatara lain Minahasa 

semenanjung di utara, semenanjung selatan, semenanjung tenggara dan 

semenanjung timur. Bukan hanya itu diantara semenanjungdipisahkan oleh 

tiga teluk antara lain Tolo di tenggara, Tomini di timur laut serta Bone di 

selatan. Dengan gunung-gunung yang besar dan gunung berapi yang aktif 

dalam jumlah yang banyak.Puncak tertinggi pulau berada pada bagian Utara 

dari Gunung Rantemario (3.440 m). Keempat semenanjung memiliki 

pegunungan yang berdiri lebih dari 2.500 m di atas permukaan laut rata-

rata. Pulau mempunyai dataran terbatas yang sebagian besar tersebar di 

sepanjang garis pantai hal ini dikarenakan topografi dari pulau tersebut. 
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Dataran-dataran dipisahkan oleh pegunungan yang terjal, teluk serta laut. 

Tanah datar berada di bawah 50 m dan hanya menyumbang  sebesar 10,3% 

dari total luas lahan hal ini menyebabkan pembatasan luas lahan pertanian. 

Dikutip dari SP2020 pada Badan pusat statistik, Provinsi Sulawesi 

Selatan September 2020 mempunyai jumlah penduduk sebesar 9.000.007 

jiwa. 46,72 ribu km2 merupakan Luas daratan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sehingga kepadatan Sulawesi Selatan sebesar 194 jiwa. Sepanjang tahun 

2010 hingga 2020, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kecepatan 

pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,18 persen. Kota Makassar 

terdaftar sebagai jumlah penduduk tertinggi sebanyak 1.423.877 orang. 

Sedangkan Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat sebagai kota dengan 

jumlah penduduk terendah sebanyak 137.071 orang (Badan Pusat 

Statistik,2021). 

2. Karakteristik Responden 

Penelitian ini dilaksanakan secara daring melalui Google Form pada 

bulan September 2021 sampai bulan Desember 2021 dengan melibatkan 

sebanyak 218 orang Masyarakat di Sulawesi Selatan sebagai sampel. 

 Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis 

kelamin, usia, pekerjaan, asal daerah, serta tingkat pendidikan. 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi Responden Masyarakat di Sulawesi Selatan 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
No 

Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Laki-laki 40 18,34% 
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2 Perempuan 178 81,66% 

Jumlah 218 100% 

Berdasarkan tabel yang disajikan pada 4.1 mengungkapkan bahwa 

frekuensi responden laki-laki sebesar 40 orang (18,27%). Sedangkan 

frekuensi pada responden perempuan sebanyak 178 orang (81,66%). 

b. Usia 

Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Responden Masyarakat di Sulawesi Selatan 

Berdasarkan Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 16-25 tahun          203 93,1% 

2 26-36 tahun 14 6,4% 

3 36-59 tahun - 0% 

4 >60 tahun 1 0,5% 

Jumlah 218 100% 
 

Berdasarkan tabel yang disajikan pada 4.2 menyatakan bahwa 

responden dengan interval usia 16-25 tahun memiliki frekuensi sebanyak 

203 orang (93,1%), responden dengan interval usia 26-36 tahun memiliki 

frekuensi sebesar 14 orang (6,4%), responden yang berusia lebih besar  dari 

60 tahun  memiliki frekuensi sebesar 1 orang (0,5%). 

c. Pekerjaan 

 
Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Responden Masyarakat di Sulawesi Selatan 

Berdasarkan Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Pelajar 0 0% 

2 Mahasiswa 173 79,4% 

3 Wiraswasta 9 4,1% 



50 

 

 

 

4 Karyawan swasta 23 10,6% 

5 Petani atau nelayan 0 0% 

6 PNS/TNI/POLRI 3 1,4% 

7 Guru 3 1,4% 

8 Pendidik 1 0,5% 

9 Pensiun PNS 1 0,5% 

10 Pengajar 1 0,5% 

11 AA 1 0,5% 

 12 Pengangguran 3 1,1% 

 Jumlah 218    100% 

Berdasarkan tabel yang disajikan pada 4.3 menyatakan bahwa 

berdasarkan pekerjaan frekuensi responden adalah mahasiswa 173 orang 

(79,4%), wiraswasta 9 orang (4,1%), karyawan swasta 23 orang (10,6%), 

PNS/TNI/POLRI 3 orang (1,4%), guru 3 orang (1,4%), pendidik, pensiun 

PNS, pengajar dan AA masing masing 1 orang (0,5%), dan pengangguran 3 

orang (1,1%). 

d. Daerah Asal 

Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Responden Masyarakat di Sulawesi Selatan 

Berdasarkan Asal Daerah 

No Kabupaten/Kota Frekuensi (f) Persentase (%) 

1 Makassar 62 28,44% 

2 Gowa 50 22,93% 

3 Bone 16 7,33% 

4 Bulukumba 14 6,42% 

5 Takalar 11 5,04% 

6 Sinjai 11 5,04% 
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7 Pangkep 8 3,66% 

8 Luwu 5 2,29% 

9 Wajo 7 3,21% 

10 Jeneponto 6 2,86% 

11 Palopo 1 0,45% 

12 Sidrap 5 2,29% 

13 Maros 3 1,37% 

14 Enrekang 2 0,91% 

15 Luwu timur 3 1,37% 

16 Soppeng 2 0,91% 

17 Pare-pare 7 3,21% 

18 Pinrang 2 0,91% 

19 Toraja 1 0,45% 

20 Barru 2 0,91% 

Jumlah 218 100% 

 
 

Berdasarkan tabel yang disajikan pada 4.4 menunjukkan bahwa 

frekuensi responden dari masyarakat di Sulawesi Selatan berdasarkan asal 

daerah yaitu Makassar 62 orang (28,44%), gowa 50 orang (22,93%), 

Bone16 orang (7,33%), Bulukumba 14 orang (6,42%), Takalar 11 orang 

(5,04%), Sinjai 11 orang (5,04%), Pangkep 8 orang (3,66%), Luwu 5 orang 

(2,29%), Wajo 7 orang (3,21%), Jeneponto 6 orang (2,86%), Palopo dan 

Toraja masing-masing 1 orang (0,45%), Sidrap 5 orang (2,29%), Maros dan 

Luwu timur masing-masing 3 orang (1,37%), Enrekang, Soppeng, Pinrang 

dan Barru masing-masing 2 orang (0,91%) Pare-Pare 7 orang (3,21%). 
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e. Pendidikan terakhir 

 

Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Responden Masyarakat di Sulawesi Selatan 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Tempat Tinngal Frekuensi (f) Persentase 

(%) 

1 SLTA/SMU/SMA/MA/S

MK 

121 55,50% 

2 Diploma (D3) 5 2,29% 

3 Strata 1 (Sarjana)     83 38,07% 

4 Strata 2 (Magister) 3 1,39% 

5 Profesi 6 2,75% 

Jumlah 218 100% 

Berdasarkan tabel di atas 4.5 menunjukkan bahwa frekuensi 

responden masyarakat di Sulawesi Selatan berdasarkan pendidikan terakhir 

SLTA/SMU/SMA/MA/SMK sebanyak 121 orang (55,50%), frekuensi 

responden Diploma (D3) sebanyak 5 orang (2,29%), frekuensi responden 

Strata 1 (Sarjana) sebanyak 83 orang (38,07%), frekuensi responden Strata 2 

(Magister) 3 orang (1,39%), dan frekuensi responden Profesi Apoteker 6 

orang (2,75%). 

3. Analisis Data Untuk Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Sulawesi 

Selatan Tentang Vaksin Covid-19 

a. Kesadaran Umum Mengenai Vaksin 

 
Tabel 4. 6 Kesadaran umum mengenai vaksin 

 

No. 

 
Pernyataan 

Persen (%) 

STS TS S SS 

1. 
Penggunaan vaksin sebagai 
pencegahan COVID-19 

4,58% 11,46% 56,42% 27,52% 
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2. 

Penggunaan vaksin COVID-

19 dapat meningkatkan daya 

tahan tubuh dengan 

merangsang dan membentuk 

antibodi 

 
2,75% 

 
10,55% 

 
57,33% 

 
29,35% 

3. 
Pemberian vaksin efektif dalam melawanCOVID-19 

3,21% 24,77% 54,12% 17,88% 

4. 
Keamanan vaksin COVID-19 
telah terbukti dalam uji klinis 

2,29% 18,80% 62,84% 16,05% 

5. 
Vaksin dapat menimbulkan 

beberapa efek samping 
0,45% 11,92% 57,33% 30,27% 

6. Kehalalan vaksin telah 
terverifikasi 

2,75% 17,43% 66,05% 13,76% 

 

7. 
Pemberian vaksin COVID-19 

pada ibu menyusui tidak 

memiliki efek samping 

 

0% 
 

0% 
 

62,84% 
 

37,16% 

8. 
Pada ibu hamil pemberian 

vaksin COVID-19 dapat 

beresiko pada janin 

0% 0% 59,18% 40,82% 

 

9. 
Keamanan vaksin COVID-19 

telah terbukti hingga uji klinis 

pada usia dewasa (18 tahun) 

 

3,21% 

 

11,92% 

 

71,10% 

 

13,76% 

Rata-rata 2,13% 11,87% 60,80% 25,17% 

Ket: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju) 

Pernyataan diatas menunjukkan kesadaran masyarakat Sulawesi 

selatan yang terkait persepsi masyarakat terhadap vaksin merupakan bagian 

dari pencegahan covid-19, efektif dalam melawan penyebaran covid-19 

meskipun dapat menimbulkan efek samping, juga melihat persepsi 

masyarakat terkait pemberian vaksin covid bagi ibu hamil dan menyusui 

serta keamanan vaksin. 

b. Harapan Terhadap Vaksin Covid-19 

 

Tabel 4. 7 Harapan terhadap vaksin COVID-19 
 

No. 

 
Pernyataan Persen (%) 

STS TS S SS 
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1. 

Saya berharap setelah 

penggunaan vaksin COVID-19 

dapat meningkatkan daya tahan 

tubuh manusia dengan 

peningkatan Antibodi 

 
1,37% 

 
2,75% 

 
44,49% 

 
51,37% 

2. 
Saya berharap vaksin COVID-
19 memiliki keamanan bagi 

masyarakat 

0,45% 3,21% 42,20% 54,12% 

3. 
Saya berharap vaksin COVID-19 

tidak memiliki efek samping yang 

serius 

1,37% 1,83% 44,03% 52,75% 

 

4. 

Saya berharap vaksin COVID-
19 sebagai sarana dalam 

pencegahan COVID-19 

 

1,83% 
 

4,58% 
 

46,78% 
 

46,78% 

 

5. 
Saya berharap masyarakat 

paham pentingnya penggunaan 

vaksin COVID-19 

 

1,83% 
 

4,12% 
 

46,78% 
 

47,24% 

6. 
Saya berharap vaksin COVID-

19 memiliki kehalalan yang 

terjamin 

0,91% 2,29% 41,74% 55,04% 

Rata-rata 1,29% 3,13% 44,33% 51,21% 

Ket: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju) 

Berdasarkan pernyataan pada tabel yang  telah disajikan, masyarakat 

Sulawesi Selatan menggambarkan harapan mereka terhadap vaksin 

COVID-19. Pemberian vaksin COVID-19 bertujuan sebagai perlindungan 

terhadap tubuh masyarakat agar tidak terserang penyakit COVID-19, hal ini 

dikarenakan vaksin membentuk atau menstimulasi sistem imun spesifik 

dalam tubuh. 

c. Pengalaman Tentang Penggunaan Vaksin 

 

Tabel 4. 8 Pengalaman tentang penggunaan vaksin 

 

No. 

 
Pernyataan 

Persen (%) 

STS TS S SS 

 

1. 

Berdasarkan pengalaman 

saya sejak kecil bayi 

diberikan vaksin sebagai 

daya tahan tubuh manusia 

 

1,83% 

 

9,17% 

 

53,66% 

 

35,32% 
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2. 

Berdasarkan pengalaman 

saya penggunaan vaksin 

sangat berperan dalam 

peningkatan daya tahan 

tubuh manusia 

 
2,29% 

 
10,55% 

 
52,29% 

 
33,48% 

 

3. 
Vaksin dapat mencegah 

terjadinya suatu penyakit 

dengan meningkatkan daya 

tahan tubuh manusia 

 

2,29% 
 

7,79% 
 

59,17% 
 

28,89% 

 
4. 

Berdasarkan studi literatur 
penggunaan vaksin dapat 

mencegah terjadinya 

COVID-19 dengan 
meningkatkan sistem imun 
manusia 

 
2,75% 

 
9,17% 

 
59,17% 

 
16,7% 

 

5. 

Vaksin memiliki peran 

penting dalam pencegahan 

penyakit sehingga 

masyarakat perlu melakukan 

vaksin 

 

1,83% 

 

11% 

 

60,09% 

 

27,06% 

Rata-rata 2,19% 9,53% 56,87% 28,29% 

Ket: STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju) 

Berdasarkan pernyataan yang disajikan pada tabel, masyarakat 

Sulawesi selatan menggambarkan pengalaman terhadap penggunaan vaksin 

COVID-19. Vaksin didefinisikan sebagai produk biologi berupa  antigen 

yang merupakan mikroorganisme atau bagian dari mikroorganisme ataupun 

zat yang diperoleh dari mikroorganisme yang telah diproses sedemikian 

rupa hingga memiliki keamanan, dimana jika diberikan/dimasukkan 

keedalam tubuh maka akan membentuk sistem imun  spesifik yang aktif 

terhadap penyakit tertentu. 

d. Tabel Kecenderungan Kepercayaan Masyarakat Terkait Vaksin Covid-

19 
 

Tabel 4. 9 Kecenderungan Kepercayaan Masyarakat 

No Kategori SKP KP P SP 
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1 Kesadaran 

terhadap vaksin 

covid-19 

2,13% 11,87% 60,80% 25,17% 

2 Harapan terkait 

covid-19 1,29% 3,13% 44,33% 51,21% 

3 Pengalaman terkait 

vaksin 2,19% 9,53% 56,87% 28,29% 

Ket: SKP (Sangat Kurang Percaya, KP (Kurang Percaya), P (Percaya,) SP 

(Sangat Percaya) 

Kecenderungan kepercayaan masyarakat terkait vaksin covid-19 

dilihat dari kesadaran masyyarakat dengan pentingnya vaksin, harapan 

masyarakat terhadap program vaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah, 

dan pengalaman masyarakat Sulawesi Selatan dengan penggunan vaksin. 

4. Pengujian Validasi Kuesioner dengan SPSS 

a. Validasi Kuesioner 

 

Tabel 4. 10 Validasi Kuesioner 

Item Nilai r 
Hitung 

Nilai r 
tabel 

Keterangan 

P1 0,567 0,361 Valid 

P2 0,816 0,361 Valid 

P3 0,550 0,361 Valid 

P4 0,503 0,361 Valid 

P5 0,382 0,361 Valid 

P6 0,591 0,361 Valid 

P7 0,467 0,361 Valid 

P8 0,404 0,361 Valid 

P9 0,552 0,361 Valid 

P10 0,861 0,361 Valid 

P11 0,835 0,361 Valid 

P12 0,738 0,361 Valid 

P13 0,825 0,361 Valid 

P14 0,864 0,361 Valid 

P15 0,646 0,361 Valid 

P16 0,648 0,361 Valid 

P17 0,648 0,361 Valid 

P18 0,651 0,361 Valid 
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P19 0,755 0,361 Valid 

P20 0,776 0,361 Valid 

b. Hasil Uji Realibilitas 

 

Tabel 4. 11 Uji Reabilitas 

Cronbach's Alpha N of Items 

.928 20 

Analisis validitas dijalankan  menggunakan rumus yang diutarakan 

oleh Pearson atau biasa disebut rumus kolerasi (product moment) analisis 

validitasi ini dilakukan mengorelasikan antara skor disetiap pertanyaan 

dengan skor keseluruhan (total). 

Pada analisis statistik, uji reliabilitas dilakukan dengan maksud 

untuk memahami tingkat korespondensi suatu kuesioner yang dipakai oleh 

para peneliti. Kusioner dinyatakan konsisten jika memenuhi pesyaratan 

dengan nilai Cronbach’s α lebih besar dari 0,6. 

Syarat dari pengujian validitas dan reliabilitas yaitu dengan 

menggunakan sampel sebanyak 30 subjek. Hasil penelitian telah disajikan 

pada tabel. 

B. Pembahasan 

Penyebaran COVID-19 serta resiko yang ditimbulkan jika tidak segera 

ditangani, maka dengan itu pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan 

penyebaran virus dengan melakukan vaksin. Masyarakat dapat terlindungi serta 

dapat mengurangi penyebaran populasi penyakit dengan penerapan penggunaan 

vaksin yang mana tidak hanya mereka yang divaksinasi yang aman tapi juga 

untuk masyarakat sekitar.  
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Kepercayaan merupakan perasaan yang hadir dari dalam diri seseorang 

yang kemudian akan semakin kuat sehingga seseorang yang telah memilih 

menjadi percaya terhadap suatu hal maka pikirannya akan langsung 

menghasilkan kekuatan dan daya tarik terhadap hal tersebut. Maka dengan 

adanya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin akan mendukung kesuksesan 

dalam pelaksanaan program vaksinasi karena masyarakat adalah target dari 

program tersebut sehingga ketika banyak masyarakat tertarik mengikuti program 

vaksinasi yang akan membentuk sistem imun atau kekebalan tubuh  suatu 

kelompok di masyarakat atau dikenal dengan istilah herd immunity yang 

merupakan tujuan dari program vaksinasi. 

Kuesioner yang disedikan merupakan pertanyaan tentang pendapat 

(presepsi). Pada bagian yang kedua tentang harapan masyarakat mengenai 

vaksin COVID-19. Selanjutnya pada bagian terakhir tentang pengalaman 

masyarakat yang disajikan dengan beberapa pernyataan jawaban berupa Sangat 

Setuju, Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Untuk mengetahui 

harapan, pengalaman masyarakat serta presepsi masyarakat terhadap kesadaran 

dan kepercayaan masyarakat tentang vaksin covid-19 dilakukan dengan 

pemberian skor yaitu 4 skor bagi pernyataan Sangat Setuju, 3 skor dengan 

pernyataan Setuju, 2 skor bagi pernyataan Tidak Setuju, serta 1 skor dengan 

pernyataan Sangat Tidak Setuju. Pada penelitian ini diperoleh 218 orang 

responden. 

Berdasarkan variabel jenis kelamin menyatakan bahwa responden lebih 

didominasi oleh responden jenis kelamin perempuan dibandingkan dengan 
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responden jenis kelamin laki-laki. Kepedulian terhadap vaksin yang meliputi 

harapan, pengalaman masyarakat serta persepsi kesadaran umum penggunaan 

vaksin lebih didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan jika 

dibandingkan dengan responden   berjenis kelamin laki-laki (Puspasari. 2018). 

Berdasarkan variabel tingkat pendidikan menyatakan bahwa responden 

penelitian sebagian besar unggul pada responden tingkat pendidikan SMA 

dengan presentase sebesar 55,50%. Pendidikan SMA atau Sekolah Menengah 

Atas  merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal 

(Pratiwi, dkk.2020).  

Keinginan dalam memenuhi kebutuhan terkait kesehatan untuk hidup 

lebih baik berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang mana jika sesorang 

berpendidikan lebih tinggi maka keinginan untuk hidup lebih baik juga semakin 

tinggi. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan faktor sebagai bahan 

pertimbangan dalam penerimaan informasi, ilmu pengetahuan serta sikap kurang 

diminati seseorang terhadap suatu alternative (Ruditya, et.al. 2015). 

Berdasarkan data yang diperoleh menyatakan bahwa presentase nilai 

tertinggi dari pengisian kusioner berasal dari kota Makassar  yaitu 29,44 %. 

Sedangkan presentase nilai terendah pada Kabupaten Sidenreng Rappang atau 

Sidrap, Tana Toraja, Barru, Soppeng dan Toraja Utara yaitu 0,91%. Penyebaran 

kusioner yang dilakukan telah merata keseluruh masyarakat Sulawesi Selatan, 

hal ini dapat dilihat dimana kusioner yang tersebar meliputi keseluruhan 

kabupaten dan kepulauan  di Sulawesi Selatan.  

Hasil yang diperoleh berdasarkan tabel kesadaran umum mengenai 
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vaksin, dari berbagai pertanyaan seperti vaksin merupakan bagian dari 

pencegahan COVID-19, efektifitas vaksin, keamanan vaksin, kehalalan vaksin, 

sebanyak 2,13% responden Sangat tidak setuju, 11,87% responden tidak setuju, 

60,80% responden setuju, dan 25,17% reponden sangat setuju. Ini menandakan 

bahwa mayoritas masyarakat sudah mengenali penggunaan dan keamanan 

vaksin, dan masih ada minoritas masarakan yang kurang sadar, dan ini perlu 

akan adanya sosialisasi lagi yang lebih massif. 

Adapun hasil yang diperoleh berdasarkan tabel harapan masyarakat 

terkait vaksin COVID-19, dari berbagai pertanyaan seperti vaksin dapat 

meningkatkan daya tahan tubuh manusia dengan meningkatkan antibodi, vaksin 

tidak memiliki efek samping yang serius, serta harapan terkait masyarakat 

paham pentingnya penggunaan vaksin COVID-19, sebanyak 1,29% responden 

sangat tidak setuju, 3,13% responden tidak setuju, sebanyak 44,33% responden 

setuju, dan sebanyak 51,21% responden sangat setuju. Pemberian vaksin 

COVID-19 bertujuan sebagai perlindungan terhadap tubuh masyarakat agar 

tidak terserang penyakit COVID-19, hal ini dikarenakan vaksin membentuk atau 

menstimulasi sistem imun spesifik dalam tubuh. 

Adapun hasil yang diperoleh dari tabel pengalaman masyarakat Sulawesi 

Selatan tentang penggunaan vaksin, baik pada penggunaan vaksin selain covid-

19. Sebanyak 2,19% responden sangat tidak setuju, sebanyak 9,53% responden 

tidak setuju, sebanyak 56,87% responden setuju, dan 28,29% responden sangat 

setuju. 

Jadi dari berbagai persepsi masyarakat diatas terkait kesadaran terhadap 
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vaksin COVID-19, harapan terkait penggunaan vaksin COVID-19, serta 

pengalaman terkait penggunaan vaksin, dapat disimpulkan kecenderungan 

kepercayaan masyarakat terkait vaksin COVID-19, sebanyak 1,87% sangat 

kurang percaya, sebanyak 8,17% responden kurang percaya terkait penggunaan 

vaksin, sebanyak 54% masyarakat percaya terkait penggunaan vaksin, dan 

34,89% masyarakat sangat percaya dengan kegunaan vaksin COVID-19. 

Pemberian vaksin COVID-19 bertujuan sebagai perlindungan terhadap 

tubuh  masyarakat agar tidak terserang penyakit COVID-19, hal ini dikarenakan 

vaksin membentuk atau menstimulasi sistem imun spesifik dalam tubuh. Herd 

immunity akan terbentuk dengan pemberian vaksin secara massif untuk itu 

diperlukan rasa percaya masyarakat mengenai vaksin COVID-19 agar 

masyarakat bersedia tanpa adanya paksaan melaksanakan program vaksinasi 

COVID-19.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kepercayaan masyarakat di 

Sulawesi Selatan terhadap vaksin COVID-19 pada 218 responden maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

Kecenderungan kepercayaan masyarakat terkait vaksin covid-19, sebanyak 

1,87% sangat kurang percaya, sebanyak 8,17% responden kurang percaya terkait 

penggunaan vaksin, sebanyak 54% masyarakat percaya terkait penggunaan 

vaksin, dan 34,89% masyarakat sangat percaya dengan penggunaan vaksin covid-19. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat 

a. Besar harapan agar masyarakat dapat mengupdate informasi terbaru 

tentang vaksin COVID-19 yang berasal dari akun resmi seperti Dinas 

Kesehatan Setempat, Kementerian Kesehatan, serta Organisasi 

Kesehatan Dunia atau WHO. Dengan harapan masyarakat mampu 

membedakan serta menyaring informasi yang valid terkhusus pada 

manfaat vaksin COVID-19 bagi tubuh manusia. Informasi tentang 

vaksin COVID-19 juga dapat diakses pada pemerintah atau puskesmas 

setempat. 

b. Dihimbau kepada masyarakat secara menyeluruh agar senantiasa 

menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan pengumuman yang 

dibuat oleh pemerintah, yakni dengan melakukan 5M berupa Menjaga 

jarak, Memakai masker, Mengurangi social mobility, Menghindari 
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keramaian serta mencuci tangan agar dapat menekan angka 

penyebaran COVID-19 serta segera mengakhiri pandemi. 

2. Bagi Pemerintah 

a. Besar harapan kepada Pemerintah Republik Indonesia agar 

melakukan upaya peningkatan informasi tentang vaksin 

COVID-19. Penyajian informasi terkhusus pada keamanan 

serta efektivitas vaksin yang telah terbukti secara uji klinis 

untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat tentang vaksin 

COVID-19. Pemerintah juga diharapkan agar informasi yang 

disajikan lebih transparan kepada masyarakat pada media pusat 

informasi serta mengkoordinasi COVID-19 yang ada di 

Sulawesi Selatan.  

b. Besar harapan kepada Pemerintah Republik Indonesia agar 

lebih memaksimalkan fungsi puskesmas setempat  terkait 

penanganan dan pengendalian COVID-19 karena puskesmas 

adalah bagian terpenting dalam pengendalian pandemi 

COVID-19 misalkan pengaplikasian tracing dan testing 

didaerah puskesmas setempat. 

3. Bagi Peneliti 

Perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh 

informasi terkait pendapat masyarakat tentang vaksin COVID-19. 

Sekiranya penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif berupa 

terjun langsung ke lapangan.  
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LAMPIRAN  

 

Lampiran  1 Isi Kuisioner 

Dalam penelitian ini saya menggunakan skala pengukuran dalam bentuk 

skoring: 

1 = Sangat tidak setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Setuju (S) 

4 = Sangat Setuju (SS)  

 

 

ASPEK PERNYATAAN 

Kesadaran 

umum mengenai 

vaksin 

1. Penggunaan vaksin sebagai pencegahan COVID-19 

2. Penggunaan vaksin COVID-19 dapat meningkatkan 

daya tahan tubuh dengan merangsang dan 

membentukantibody 

3. Pemberian vaksin efektif dalam melawanCOVID-

19 

4. Keamanan vaksin COVID-19 telah terbukti dalam 

ujiklinis 

5. Vaksin dapat menimbulkan beberapa efeksamping 

6. Kehalalan vaksin telahterverifikasi 

7. Pemberian vaksin COVID-19 pada ibu menyusui 

tidak memiliki efeksamping 

8. Pada ibu hamil pemberian vaksin COVID-19 dapat 

beresiko pada janin  

9. Keamanan vaksin COVID-19 telah terbukti hingga 

uji klinis pada usia dewasa (18tahun) 

Harapan 

terhadap vaksin 

COVID-19 

1. Saya berharap setelah penggunaan vaksin COVID-

19 dapat meningkatkan daya tahan tubuh manusia 

dengan peningkatan antibody 

2. Saya berharap vaksin COVID-19 memiliki 



69 

 

 

keamanan bagi masyarakat 

3. Saya berharap vaksin COVID-19 tidak memiliki 

efek samping yangserius 

4. Saya berharap vaksin COVID-19 sebagai sarana 

dalam pencegahanCOVID-19 

5. Saya berharap masyarakat paham pentingnya 

penggunaan vaksin COVID-19 

6. Saya berharap vaksin COVID-19 memiliki 

kehalalan yang terjamin 

Pengalaman 

tentang 

penggunaan 

vaksin 

1. Berdasarkan pengalaman saya sejak kecil bayi diberikan 

vaksin sebagai daya tahan tubuh manusia 

2. Berdasarkan pengalaman saya penggunaan vaksin sangat 

berperan dalam peningkatan daya tahan tubuhmanusia 

3. Vaksin dapat mencegah terjadinya suatu penyakit 

dengan meningkatkan daya tahan tubuhmanusia 

4. Berdasarkan studi literatur penggunaan vaksin dapat 

mencegah terjadinya COVID-19 dengan meningkatkan 

sistem imunmanusia 

5. Vaksin memiliki peran penting dalam 

pencegahanpenyakit sehingga masyarakat perlu 

melakukan vaksin 
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Lampiran  2 Pertanyaan Kuisioner 
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Lampiran  3 Validasi SPSS 
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Lampiran  4 Penyebaran Kuesioner Melalui Group WhatsApp 
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Lampiran  5 Data Dari Google Form  
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Lampiran  6 Kode Etik Penelitian 

 



86 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

SAHABUDDIN RIJAL lahir di Sinjai pada hari Selasa 06 

Mei 1997. Penulis merupakan anak sulung dari pasangan 

Syamsul Rijal dan Syamsidar. Saat ini berdomisili di kota  

Makassar tepatnya Jln. Veteran Selatan stp. 14 no. 148 

bersama saudara perempuannya. 

Penulis memulai jenjang pendidikan formal di SDN 144 

Sinjai dan tamat pada tahun 2009, penulis melanjutkan 

pendidikan di SMPN 4 SINJAI tamat pada tahun 2012. Kemudian penulis 

menempuh pendidikan di SMAN 3 SINJAI sekarang SMAN 12 SINJAI dan tamat 

pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan 

kejenjang perguruan tinggi negeri tepatnya di jurusan Farmasi Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. Motto dari penulis “Siapapun bisa jadi apapun kecuali 

Tuhan”. 

 


