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ABSTRAK 

 

Nama :  Ulan Noor Azhura  

NIM :  70200118042 

Judul :  Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah   

   Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Imunisasi lengkap 

merupakan keadaan seorang anak telah memperoleh imunisasi rutin secara 

lengkap mulai dari IDL pada usia 0-11 bulan. Cakupan imunisasi dasar di 

indonesia masih belum mencapai target Renstra kementerian kesehatan tahun 

2020. Imunisasi dasar pada bayi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 54,2% hal 

ini juga masih belum mencapai target Renstra 2020.  Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja 

Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain cross 

sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki 

bayi telah mencapai umur 12 bulan yang tinggal di sekitar wilayah kerja 

Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang dengan jumlah sampel sebanyak 168 ibu. 

Teknik sampling yang digunakan yaitu simple random sampling. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

Kepercayaan/keyakinan ibu, Keterjangkauan Fasilitas kesehatan dan peran 

petugas kesehatan terhadap determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah 

kerja Puskesmas Kota Kabupaten enrekang dengan nilai P value <0.05. 

Sedangkan pada variabel pengetahuan ibu dan sikap ibu tidak memiliki hubungan 

yang signifikan dengan kelengkapan imunisasi dasar yaitu nilai p value >0.05 

menggunakan analisis bivariat Uji chi-square. Cakupan imunisasi dapat 

ditingkatkan melalui penyuluhan terkait kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) 

pada orang tua dan kehalalan vaksin serta perlunya pembaharuan dalam program 

cakupan imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.   
 

 

Kata Kunci : Determinan, Kelengkapam, Imunisasi dasar  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Imunisasi lengkap merupakan keadaan jika seorang anak memperoleh 

imunisasi rutin secara lengkap mulai dari imunisasi dasar lengkap pada usia 0-11 

bulan, imunisasi lanjutan berupa DPT-HB-Hib dan Campak Rubella pada usia 18 

bulan. Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa 

setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan. 

Pemerintah mewajibkan bagi setiap bayi dan anak untuk mendapatkan imunisasi 

lengkap untuk mencegah terjadinya penyakit (Kemenkes RI, 2019). 

Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat 

Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, 

pertussis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak 

yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya 

tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Imunisasi merupakan 

salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling cost-effective (murah), karena 

dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian 

akibat PD3I yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya (Kemenkes 

RI, 2019). 

Cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia belum memenuhi target 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2020, cakupan 

imunisasi dasar secara nasional sebesar 83,3%. Angka ini belum memenuhi target 

Renstra tahun 2020 yaitu sebesar 92,9%. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada 
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tahun 2020 merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap yang terendah dalam 

kurun waktu 2011-2020 sebagai dampak dari adanya pandemic COVID-19 

(Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Cakupan imunisasi dasar lengkap di Sulawesi Selatan belum mencapai 

target yaitu sebesar 75,0% sedangkan target Renstra tahun 2020 yaitu 92,9%. 

Provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi adalah di Provinsi Bali 

(99,4%), Nusa Tenggara Barat (99,1%), dan Jawa Tengah (98,8%). Sedangkan 

provinsi dengan capaian terendah yaitu Aceh (41,8%) (Kementerian Kesehatan 

RI, 2020). 

Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar pada bayi merupakan 

salah satu indikator pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, dengan target 

78% pada tahun 2020. Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar 

lengkap pada bayi sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat, namun pada 

tahun 2018 menurun menjadi 72,76%. Untuk capaian pada tahun 2020, terdapat 

54,5% kabupaten/kota yang telah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap. 

Diketahui hanya ada 3 provinsi yang 100% kabupaten/kotanya telah mencapai 

80% imunisasi dasar pada bayi yaitu Provinsi Bali, DI Yogyakarta dan Jambi. 

Sedangkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Provinsi Sulawesi 

Selatan sebesar 54,2% (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, data menunjukan 

cakupan imunisasi dasar lengkap yang terendah yaitu Kabupaten Enrekang 

(73,0%), di urutan ke-dua Kabupaten Bone (79,3%), dan Kabupaten Selayar 
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(81,9%) (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan 2021). Sedangkan berdasarkan data 

Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, cakupan imunisasi dasar lengkap yang 

terendah yaitu Puskesmas Kota (42,6%), di urutan kedua Puskesmas Baroko 

(45,8%), dan Puskesmas Kotu (67,4%) (Dinkes Kabupaten Enrekang 2021). 

Menurut WHO sekitar 1,5 juta anak mengalami kematian tiap tahunnya 

karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Terdapat kurang lebih 20 

juta anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap dan bahkan ada anak yang tidak 

mendapatkan imunisasi sama sekali. Indonesia termasuk salah satu negara dengan 

jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap cukup banyak. Situasi ini 

telah berdampak pada munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang 

dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti difteri, campak, dan polio  

(Kementerian Kesehatan RI, 2019). 

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program imunisasi baik 

dari sisi input dan proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian yang baik didukung oleh ketersediaan SDM Kesehatan, dana, sarana 

dan prasarana yang cukup dengan metode yang sesuai dan efektif (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2019). Salah satu faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar menurut hasil penelitian Rara 

Wita dkk adalah pengetahuan ibu, pendidikan ibu, jarak tempat tinggal dan peran 

kader (Wita et al., 2021). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Wulansari dan Nadjib, 2019 

dalam (Kharin et al., 2021) mengemukakan bahwa Tingkat pengetahuan ibu salah 

satunya dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan. Hal ini dapat memicu 
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adanya perbedaan respon ibu dalam menyikapi suatu masalah. Begitupun dengan 

Sikap , dapat  mendorong seseorang untuk berperilaku ke arah yang positif dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Individu yang memiliki sikap positif akan 

menunjukkan perilaku yang baik. Ibu yang memiliki sikap kurang juga 

dipengaruhi pendidikan yang rendah. Ibu yang memiliki pendidikan rendah 

memiliki pengetahuan yang rendah sehingga mempengaruhi ibu dalam 

menunjukkan sikap. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Kharin et al., 2021) 

menyatakan bahwa peran ibu dalam program imunisasi sangat penting, sehingga 

pemahaman yang tepat tentang imunisasi sangat diperlukan. Kurangnya 

sosialisasi dari petugas kesehatan menyebabkan masalah rendahnya pemahaman 

dan kepatuhan ibu dalam menjalankan program imunisasi. Dikarenakan hal 

tersebut, diperlukan suatu intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, tingkat pendidikan, dan sikap ibu terhadap pemberian imunisasi 

dasar lengkap pada bayi di Desa Cipambuan, Kabupaten Bogor. 

Hasil penelitian yang dilakukan Mardiah dalam (Mappadang et al., 2020) 

mengemukakan bahwa anak balita yang memiliki jarak tempuh ke pelayanan 

imunisasi lebih jauh beresiko 2, 14 kali tidak mendapatkan imunisasi dasar 

lengkap dibandingkan dengan anak balita yang jarak tempuh ke pelayanan 

imunisasi lebih dekat. 

Dari uraian data yang telah dirangkai menjadi latar belakang, penulis 

merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul “Determinan Kelengkapan 
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Imunisasi Dasar Di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 

2022”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan 

masalahnya adalah “Bagaimana Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 ? “ 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar di 

wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

b. Ada hubungan antara sikap ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar di 

wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

c. Ada hubungan antara keyakinan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar di 

wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

d. Ada hubungan antara keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan kelengkapan 

imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 

2022 

e. Ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan kelengkapan 

imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 

2022 
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D. Definisi Operasional 

Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel yang diteliti : 

A. Variabel Independen 

1. Pengetahuan Ibu 

Segala sesuatu yang diketahui ibu yang berkaitan  dengan imunisasi dasar 

lengkap pada bayi seperti : pengertian, manfaat, waktu pemberian, dan efek 

samping imunisasi. 

Untuk mengukur pengetahuan, maka skala pengukuran yang digunakan 

adalah skala Guttman. Jumlah pertanyaan sebanyak 12 pertanyaan yang akan 

dijawab oleh responden dengan memberikan skor jawaban sebagai berikut :  

a. Kriteria penilaian dengan menggunakan skala guttman :

● Untuk pertanyaan Cukup 

- Ya = 1 

- Tidak = 0 

● Untuk pertanyaan Kurang  

- Ya = 0 

- Tidak = 1

b. Penentuan skoring pada kriteria objektif : 

Rumus umum : 

Interval ( l ) = Range ( R ) / Kategori ( K ) 

Range ( R ) = skor tertinggi – skor terendah = 100 – 0 = 100% 

Kategori ( K ) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif 

suatu variabel, yaitu Cukup dan Kurang. 

Interval ( l ) = 100 / 2 = 50% 
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Kriteria pilihan = skor tertinggi – interval = 100 – 50 = 50%, sehingga 

Cukup = jika skor ≥ 50% 

Kurang = jika skor < 50% 

2. Sikap Ibu 

Respon ibu mengenai pemberian imunisasi dasar pada bayi, yang dilihat 

dari kecenderungan ibu untuk berespon atau bereaksi positif atau negatif terhadap 

pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi. 

Untuk mengukur sikap, maka skala pengukuran yang digunakan adalah 

skala likert . Jumlah pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan yang akan dijawab oleh 

responden dengan memberikan skor jawaban sebagai berikut :  

a. Pertanyaan yang diskroring mempunyai 4 pilihan jawaban  

b. Kriteria penilaian dengan menggunakan skala likert yaitu:  

Poin untuk pertanyaan positif  Poin untuk pertanyaan negatif

● Sangat Setuju = 4  

● Setuju = 3   

● Tidak Setuju = 2 

● Sangat Tidak Setuju = 1 

● Sangat Setuju = 1 

●  Setuju = 2 

● Tidak Setuju = 3 

● Sangat Tidak Setuju = 4

c. Skor tertinggi dari seluruh jawaban = jumlah pertanyaan x skor jawaban 

tertinggi, yaitu 10 x 4 = 40 (100%)  

d. Skor terendah dari seluruh jawaban = jumlah pertanyaan x skor jawaban 

terendah yaitu 10 x 1 = 10 (25%)  

e. Range ( R ) = skor tertinggi – skor terendah = 100% – 25% = 75 %  
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f. Interval ( l ) =  Range ( R ) / Kategori ( K ) = 75% / 2 = 37.5 %  

g. Kriteria pilihan = skor tertinggi - interval = 100% – 37. 5% = 62.5% 

Kriteria objektif:  

● Positif = jika persentase nilai jawaban responden ≥ 62.5 %  

● Negatif = jika persentase jawaban responden < 62.5 % 

3. Keyakinan/kepercayaan ibu  

Keyakinan adalah kepercayaan ibu terhadap imunisasi yang mengandung 

unsur haram, kepercayaan ibu bahwa penyakit setelah imunisasi ialah kiriman 

orang, kepercayaan ibu mengenai imunisasi dapat meningkatkan kekebalan tubuh. 

Keyakinan ibu diukur dengan menggunakan skala Ordinal. Untuk mengukur 

keyakinan ibu, maka skala pengukuran yang digunakan adalah skala Guttman. 

Jumlah pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan yang akan dijawab oleh responden 

dengan memberikan skor jawaban sebagai berikut :  

a. Skor terendah = 0 ( pilihan jawaban yang salah ) 

b. Skor tertinggi = 1 ( pilihan jawaban yang benar ) 

c. Jumlah skor terendah = skor terendah x jumlah pertanyaan = 0 x 7 = 0 (0%) 

d. Jumlah skor tertinggi = skor tertinggi x jumlah pertanyaan = 1 x 7 =  (100%) 

Penentuan skoring pada kriteria objektif : 

Rumus umum : 

Interval ( l ) = Range ( R ) / Kategori ( K ) 

Range ( R ) = skor tertinggi – skor terendah = 100 – 0 = 100% 
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Kategori ( K ) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif 

suatu variabel, yaitu Percaya dan Tidak Percaya. 

Interval ( l ) = 100 / 2 = 50% 

Kriteria pilihan = skor tertinggi – interval = 100 – 50 = 50%, sehingga 

Percaya = jika skor ≥ 50% 

Tidak percaya = jika skor < 50% 

4. Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan 

Keterjangkauan fasilitas kesehatan merupakan jarak yang ditempuh ke 

tempat pelayanan kesehatan atau ke tempat posyandu. Keterjangkauan fasilitas 

kesehatan diukur dengan menggunakan skala Ordinal. Untuk mengukur 

keterjangkauan fasilitas kesehatan, maka skala pengukuran yang digunakan adalah 

skala Guttman.  

Jumlah pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh 

responden dengan memberikan skor jawaban sebagai berikut :  

Skor terendah = 0 ( pilihan jawaban yang salah ) 

Skor tertinggi = 1 ( pilihan jawaban yang benar ) 

Jumlah skor terendah = skor terendah x jumlah pertanyaan = 0 x 4 = 0 (0%) 

Jumlah skor tertinggi = skor tertinggi x jumlah pertanyaan = 1 x 4 = 4 (100%) 
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Penentuan skoring pada kriteria objektif : 

Rumus umum : 

Interval ( l ) = Range ( R ) / Kategori ( K ) 

Range ( R ) = skor tertinggi – skor terendah = 100 – 0 = 100% 

Kategori ( K ) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif 

suatu variabel, yaitu Akses mudah dan Akses sulit. 

Interval ( l ) = 100 / 2 = 50% 

Kriteria pilihan = skor tertinggi – interval = 100 – 50 = 50%, sehingga 

Akses mudah = jika skor ≥ 50% 

Akses sulit = jika skor < 50% 

5. Dukungan Petugas Kesehatan 

Dukungan petugas kesehatan ialah dorongan atau motivasi yang diberikan 

petugas kesehatan kepada ibu dalam memberikan imunisasi dasar secara lengkap. 

Untuk mengukur dukungan petugas kesehatan, maka skala pengukuran 

yang digunakan adalah skala Guttman. Jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan 

yang akan dijawab oleh responden dengan memberikan skor jawaban sebagai 

berikut :  

Skor terendah = 0 ( pilihan jawaban yang salah ) 

Skor tertinggi = 1 ( pilihan jawaban yang benar ) 

Jumlah skor terendah = skor terendah x jumlah pertanyaan = 0 x 6 = 0 (0%) 
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Jumlah skor tertinggi = skor tertinggi x jumlah pertanyaan = 1 x 6 = 6 (100%) 

Penentuan skoring pada kriteria objektif : 

Rumus umum : 

Interval ( l ) = Range ( R ) / Kategori ( K ) 

Range ( R ) = skor tertinggi – skor terendah = 100 – 0 = 100% 

Kategori ( K ) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif 

suatu variabel, yaitu Cukup dan Kurang. 

Interval ( l ) = 100 / 2 = 50% 

Kriteria pilihan = skor tertinggi – interval = 100 – 50 = 50%, sehingga 

Cukup = jika skor ≥ 50% 

Rendah = jika skor < 50% 

B. Variabel Dependent 

1. Kelengkapan Imunisasi Dasar 

Suatu kegiatan yang dilakukan ibu untuk memenuhi semua jenis imunisasi 

dasar yang didapatkan oleh balitanya sampai usia 1 tahun. Kelengkapan imunisasi 

dasar adalah pemberian imunisasi BCG 1x, Hepatitis B 3x, DPT 3X, Polio 4x, 

Campak 1x sebelum bayi berusia 1 tahun. 
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Alat ukur : Kuesioner dan buku KIA (Kartu Ibu dan Anak) 

a. Lengkap = Jika imunisasi bayi telah lengkap saat usia 10 bulan  

b. Belum lengkap = Jika salah satu imunisasi tidak diberikan setelah usia 10 

bulan.
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E. Kajian Pustaka 

Table 1.1  

Tabel Sintesa Penelitian 

No Judul Penulis Variabel Metode Hasil 

1 Hubungan Pengetahuan 

Ibu Tentang Imunisasi 

Dasar Dengan Kepatuhan 

Ibu Melaksanakan 

Imunisasi Dasar Pada 

Bayi 1-12 Bulan  
 

https://doi.org/10.34305/j

npe.v2i1.359  

 

Sabilla Nur 

Fajriah, 

Rindasari 

Munir, 

Fitria 

Lestari 

Variabel 

Dependent: 

Kepatuhan Ibu 

Melaksanakan 

Imunisasi Dasar  

 

Variabel 

Independent: 

Pengetahuan Ibu  

Penelitian ini kuantitatif 

dengan menggunakan 

pendekatan cross 

sectional. Populasi 

penelitian ini ibu yang 

memiliki bayi sebanyak 

400 responden dan sampel 

200 responden, dari 

perhitungan rumus slovin 

dan teknik sampling 

menggunakan accidental 

sampling. 

Hasil uji statistik didapatkan 

hubungan pengetahuan dan kepatuhan 

melaksanakan imunisasi dasar, (ρ 

value : 0,000 dan OR 28,2%), maka 

dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 

ibu mempengaruhi kepatuhan ibu 

melaksanakan imunisasi dasar pada 

bayi 1-12 bulan. 

2 Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan 

Kelengkapan Imunisasi 

Dasar Di Puskesmas 

Kuala Lahang (2021) 

 

https://doi.org/10.31004/

prepotif.v5i2.2428  

Rara Wita, 

Elmia 

Kursani, 

Christine 

Vita 

Variabel 

Dependent: 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar 

 

Variabel 

Independent: 

Pengetahuan Ibu, 

Pendidikan Ibu, 

Jarak Tempat 

Tinggal, Peran 

Kader, 

Penelitian ini adalah 

penelitian analitik 

kuantitatif dengan desain 

cross sectional. Populasi 

dalam penelitian ini 

adalah seluruh ibu yang 

memiliki baduta yang 

berada di wilayah kerja 

Puskesmas Kuala Lahang, 

pengambilan sampel 

dilakukan dengan 

menggunakan teknik 

random sampling. Lokasi 

Penelitian dilakukan di 

Hasil penelitian menunjukan bahwa p 

value < α 0,05 sehingga yang 

berhubungan dengan kelengkapan 

imunisasi dasar adalah pengetahuan 

ibu (P value = 0,001, POR = 9,763), 

pendidikan ibu (P value = 0,001, POR 

(Prevalensi Odds Ratio)  = 5,692), 

jarak tempat tinggal (P value = 0,001, 

POR = 7,941), peran kader (P value 

=0,001, POR = 5,375). Sehingga ada 

hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan ibu, pendidikan ibu jarak 

tempat tinggal dan peran kader dengan 

Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada 

https://doi.org/10.34305/jnpe.v2i1.359
https://doi.org/10.34305/jnpe.v2i1.359
https://doi.org/10.31004/prepotif.v5i2.2428
https://doi.org/10.31004/prepotif.v5i2.2428
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Wilayah Kerja Puskesmas 

Kuala Lahang, yang 

dilaksanakan pada bulan 

Mei-Juni 2021. 

Baduta di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kuala Lahang Tahun 2021. 

3 Hubungan Antara 

Karakteristik Ibu Dengan 

Tingkat Pengetahuan 

Tentang Imunisasi Dasar 

Lengkap Pada Bayi Di 

Desa Sridadi Puskesmas 

Sirampog Kabupaten 

Brebes 

 

https://doi.org/10.34305/j

ikbh.v12i1.258  

Suci Utami, 

Uli Ulpa 

Variabel 

Dependent: 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar 

 

Variabel 

Independent: 

Karakteristik Dan 

Pengetahuan Ibu 

Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah analitik. 

Dengan rancangan 

penelitian korelasional. 

Sebagai populasi 

penelitian adalah ibu yang 

mempunyai bayi usia 1 

tahun yaitu sebanyak 28 

orang. Pengumpulan data 

dilakukan dengan 

menggunakan data primer 

dengan analisis data 

secara univariat dan 

bivariat kemudian 

dianalisis dengan uji 

statistik Pearson Product 

Moment. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pada umumnya pengetahuan ibu 

tentang imunisasi dasar lengkap 

berdasarkan karakteristik, umur, 

paritas, pendidikan dan pendapatan 

keluarga adalah baik yaitu sebanyak 

13 orang ( 46,4 % ). Berdasarkan hasil 

uji statistik Pearson Product Moment 

diperoleh bahwa tidak ada hubungan 

antara umur dan paritas dengan 

tingkat tingkat pengetahuan ibu 

menyusui mengenai imunisasi dasar 

lengkap. Hasil uji statistik Pearson 

Product Moment menunjukan ada 

hubungan antara pendidikan dan 

pendapatan keluarga dengan tingkat 

pengetahuan ibu tentang imunisasi 

dasar lengkap. 

4 Pengetahuan, Pendidikan, 

dan Sikap Ibu terhadap 

Imunisasi Dasar Lengkap 

di Kabupaten Bogor 

(2021) 

 

http://journal.fkm.ui.ac.id

/pengmas/article/view/55

11  

Anggun 

Nanda 

Kharin, 

Amellia, 

Christabel 

Fidelia T.P., 

Dhia Fairuz 

Auza, 

Elmarizha 

Sekar 

Variabel 

Dependent: 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar 

 

Variabel 

Independent: 

Pengetahuan, 

Sikap, dan 

Tingkat 

Melakukan analisis 

situasi, prioritas masalah, 

pengembangan instrumen, 

dan survei determinan 

penyebab ibu tidak 

memberikan imunisasi 

dasar lengkap. 

Pelaksanaan intervensi 

dilakukan kepada ibu di 

Desa Cipambuan, dengan 

Ibu yang tidak memberikan imunisasi 

dasar lengkap disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan, tingkat 

pendidikan dan sikap terhadap 

pentingnya imunisasi dasar lengkap. 

Setelah dilakukan kegiatan intervensi, 

diberikan penilaian melalui post-test 

untuk mengetahui hasil intervensi. 

https://doi.org/10.34305/jikbh.v12i1.258
https://doi.org/10.34305/jikbh.v12i1.258
http://journal.fkm.ui.ac.id/pengmas/article/view/5511
http://journal.fkm.ui.ac.id/pengmas/article/view/5511
http://journal.fkm.ui.ac.id/pengmas/article/view/5511
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Utami, 

Farhan 

Aulia 

Rahman, 

Fitri Annisa 

Ahlul J., 

Fitroh 

Nurbayani 

H., 

Joyceline 

Esther, Lila 

Andari H., 

Revonita 

Priandini 

Pendidikan. pemberian screenshot 

materi imunisasi dan 

poster melalui WhatsApp 

kemudian menampilkan 

video edukasi. Kemudian 

dilakukan penilaian 

melalui post-test untuk 

mengukur tingkat 

pengetahuan masyarakat 

setelah dilakukan 

intervensi. 

5 Determinan Status 

Imunisasi Dasar Pada 

Anak Balita 12-59 Bulan 

Di Indonesia (2020) 

 

https://doi.org/10.35801/s

rjoph.v1i1.27274  

Revita 

Virgini 

Mappadang 

, F. L. 

Fredrik G. 

Langi , dan 

Odi Roni 

Pinontoan 

Variabel 

Dependent: 

Status Imunisasi 

Dasar Pada Anak 

Balita 12-59 

Bulan 

 

Variabel 

Independent: 

Umur Anak, Jenis 

Kelamin Anak, 

Umur Ibu, 

Tingkat 

Pendidikan Ibu, 

Jumlah Anak 

Hidup, Tempat 

Tinggal Dan 

Antenatal Care 

Jenis penelitian dalam 

penelitian ini bersifat 

kuantitatif dengan 

menggunakan desain 

penelitian cross sectional 

study (studi potong 

lintang). Penelitian ini 

menggunakan data 

sekunder yang diambil 

dari data SDKI 2017 yang 

diperoleh dari The 

Demographic and Health 

Survey Program (Measure 

DHS). Populasi dalam 

penelitian ini yaitu balita 

berusia 12-59 bulan 

berjumlah 17.848 balita. 

Analisis bivariat 

Pendidikan, jumlah anak hidup dan 

tempat tinggal merupakan determinan 

dari status imunisasi dasar pada anak 

balita usia 12-59 bulan di Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa untuk dapat 

mencapai status imunisasi dasar anak 

usia 12-59 bulan yang lengkap maka 

perlu adanya intervensi pada variabel 

pendidikan, jumlah anak hidup dan 

tempat tinggal. 

https://doi.org/10.35801/srjoph.v1i1.27274
https://doi.org/10.35801/srjoph.v1i1.27274
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menggunakan uji Chi 

Square. 

6 Determinan Perilaku Ibu 

Membawa Anaknya 

Mendapatkan Imunisasi 

Dasar Lengkap Di 

Puskesmas Cibiuk (2020) 

http://ejurnal.ars.ac.id/ind

ex.php/keperawatan/articl

e/view/116/171  

Yuli Yani, 

Udin 

Rosidin, 

Hasniatisari 

Harun 

Variabel 

Dependent: 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar 

 

Variabel 

Independent: 

Pengetahuan, 

Sikap, Motivasi, 

Dan Perilaku. 

Penelitian ini 

menggunakan analitik 

kuantitatif dengan 

pendekatan cross 

sectional. Teknik 

pengambilan sampel yang 

akan digunakan yaitu 

random sampling dengan 

jumlah sebanyak 88 

responden ibu yang 

memiliki bayi usia 1-11 

bulan. Instrumen yang 

digunakan berupa 

Kuesioner. Analisa data 

yang dilakukan secara 

univariat dengan analisis 

deskriptif dan bivariat 

dengan menggunakan chi-

square. 

Hasil penelitian ini menemukan 

bahwa ada hubungan antara 

pengetahuan dengan perilaku ibu 

menunjukan nilai p value sebesar 

0,008 dengan nilai OR 0,26. Variabel 

sikap ada hubungan dengan perilaku 

ibu dengan nilai statistik 0,008 dengan 

nilai OR 0,23. Hubungan motivasi 

dengan perilaku ibu dapatkan dari 

hasil motivasi p value sebesar 0,005 

dengan nilai OR 4,1. Maka hasil 

ketiga tersebut adanya hubungan yang 

tidak bermakna tetapi ada 

kesignifikanan. 

7 Factors Affecting 

Complete And Timely 

Childhood Immunization 

Coverage In Sindh, 

Pakistan; A Secondary 

Analysis Of Cross-

Sectional Survey Data 

(2018) 

 

https://journals.plos.org/p

losone/article/file?id=10.

Jin-Won 

Noh, 

Young-mi 

Kim, 

Nabeel 

Akram, Ki-

Bong Yoo, 

Jumin Park, 

Jooyoung 

Cheon, 

Young Dae 

Variabel 

Dependent: 

Pemberian 

Imunisasi Dasar 

 

Variabel 

Independent: 

faktor demografi, 

status sosial 

ekonomi, sumber 

informasi 

Jenis penelitian ini adalah 

studi cross-sectional 

menggunakan multi-tahap, 

desain sampling 

bertingkat. Berdasarkan 

Sensus Pakistan terbaru 

pada tahun 1998, USAID 

menggunakan pendekatan 

pengambilan sampel yang 

tidak proporsional untuk 

mengalokasikan sampel di 

Di antara 2.253 anak, 1.156 (51,3%) 

menerima imunisasi dasar lengkap 

berdasarkan usia. Angka imunisasi 

dasar adalah 69,1% untuk balita, 

38,3% selama enam sampai sembilan 

minggu, 18,8% selama 10-13 minggu, 

44,0% selama 14 minggu-delapan 

bulan, 60,4% selama sembilan hingga 

11 bulan, dan 59,1% untuk usia balita. 

lebih dari satu tahun. Usia anak, 

jumlah anak yang masih hidup, 

http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/116/171
http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/116/171
http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/116/171
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0206766&type=printable
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0206766&type=printable
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1371/journal.pone.02067

66&type=printable  

KwonID, 

Jelle 

Stekelenbur

g. 

kesehatan ibu dan 

anak, dan faktor 

perawatan 

perinatal. 

distrik-distrik di daerah 

pedesaan dan perkotaan 

untuk representasi yang 

lebih baik dari distrik-

distrik yang lebih kecil. 

tingkat pendidikan orang tua, 

kekayaan, sumber informasi kesehatan 

ibu dan anak, jumlah pemeriksaan 

kehamilan, dan bantuan selama 

persalinan dikaitkan dengan 

melengkapi imunisasi dasar. 

Cakupan imunisasi dasar lengkap 

secara keseluruhan di Pakistan masih 

rendah. Pembuat kebijakan harus 

mengidentifikasi anak-anak yang 

berisiko rendahnya cakupan imunisasi 

dan hambatan dalam menerima 

perawatan antenatal, menerapkan 

intervensi pendidikan yang 

menargetkan orang tua yang 

berpendidikan rendah, dan melakukan 

kampanye imunisasi massal untuk 

imunisasi yang tepat waktu dan 

lengkap 

8 Determinan Capaian 

Imunisasi Dasar Lengkap 

Pada Anak Usia 12-35 

Bulan Di Provinsi Aceh 

Tahun 2017 

 

https://doi.org/10.34123/s

emnasoffstat.v2020i1.445  

Yudi 

Dharma , 

Budyanra 

Variabel 

Dependen: Status 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar 

Anak Usia 12-35 

Bulan,  

 

Variabel 

Independent: 

Usia Ibu, 

Pendidikan Ibu, 

Pekerjaan Ibu, 

Jumlah Anak 

Metode analisis yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

analisis deskriptif dan 

analisis inferensia. 

Penelitian Ini 

menggunakan data 

sekunder, yaitu data 

mikro/ data mentah (raw 

data) hasil dari Survei 

Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) 2017. 

Dari hasil analisis deskriptif dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

22,07 %  anak yang diimunisasi secara 

lengkap, sementara itu terdapat 47,34 

% anak yang diimunisasi tidak 

lengkap dan sebanyak 30,59 % 

terdapat anak yang tidak diimunisasi 

sama sekali. Angka ini masih jauh dari 

target imunisasi dasar lengkap Renstra 

Kementerian Kesehatan tahun 2017 

yaitu sebesar 91 persen.  

https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0206766&type=printable
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0206766&type=printable
https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.445
https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.445
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Yang Dilahirkan, 

Wilayah Tempat 

Tinggal, 

Pendidikan 

Kepala Rumah 

Tangga, 

Pemeriksaan 

Kehamilan dan 

Tempat 

Persalinan 

9 Kelengkapan Imunisasi 

Dasar Pada Bayi Usia 9-

12 Bulan Dan Faktor 

Determinan Di Kelurahan 

Randusari Kota 

Semarang Tahun 2017 

 

https://doi.org/10.33633/

visikes.v17i01.1849  

Dewi 

Sulistyonin

grum, 

Suharyo 

Variable 

Dependent: 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar 

 

Variabel 

Independent: 

Pengetahuan Ibu, 

Sikap Ibu, 

Pelayanan 

Petugas, dan 

Dukungan 

Keluarga 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian kuantitatif 

dengan desain cross 

sectional. Sampel 

penelitian adalah ibu yang 

memiliki bayi usia 9-12 

bulan di Kelurahan 

Randusari Puskesmas 

Pandanaran Semarang 

sebanyak 30 orang. 

Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. 

Analisis data 

menggunakan uji Chi 

Square dengan batas nilai 

α yang digunakan adalah 

alpha 5% atau p value 

0,05. 

Hasil uji statistik menunjukan bahwa 

tidak ada hubungan antara 

pengetahuan ibu (p-value=0,360), 

sikap ibu (p-value=0,378), pelayanan 

petugas (p-value=0,641) dan 

dukungan keluarga (p-value=1,000) 

dengan kelengkapan imunisasi. 

10 Faktor Determinan 

Pemberian Imunisasi 

Dasar Lengkap Balita di 

Thresya 

Febrianti , 

Rusman 

Variabel 

Dependent: 

Pemberian 

Penelitian ini 

menggunakan desain 

kasus kontrol dengan 

Dari tujuh variabel berdasarkan hasil 

analisis terdapat tiga variabel yang 

memiliki hubungan dengan 

https://doi.org/10.33633/visikes.v17i01.1849
https://doi.org/10.33633/visikes.v17i01.1849
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Kecamatan Padarincang 

2017 

  

https://doi.org/10.33633/

visikes.v18i2.2779  

Efendi Imunisasi 

Lengkap 

 

Variabel 

Independent: 

persepsi efek 

pasca, persepsi 

ketersediaan, 

dukungan petugas 

kesehatan, 

dukungan 

keluarga, jarak ke 

pelayanan 

kesehatan, dan 

status ibu. 

menggunakan data 

sekunder Survei 

Kesehatan Dasar 

(Surkesdas) Tahun 2017 

Program Studi Kesehatan 

Masyarakat FKM UMJ. 

Populasi adalah seluruh 

ibu yang memiliki balita 

dan tinggal tetap minimal 

6 bulan di Kecamatan 

Padarincang yang terdapat 

pada data sekunder. 

Teknik pengambilan 

sampel dengan teknik 

acak sederhana. Sampel 

terdiri dari 66 kasus 

(imunisasi tidak lengkap) 

dan 66 kontrol (imunisasi 

lengkap). Analisis bivariat 

dilakukan dengan uji Chi 

Square dan Fisher’s Exact. 

Untuk melihat besar risiko 

digunakan odds ratio (OR) 

dan 95% confidence 

intervals (CI). 

kelengkapan pemberian imunisasi 

dasar pada balita yaitu dukungan 

keluarga, jarak rumah dari pelayanan 

kesehatan dan ibu bekerja (p < 0,05) 

sedangkan variabel dukungan petugas 

kesehatan, persepsi anak sering sakit, 

kejadian anak sakit setelah imunisasi 

dan persepsi ketersediaan vaksin tidak 

berpengaruh terhadap kelengkapan 

imunisasi dasar pada balita. 

11 Faktor Determinan Status 

Imunisasi Dasar Lengkap 

Pada Bayi Di Puskesmas 

Konang Dan Geger 

(2016) 

 

https://wiyata.iik.ac.id/in

Wahyuni 

Hafid , 

Santi 

Martini , 

Shrimarti R 

Devy 

Variabel 

Dependent: 

Status Imunisasi 

Dasar Lengkap 

 

Variabel 

Independent: 

Pendekatan cross-

sectional dilaksanakan di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Konang dan Geger. 

Populasi adalah seluruh 

bayi di Kecamatan 

Konang dan Geger 

Berdasarkan hasil analisis multivariate 

ditemukan bahwa variabel sikap ibu 

(p=0,000) dan dukungan keluarga 

(p=0,000) memiliki pengaruh yang 

sangat kuat terhadap status imunisasi 

dasar lengkap pada bayi. Terdapat 

pengaruh yang sangat kuat antara 

https://doi.org/10.33633/visikes.v18i2.2779
https://doi.org/10.33633/visikes.v18i2.2779
https://wiyata.iik.ac.id/index.php/wiyata/article/view/69/68
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dex.php/wiyata/article/vi

ew/69/68  

 

 

Faktor 

Pendukung, 

Pemungkin, dan 

Penguat 

sebanyak 1831 bayi. 

Sampel adalah bayi yang 

terpilih dengan teknik 

simple random sampling 

sebanyak 275 bayi. 

sikap ibu dan dukungan keluarga 

terhadap status imunisasi dasar 

lengkap pada bayi. Perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut terkait pengaruh 

program edukasi kepada masyarakat 

secara intensif tentang pentingnya 

pemberian imunisasi dasar pada bayi 

dalam upaya pencegahan dari 

penyakit tertentu. 

 

Berdasarkan uraian di atas dari hasil literature review jurnal pada penelitian yang dilakukan Sabillah Nur Fajriah dkk 2021, Rara Wita 

dkk 2021, Suci Utami dkk 2021, Anggun Nanda Kharin dkk 2021, Yuli Yani dkk 2020, Dewi Sulistyoningrum & Suharyo 2017. Terdapat 6 

penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan ibu, sikap ibu, jarak tempat tinggal dan peran kader kesehatan terhadap kelengkapan imunisasi 

dasar pada bayi. Mayoritas penelitian sebelumnya berfokus terhadap pengaruh pengetahuan,sikap, jarak tempat tinggal dan peran petugas 

kesehatan terhadap determinan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. Masih sedikitnya penelitian yang membahas tentang pengaruh keyakinan 

atau kepercayaan ibu mengenai imunisasi terhadap determinan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. Pada penelitian ini keyakinan atau 

kepercayaan juga sebagai salah satu faktor dalam kelengkapan imunisasi dasar anak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti variabel 

tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja 

Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022. 

https://wiyata.iik.ac.id/index.php/wiyata/article/view/69/68
https://wiyata.iik.ac.id/index.php/wiyata/article/view/69/68
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja 

Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar 

di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022. 

b. Mengetahui hubungan antara sikap ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar di 

wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022. 

c. Mengetahui hubungan antara keyakinan/kepercayaan ibu dengan kelengkapan 

imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 

2022. 

d. Mengetahui hubungan antara keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan 

kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten 

Enrekang Tahun 2022. 

e. Mengetahui hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan 

kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten 

Enrekang Tahun 2022. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Responden 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan 

dan dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi responden khususnya yang 

berhubungan dengan determinan kelengkapan imunisasi dasar. 
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2. Manfaat Teoris 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan 

pemikiran serta referensi dalam menambah pemahaman dan menambah literatur 

mengenai determinan kelengkapan imunisasi dasar. 

3. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam pelaksanaan penyusunan program imunisasi untuk meningkatkan cakupan 

imunisasi di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi 

1. Definisi Imunisasi 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), imunisasi lengkap 

merupakan keadaan seorang anak telah memperoleh imunisasi rutin secara 

lengkap mulai dari IDL pada usia 0-11 bulan.  Imunisasi merupakan salah satu 

upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara 

aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terjangkit penyakit 

tersebut, maka tidak mengalami sakit atau hanya mengalami sakit ringan 

(Kemenkes RI, 2018).  

Imunisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kekebalan seseorang dalam mempertahankan perlindungan terhadap penyakit. 

Pelaksanaan imunisasi mencakup program imunisasi yang diwajibkan kepada 

seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang 

bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi ( Kemenkes, 2017 dalam (Novita & Pademme, 2020)). 

2. Tujuan Pemberian Imunisasi 

Tujuan imunisasi terutama untuk memberikan perlindungan terhadap 

penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Menurut Permenkes RI (2017), 

program imunisasi di Indonesia memiliki tujuan umum untuk menurunkan angka 

kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan 
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Imunisasi (PD3I). Sedangkan, tujuan khusus dari imunisasi ini diantaranya, 

tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi sesuai target 

RPJMN (target tahun 2019 yaitu 93%), tercapainya Universal Child Immunization 

(UCI) (prosentase minimal 80% bayi yang mendapat IDL disuatu desa/kelurahan) 

di seluruh desa/kelurahan, dan tercapainya reduksi, eliminasi, dan eradikasi 

penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Kementerian Kesehatan RI, 

2017). 

Dalam islam, kita dianjurkan untuk berobat, dalam hal ini berobat dapat 

diartikan dengan menggunakan obat untuk menolak atau menghindari 

wabah/penyakit yang dikhawatirkan. Hal tersebut merupakan tujuan dari 

imunisasi yaitu sebagai tindakan mencegah/menghindari suatu penyakit. 

Hal di atas sesuai dengan Hadist Rasulullah yang berbunyi : 

مَ قَال
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّه

ه
ِ صَل

بِي  ُ عَنْهُ، عَنْ النه بِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّه
َ
    عَنْ أ

هُ شِفَاء
َ
 ل
َ
نْزَل

َ
 أ
ه
ُ دَاءً إِلا  اللَّه

َ
نْزَل

َ
مَا أ    

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, beliau bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit melainkan 

menurunkan obatnya.” (HR. al-Bukhari) 

 Maksud dari hadist di atas adalah bahwa sesungguhnya Allah Swt dalam 

menurunkan suatu penyakit pasti menurunkan pula obatnya. Hanya orang-orang 

beriman yang mengambil pelajaran dan petunjuk serta rahmat dari-Nya untuk 

mencari obat dari penyakit-penyakit agar sekiranya penyakit yang timbul dapat 

diobati bahkan sebaiknya bisa dicegah, jangan sampai penyakit tersebut 

menyerang tubuh kita. Salah satu usaha untuk mencegah agar tidak terpapar oleh 
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penyakit adalah dengan cara pemberian imunisasi untuk memberi kekebalan 

tubuh pada anak-anak sejak usia dini. 

3. Manfaat Imunisasi 

Manfaat imunisasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dengan 

menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi, tetapi dapat dirasakan oleh :  

a) Bagi anak, yaitu mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan 

kemungkinan cacat atau kematian.  

b)  Bagi keluarga, yaitu menghilangkan kecemasan dan biaya pengobatan bila 

anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orangtua yakin bahwa 

anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman.  

c) Bagi negara, yaitu memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang 

kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan Negara (Notoatmodjo, 

2012: 138).  

4. Cakupan Imunisasi 

Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya 

Universal Child Immunization (UCI) yang merupakan cakupan imunisasi dasar 

lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan. Indonesia telah 

menetapkan target kelurahan minimal 95% bayi telah mendapat imunisasi dasar 

lengkap. Pemerintah menetapkan kebijakan upaya percepatan pencapaian UCI 

yang dikenal dengan GAIN UCI (Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional untuk 

mencapai UCI) pada tahun 2010-2014 (Kepmenkes RI No. 1161 tahun 2005). 
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5. Jenis – jenis Imunisasi Dasar 

a. Hepatitis B  

Vaksin Hepatitis B yang pertama harus diberikan pada bayi dalam waktu 

12 jam setelah bayi baru lahir, kemudian dilanjutkan pada umur 1 bulan dan 3 

hingga 6 bulan. Jarak antara dua imunisasi Hepatitis B minimal 4 minggu. 

Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah penyakit Hepatitis B. 

b. BCG 

Vaksin BCG (Bacillus Calmette Guerin) dapat diberikan pada bayi sejak 

lahir. Imunisasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh pada bayi 

terhadap penyakit tuberculosis (TBC). Apabila vaksin ini akan diberikan pada 

bayi diatas usia 3 bulan, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu uji tuberkulin. BCG 

boleh diberikan apabila hasil tuberkulin negatif. 

c. Polio  

Imunisasi ini diberikan pada bayi untuk mencegah poliomyelitis yang 

biasa menyebabkan kelumpuhan. Di Indonesia, jenis vaksin polio yang umum 

digunakan ialah vaksin polio tetes (oral), namum vaksin polio juga ada yang 

tersedia dalam bentuk suntikan.  

Vaksin polio tetes dapat diberikan 4 kali, yaitu saat bayi baru lahir atau 

paling lambat saat usianya 1 bulan. Selanjutnya vaksin diberikan secara berturut-

turut di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Sementara, vaksin polio suntik hanya 

dapat diberikan pada bayi 1 kali saja, yaitu pada usia 4 bulan. 
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d. DPT-HB-Hib 

Vaksin DPT ialah vaksin kombinasi yang dapat mencegah penyakit difteri, 

pertussis (batuk rejan), tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis (radang 

otak). Tiga penyakit ini sangat mudah menyerang pada bayi dan anak. Imunisasi 

ini diberikan sebanyak 4 kali dengan jadwal pemberian berturut-turut pada bayi di 

usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan.  

e. Campak  

Vaksin campak adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit 

campak. Vaksin ini memiliki dua jenis yang digunakan yaitu vaksin MR dan 

vaksin MMR. Vaksin MR mencegah penyakit campak dan rubella, sedangkan 

vaksin MMR mencegah penyakit campak, rubella dan gondongan. Vaksin 

Campak dapat diberikan pada usia 9 bulan (Kementerian Kesehatan RI, 2017). 

6. Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi 

Menurut buku ajar imunisasi yang disusun oleh pusat pendidikan dan 

pelatihan tenaga kesehatan (2014), dijelaskan bahwa terdapat beberapa penyakit 

yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu sebagai berikut : 

a. Tuberculosis (TBC)  

Penyakit TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberculosa disebut juga batuk darah yang ditularkan melalui pernafasan dan 

melalui bersin atau batuk. Gejala awal penyakit ini adalah lemah badan, 

penurunan berat badan, demam, dan keluar keringat pada malam hari, gejala 

selanjutnya yaitu batuk terus menerus, nyeri dada dan mungkin batuk darah, 
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sedangkan gejala lain timbul tergantung pada organ yang diserang. Komplikasi 

yang dapat diakibatkan dari penyakit TBC adalah kelemahan dan kematian. 

b. Difteri  

Difteri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

Corynebacterium diphtheriae yang ditularkan melalui kontak fisik dan 

pernafasan. Gejala yang timbul berupa radang tenggorokan, hilang nafsu makan, 

demam ringan, dalam 2-3 hari timbul selaput putih kebiru-biruan pada 

tenggorokan dan tonsil. Komplikasi yang dapat diakibatkan dari penyakit difteri 

adalah gangguan pernafasan yang berakibat kematian. 

c. Pertussis  

Pertusis merupakan penyakit pada saluran pernafasan yang disebabkan 

oleh bakteri Bordetella pertusis yang ditularkan melalui percikan ludah (droplet 

infection) dari batuk atau bersin. Gejala yang timbul berupa pilek, mata merah, 

bersin, demam, batuk ringan yang lama kelamaan menjadi parah dan 

menimbulkan batuk yang cepat dan keras. Komplikasi yang dapat diakibatkan 

dari penyakit pertusis adalah Pneumonia bakterialis yang dapat menyebabkan 

kematian. 

d. Tetanus  

Tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani 

yang menghasilkan neurotoksin dan ditularkan melalui kotoran yang masuk ke 

dalam luka yang dalam. Gejala awal yang timbul berupa kaku otot pada rahang, 

disertai kaku pada leher, kesulitan menelan, kaku otot perut, berkeringat dan 

demam. Pada bayi terdapat gejala berhenti menetek antara 3-28 hari setelah lahir 
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dan gejala berikutnya berupa kejang yang hebat dan tumbuh menjadi kaku. 

Komplikasi yang dapat diakibatkan dari penyakit tetanus adalah patah tulang 

akibat kejang, Pneumonia, infeksi lain yang dapat menimbulkan kematian. 

e. Hepatitis B  

Hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B 

yang merusak hati (penyakit kuning). Ditularkan secara horizontal dari 

produknya, suntikan yang tidak aman, transfusi darah, melalui hubungan seksual 

dan secara vertikal dari ibu ke bayi selama proses persalinan. Gejala yang 

ditimbul berupa merasa lemah, gangguan perut, flu, urin menjadi kuning, kotoran 

menjadi pucat, dan warna kuning bisa terlihat pada mata ataupun kulit. 

Komplikasi yang diakibatkan dari penyakit hepatitis B adalah penyakit bisa 

menjadi kronis yang menimbulkan pengerasan hati (Cirrhosis Hepatitis), kanker 

hati (Hepatocellular Carcinoma) dan menimbulkan kematian. 

f. Campak  

Campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus myxovirus 

viridae measles dan ditularkan melalui udara (percikan ludah) dari bersin atau 

batuk penderita. Gejala awal yang timbul berupa demam, bercak kemerahan, 

batuk, pilek, konjungtivitis (mata merah) dan koplik spots, selanjutnya timbul 

ruam pada muka dan leher, kemudian menyebar ke tubuh dan tangan serta kaki. 

Komplikasi yang diakibatkan dari penyakit campak adalah diare hebat, 

peradangan pada telinga, infeksi saluran nafas (Pneumonia). 
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g. Rubella  

Rubella atau campak jerman merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

virus rubella, sebuah togavirus yang menyelimuti dan memiliki RNA genom untai 

tunggal. Virus ini ditularkan melalui jalur pernafasan dan bereplikasi dalam 

nasofaring dan kelenjar getah bening serta ditemukan dalam darah 5-7 hari setelah 

infeksi dan menyebar ke seluruh tubuh. Rubella ditularkan melalui oral droplet, 

dari nasofaring atau rute pernafasan.  

Gejala rubella pada anak biasanya berlangsung dua hari yang ditandai 

dengan ruam awal pada wajah yang menyebar ke seluruh tubuh, demam rendah 

kurang dari 38,3C posterior limfadenopati servikal. Sedangkan gejala pada anak 

yang lebih tua dan orang dewasa gejala tambahan berupa pembengkakan kelenjar, 

dingin seperti gejala, dan sakit sendi terutama pada wanita muda. Masalah serius 

dapat terjadi berupa infeksi otak dan perdarahan. 

h. Poliomielitis  

Poliomielitis merupakan penyakit pada susunan saraf pusat yang 

disebabkan oleh virus polio tipe 1, 2, atau 3 dan secara klinis menyerang anak di 

bawah usia 15 tahun dan menderita lumpuh layu akut dengan ditularkan melalui 

kotoran manusia (tinja) yang terkontaminasi. Gejala yang timbul berupa demam, 

nyeri otot dan kelumpuhan terjadi pada minggu pertama. Komplikasi yang 

diakibatkan dari penyakit poliomielitis adalah bisa menyebabkan kematian jika 

otot pernafasan terinfeksi dan tidak segera ditangani. 
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i. Radang selaput otak (meningitis)  

Radang selaput otak (meningitis) adalah penyakit yang disebabkan oleh 

virus, bakteri, rickettsia, jamur, cacing, dan protozoa. Penyebab paling sering 

adalah virus dan bakteri. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri berakibat lebih 

fatal dibandingkan meningitis penyebab lain karena mekanisme kerusakan dan 

gangguan otak yang disebabkan oleh bakteri maupun produk bakteri lebih berat. 

Penularan kuman dapat terjadi secara kontak langsung dengan penderita dan 

droplet (tetesan) infection yaitu terkena percikan ludah, dahak, ingus, cairan 

bersin, dan cairan tenggorokan penderita 

j. Radang paru-paru (pneumonia)  

Radang paru-paru (pneumonia) adalah sebuah penyakit pada paru-paru 

dimana (alveoli) yang bertanggungjawab menyerap oksigen dari atmosfer 

meradang dan terisi oleh cairan. Radang paru-paru dapat disebabkan oleh 

beberapa penyebab, termasuk infeksi oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. 

Radang paru-paru dapat juga disebabkan oleh penyakit lainnya, seperti kanker 

paru-paru atau terlalu berlebihan minum alkohol. Gejala yang berhubungan 

dengan radang paru-paru termasuk batuk, demam. Radang paru-paru terjadi di 

seluruh kelompok umur dan merupakan penyebab kematian peringkat atas di 

antara orangtua dan orang yang sakit menahun (Hemadiyan, 2017). 
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B. Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar 

1. Umur 

Umur menurut Notoatmodjo (2014) , merupakan usia seseorang yang 

terhitung mulai saat lahir sampai berulang tahun, semakin cukup umur maka 

tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang berpikir dan 

bekerja, dan dari segi kepercayaan seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari 

orang yang belum tinggi kedewasaannya.  

2. Pendidikan 

Pendidikan menurut Notoatmodjo (2014), merupakan bimbingan yang 

diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah cita-cita 

tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan agar 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan dibutuhkan untuk 

mendapatkan informasi seperti hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan juga dapat mempengaruhi seseorang 

termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi 

untuk berperan serta dalam pembangunan, makin tinggi pendidikan seseorang 

maka makin mudah menerima informasi. 

3. Pekerjaan  

Pekerjaan menurut Notoatmodjo (2014), merupakan sesuatu yang harus 

dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya serta kehidupan keluarga. 

Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, akan tetapi lebih banyak merupakan cara 

mencari nafkah yang membosankan, berulang dan banyak tantangan, sedangkan 
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bekerja merupakan kegiatan yang menyita waktu, dan bekerja bagi ibu-ibu akan 

memiliki pengaruh terhadap kehidupan keluarga. 

4. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan 

sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan 

pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi 

terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera 

pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata) (Notoatmodjo, 2005). 

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 

tingkat,yakni: 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari 

atau rangsangan yang telah diterima. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang 

tahu tentang apa yang dipelajari antara lain: menyebutkan, menguraikan, 

mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara 

benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat 
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menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajarinya. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi disini dapat 

diartikan atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya 

dalam konteks atau situasi yang lain. 

d. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi 

tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dapat 

dilihat dari penggunaan kata kerja: dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat 

merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap 

suatu teori atau rumusan rumusan yang telah ada. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu 
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kriteria-kriteria yang telah ada. Pengetahuan keluarga tentang kesehatan 

diperlukan untuk menyusun dan menjalankan aktivitas-aktivitas pemeliharaan 

kesehatan dan peningkatan kesehatan anggota keluarganya. Pengetahuan keluarga 

tentang kesehatan banyak ditentukan oleh kelas sosial masyarakat (Hemadiyan, 

2017). 

Adapun dalil yang memperkuat berkaitan dengan pengetahuan yaitu 

terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 9, yang berbunyi : 

خِ 
ٰ
ا
ْ
ذَرُ ال حْ قَاىِٕۤمًا يه يْلِ سَاجِدًا وه

ه
نَاءَۤ ال

ٰ
نْ هُوَ قَانِتٌ ا مه

َ
 ا

ْ
 هَل

ْ
ه ٖۗ قُل ِ

رَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَب 

بَابِ 
ْ
ل
َ
ا
ْ
وا ال

ُ
ول
ُ
رُ ا

ه
مُوْنَ ٖۗ اِنهمَا يَتَذَك

َ
ا يَعْل

َ
ذِيْنَ ل

ه
مُوْنَ وَال

َ
ذِيْنَ يَعْل

ه
 يَسْتَوِى ال

Terjemahnya: 

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 

takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran.” (Q.S Az-Zumar 39:9) 

 Berdasarkan tafsir Al-Misbah ayat di atas menjelaskan bahwa katakan 

kepada mereka, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah lalu 

mengesakan-Nya dengan orang-orang yang tidak mengetahui-Nya, karena 

menganggap remeh perintah untuk mengamati tanda-tanda kekuasaannya? Hanya 

orang yang berakal sehat saja yang dapat mengambil peran”. Ibu yang memiliki 

pengetahuan akan banyak mengetahui tentang imunisasi dan akan memberikan 

imunisasi kepada anaknya, sedangkan ibu yang tidak mengetahui tidak akan 

memberikan imunisasi kepada anaknya. Ibu yang berilmu dan memiliki 
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pengetahuan akan berbeda dengan ibu yang tidak memiliki banyak pengetahuan 

(Shihab, 2007). 

Pengetahuan mengenai imunisasi mencakup tahu akan pengertian 

imunisasi, penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, manfaat imunisasi, 

tempat pelayanan imunisasi, waktu pemberian imunisasi, jenis imunisasi dan 

jumlah pemberian imunisasi. Melalui pengetahuan yang cukup diharapkan dapat 

mempengaruhi tindakan seorang ibu dalam memberikan imunisasi secara lengkap 

kepada anaknya. Menurut teori dalam Notoatmodjo (2007), menyatakan bahwa 

terdapat kecenderungan seseorang yang berpengetahuan tinggi akan cenderung 

mempunyai perilaku yang baik dalam bidang kesehatan dalam hal ini untuk 

mengimunisasikan anaknya. 

5. Sikap  

Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap 

suatu stimulus atau objek. 

a. Komponen Pokok Sikap 

Dalam bagian lain Allport menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai 3 

komponen pokok. 

1) Kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek. 

2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek 

3) Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave) 

Ketiga komponen itu secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh 

(total attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, 

keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. Suatu contoh seorang ibu telah 
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mendengar tentang penyakit polio (penyebabnya, akibatnya, pencegahannya dan 

sebagainya). Pengetahuan ini akan membawa ibu untuk berfikir dan berusaha 

supaya anaknya tidak terkena polio. Dalam hal berfikir ini komponen emosi dan 

keyakinan ikut kerja sehingga ibu tersebut berniat mengimunisasikan anaknya 

untuk mencegah supaya anaknya tidak terkena polio. Ibu ini mempunyai sikap 

tertentu terhadap objek yang berupa penyakit polio. 

b. Tingkatan Sikap 

Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai 

tindakan. 

1. Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulasi yang diberikan objek. 

2. Merespon (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah indikasi dari sikap karena suatu usaha untuk 

menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan terlepas dari 

pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti bahwa orang menerima ide tersebut. 

3. Menghargai (valuating) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. Misalnya seorang ibu mengajak 

ibu yang lain untuk pergi menimbang anaknya ke Posyandu, atau mendiskusikan 

tentang gizi. Adalah suatu bukti bahwa si ibu tersebut telah mempunyai sikap 

positif terhadap gizi anak. 
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4. Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segalah sesuatu yang telah dipilihnya dengan 

segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi. Misalnya seorang ibu mau 

menjadi akseptor KB, meskipun mendapat tantangan dari mertua atau orang 

tuanya sendiri (Notoatmodjo, 2010a) 

Sikap seseorang yang positif belum tentu terwujud dalam tindakan positif, 

begitu pula sebaliknya. Temuan-temuan dari peneliti yang lalu menyebutkan 

bahwa hubungan sikap dan perilaku sangat lemah bahkan negatif dan penelitian 

lain menyebutkan bahwa hubungannya adalah positif. 

Lawrence Green mencoba menganalisis perilaku manusia dari tingkat 

kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, 

yakni faktor perilaku (behavior cause) dan faktor di luar perilaku (non behavior 

causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor. 

a. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factor), yang terwujud dalam 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya. 

b. Faktor-faktor pendukung (enabling factors), yang terwujud dalam lingkungan 

fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana 

kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban dan 

sebagainya. 

c. Faktor-faktor pendorong (reinforcing factor) yang terwujud dalam sikap dan 

perilaku petugas kesehatan, atau petugas yang lain, yang merupakan 

kelompok referensi dari perilaku masyarakat. 
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6. Keyakinan atau Kepercayaan  

 Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia 

merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran, 

keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar 

atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Keyakinan pribadi orang tua 

yang mempunyai pengetahuan yang salah tentang imunisasi, resiko imunisasi dan 

efek samping yang akan ditimbulkan akibat dari pemberian imunisasi. Keyakinan 

atau kepercayaan ibu terhadap imunisasi sangat mempengaruhi terhadap 

kelengkapan pemberian imunisasi pada anak, apabila pola pikir ibu tidak diubah 

tentang imunisasi, ini bisa menyebabkan anak akan mudah terkena penyakit yang 

dapat dicegah dengan imunisasi, ini juga bisa berdampak pada kesehatan anak. 

Apabila kekebalan tubuh tidak dibentuk mulai awal, maka dia akan rentan terkena 

penyakit menular, sehingga tumbuh kembang bayi tidak sesuai dengan umumnya. 

Keyakinan ibu terhadap imunisasi harus dirubah dengan cepat, sehingga anak 

akan terhindar dari kecacatan, karena anak yang sehat cerminan dari ibu yang 

cerdas (Juliana, 2016 dalam (Afifatul, 2018)). 

7. Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian derajat kesehatan, 

termasuk status kelengkapan imunisasi dasar adalah adanya keterjangkauan 

tempat pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Kemudahan untuk bisa mencapai 

keterjangkauan ke tempat pelayanan kesehatan dapat ditentukan oleh adanya 

transportasi yang tersedia sehingga masyarakat dapat lebih mudah menjangkau 
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tempat pelayanan kesehatan, hal ini dapat menimbulkan motivasi ibu untuk 

datang ke tempat pelayanan imunisasi.  

Menurut Lawrence W. Green (1980), ketersediaan dan keterjangkauan 

sumberdaya kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ada dan mudah dijangkau 

merupakan salah satu faktor yang dapat memberi kontribusi terhadap perilaku 

dalam mendapatkan pelayanan kesehatan (Istriyati, 2011). 

Faktor pendukung lain menurut Djoko Wiyono (1997 : 236) adalah akses 

terhadap pelayanan kesehatan yang berarti bahwa pelayanan kesehatan tidak 

terhalang oleh keadaan geografis, keadaan geografis ini dapat diukur dengan jenis 

transportasi, jarak, waktu perjalanan dan  hambatan fisik lain yang dapat 

menghalangi seseorang mendapat pelayanan kesehatan.  

Semakin kecil jarak jangkauan masyarakat terhadap suatu tempat 

pelayanan kesehatan, maka akan semakin sedikit pula waktu yang diperlukan 

sehingga tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan meningkat (Istriyati, 2011). 

8. Dukungan Petugas Kesehatan 

Dukungan petugas kesehatan ialah memberikan informasi tentang 

imunisasi, manfaat dan pentingnya imunisasi dasar untuk anak serta memberikan 

konseling, informasi, edukasi (KIE) yang jelas kepada orang tua dan keluarga 

serta memberikan bujukan, himbauan, ajakan kepada ibu untuk membawa dan 

memberikan imunisasi dasar kepada anaknya. 

Dukungan petugas kesehatan adalah dorongan atau motivasi yang 

diberikan petugas kesehatan kepada ibu balita dalam memberikan imunisasi 

secara lengkap. Sikap petugas terhadap ibu bayi yang mendapatkan imunisasi, 
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kemampuan petugas dalam memberikan penyuluhan mengenai imunisasi dan 

himbauan dari tokoh agama, tokoh adat, ataupun pejabat setempat, dapat 

mempengaruhi keputusan ibu dalam mengimunisasikan bayinya. 

Setiadi (2008) mengatakan Peran petugas kesehatan adalah suatu kegiatan 

yang diharapkan dari seorang petugas kesehatan yang memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

(Fitri, 2021). 
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C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1 Kerangka Teori 

Sumber : Modifikasi Lawrence W. Green (1980), Soekidjo Notoatmodjo 

(2003:13), Budioro B (2002 : 27) 

Factor predisposisi: 

1. Karakteristik  

2. Pengetahuan 

3. Sikap 

4. Keyakinan  

5. Nilai  

 

 

Factor Pemungkin : 

a. Ketersedian 

pelayanan 

kesehatan 

b. Keterjangkauan 

fasilitas 

kesehatan 

 

Factor Penguat : 

1. Dukungan 

petugas 

kesehatan 

2. Dukungan 

keluarga 

 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar  
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D. Kerangka Konsep 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan diatas maka 

kerangka konsep dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

        : Variabel Independen    : Variabel Dependen  

Gambar: 2.2 Kerangka Konsep

  

Faktor predisposisi: 

a. Pengetahuan 

b. Sikap 

c. Keyakinan  

Faktor Pemungkin : 

1. Keterjangkaua

n fasilitas 

kesehatan 

Faktor Penguat : 

A. Dukungan 

petugas kesehatan 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan cross sectional study. Penelitian yang digunakan 

dengan mengamati hubungan variabel independent dan variabel dependen dalam 

satu waktu secara bersamaan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa posyandu Wilayah Kerja Puskesmas 

Kota Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 

2022. 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi telah 

mencapai umur 12 bulan yang tinggal di sekitar wilayah kerja Puskesmas Kota 

Kabupaten Enrekang. Berdasarkan catatan Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang 

pada Juni 2022 ada berjumlah  168 ibu yang mempunyai bayi. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti serta dapat 

mempresentasikan populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan simple random sampling yang di mana anggota sampel yang 

diambil dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 
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dalam populasi. Dalam penelitian ini peneliti menentukan sampel dengan 

menggunakan  rumus Slovin dengan taraf kesalahan e = 0,05  sebagai berikut : 

 
 

     
 

Keterangan : 

  = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Taraf kesalahan sebesar 0,05 

      

  
 

     
 

  
   

             
 

  
   

              
 

  
   

     
 

  
   

   
 

      

Dari jumlah populasi di atas, peneliti mengambil sampel sebanyak 129 

orang. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode kuesioner (angket), di mana daftar pertanyaan yang diberikan pada 

responden dengan harapan responden tersebut bersedia memberikan respon sesuai 

dengan permintaan peneliti, selain itu peneliti melakukan observasi.  
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Teknik tersebut digunakan dengan cara melakukan pendekatan maupun 

pengamatan secara langsung ke lapangan terkait Kelengkapan Imunisasi Dasar di 

Wilayah Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang, Observasi langsung diharapkan 

dapat mengoptimalkan hasil yang didapatkan. Peneliti dapat melihat langsung 

keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang memuat daftar 

pertanyaan mengenai variabel-variabel penelitian yang meliputi pengetahuan, 

sikap, keyakinan, peran petugas kesehatan, keterjangkauan fasilitas kesehatan, dan 

kelengkapan imunisasi dasar. 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji validitas 

Validitas adalah ketepatan dalam pengukuran, valid artinya alat yang 

digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Suatu kuesioner dikatakan 

valid apabila pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur. 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam 

kuesioner tersebut sah atau valid sehingga apabila instrument tersebut sudah dapat 

digunakan. 

2. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui derajat kepercayaan instrumen 

penelitian yang digunakan sehingga dapat diketahui bagaimana alat ukur tersebut 

dapat diandalkan dan seberapa konsisten terhadap sasaran yang akan diukur. 
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G. Pengolahan dan analisis data 

1. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah menjadi 

bentuk tabel, setelah itu data diolah dengan menggunakan program SPSS untuk 

mengolah data. Sementara itu, penggunaan program komputer untuk mengolah 

data meliputi beberapa langkah sebagai berikut :  

a. Editing, penyuntingan data yang dilakukan untuk menghindari kesalahan atau 

kemungkinan adanya kuesioner yang belum terisi. 

b. Coding, pemberian kode dan scoring pada tiap jawaban untuk memudahkan 

proses entry data. 

c. Entry, data setelah proses coding dilakukan pemasukan data ke komputer. 

d. Processing, Semua kuesioner telah diisi dengan lengkap dan benar. Peneliti 

kemudian mengolah data tersebut untuk dianalisis. Pengolahan data dilakukan 

dengan memasukkan data dalam kuesioner ke dalam program komputer 

pengolahan data.  

e. Cleaning, Cleaning adalah proses pembersihan data langka dimana suatu 

kegiatan pengecekan kembali data yang telah dimasukkan kedalam komputer. 

Tidak ditemukan kesalahan dalam menginput data dan nilainya sama dengan 

data yang akan dimasukan oleh peneliti. 
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2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik 

responden dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk mengetahui 

proporsi masing-masing variabel. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang tujuannya untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, teknik analisis 

data yang digunakan adalah uji statistic chi-square dengan tingkat kepercayaan 

95%. Bila p <0,05 berarti hasil perhitungan statistik bermakna (signifikan) maka 

ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan dependen 

sedangkan jika p > 0,05 berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel 

independen dan dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Kecamatan Enrekang merupakan salah satu dari 13 kecamatan di 

Kabupaten Enrekang berada di ibu kota kabupaten dengan luas wilayah 257,0 

km
2
.  

 
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten 

Enrekang 

 

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tanah Toraja. 

b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Anggeraja dan 

Kecamatan Baraka. 

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Cendana. 

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Pinrang. 
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Kecamatan Enrekang terbagi atas 6 (enam) kelurahan, yaitu; Kelurahan 

Leoran, Kelurahan Galonta, Kelurahan Juppandang, Kelurahan Lewaja, 

Kelurahan Pusseren dan Kelurahan Tuara, sedangkan jumlah desa sebanyak 10 

(sepuluh). Puskesmas Kota terletak dalam wilayah Kelurahan Pusseren Kabupaten 

Enrekang pada kilometer 1 poros jalan Makassar – Toraja. Puskesmas Kota 

berdiri sejak tahun 1974/1975 dan menumpang pada bangunan Dinas Kesehatan 

namun pada Bulan Oktober 2013 sudah menempati gedung Puskesmas dan telah 

berdiri sendiri dengan luas bangunan 36,80 m x 12,20 m diatas lahan seluas 40,40 

m x 14,30 m, Puskesmas Kota merupakan Puskesmas non Perawatan.  

2. Social Budaya 

Masyarakat Kecamatan Enrekang mayoritas memeluk agama Islam yang 

bermata pencaharian petani, pensiunan, jasa/pedagang, wiraswasta, pertukangan 

dan pegawai negeri sipil (PNS).  

3. Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk di Kecamatan Enrekang tidak merata, yang mana 

kepadatan penduduk terbesar berada di kelurahan Puserren dengan kepadatan 

penduduk sebesar 603,5 jiwa/km
2 

dan terendah berada di desa Tallu Bamba 

dengan kepadatan penduduk sebesar 56,5 jiwa/km
2
, Untuk Kecamatan Enrekang 

rata-rata kepadatan penduduk adalah 137,3 jiwa/km
2. 

Kepadatan penduduk sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan rakyat sebab kepadatan penduduk 

dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecepatan perkembangan suatu 

daerah. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Univariat 

a. Karakteristik Responden  

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah berdasarkan umur, 

pendidikan, dan pekerjaan. Data karakteristik responden dijabarkan pada tabel 

sebagai berikut : 

1) Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Umur Ibu di Puskesmas Kota 

Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

Kelompok Umur Ibu 

(Tahun) 

Frekuensi (f) Presentase (%) 

< 20  2 1,6 

21 - 30  47 36,4 

31 – 40  68 52,7 

>40  12 9,3 

Total 129 100,0 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. 

Kelompok umur responden yang paling banyak terdapat pada kelompok umur 31-

40 tahun yaitu 68 responden (52,7%). Sedangkan, kelompok umur yang paling 

sedikit yaitu umur < 20 tahun sebanyak 2 responden (1,6%).  
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2) Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Ibu di Puskesmas Kota 

Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

Pendidikan Ibu Frekuensi (f) Presentase (%) 

SD 14 10,8 

SMP 30 23,3 

SMA/SMK 37 28,7 

D3 9 7,0 

S1 39 30,2 

Total 129 100,0 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. 

Pendidikan ibu yang paling banyak terdapat pada S1 yaitu sebanyak 39 responden 

(30,2%). Sedangkan, pendidikan ibu yang paling sedikit yaitu D3 sebanyak 9 

responden (7,0%). 

3) Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Ibu di Puskesmas Kota 

Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

Pekerjaan Ibu  Frekuensi (f) Presentase (%) 

IRT 48 37,2 

PNS  20 15,5 

Honorer  12 9,3 

Petani 35 27,1 

Wiraswasta 14 10,9 

Total 129 100,0 

Sumber : Data Primer 2022 
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Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 129 responden. Pekerjaan 

ibu yang yang paling banyak terdapat pada IRT yaitu sebanyak 48 responden 

(37,2%). Sedangkan, pekerjaan ibu yang paling sedikit yaitu honorer sebanyak 12 

responden (9,3%). 

4) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Pengetahuan Ibu di 

Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

Pengetahuan Ibu  Frekuensi (f) Presentase (%) 

Cukup 118 91,5 

Kurang  11 8,5 

Total 129 100,0 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. 

Pengetahuan ibu pada kategori cukup yaitu 118 responden (91.5%). Sedangkan 

pengetahuan ibu kategori kurang yaitu 11 responden (8,5%). 

5) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Sikap 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Sikap Ibu di Puskesmas 

Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

Sikap Ibu  Frekuensi (f) Presentase (%) 

Positif  125 96,9 

Negatif  4 3,1 

Total 129 100,0 

Sumber : Data Primer 2022 
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Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. Sikap 

ibu pada kategori positif yaitu 125 responden (96,9%). Sedangkan sikap ibu 

kategori negatif yaitu 4 responden (3,1%). 

6) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keyakinan/Kepercayaan 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Keyakinan/Kepercayaan 

Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

Kepercayaan/Keyakinan 

Ibu  

Frekuensi (f) Presentase (%) 

Percaya 108 83,7 

Tidak Percaya  21 16,3 

Total 129 100,0 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. 

Kepercayaan/Keyakinan ibu pada kategori percaya yaitu 108 responden 

(83,7%). Sedangkan sikap ibu kategori tidak percaya yaitu 21 responden 

(16,3%). 

7) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keterjangkauan Fasilitas 

Kesehatan 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Keterjangkauan Fasilitas 

Kesehatan Ibu di Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

Keterjangkauan 

Fasilitas Kesehatan Ibu  

Frekuensi (f) Presentase (%) 

Akses Mudah 121 93,8 

Akses Sulit  8 6,2 

Total 129 100,0 

Sumber : Data Primer 2022 
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Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. 

Keterjangkauan fasilitas kesehatan pada kategori akses mudah yaitu 121 

responden (93,8%). Sedangkan keterjangkauan fasilitas kesehatan kategori 

akses sulit yaitu 8 responden (6,2%). 

8) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Dukungan Petugas Kesehatan 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Dukungan Petugas 

Kesehatan Ibu di Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

Dukungan Petugas 

Kesehatan  

Frekuensi (f) Presentase (%) 

Cukup  74 57,4 

Rendah   55 42,6 

Total 129 100,0 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. 

Dukungan petugas kesehatan kategori cukup yaitu 74 responden (57,4%). 

Sedangkan kategori rendah yaitu 55 responden (42,6%). 

9) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelengkapan Imunisasi Dasar 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Kelengkapan Imunisasi 

Dasar di Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

Kelengkapan Imunisasi 

Dasar  

Frekuensi (f) Presentase (%) 

Tidak Lengkap  72 55,8 

Lengkap  57 44,2 

Total 129 100,0 

Sumber : Data Primer 2022 
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Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 129 responden. 

Kelengkapan imunisasi dasar kategori tidak lengkap yaitu 72 responden  

(55,8%). Sedangkan kategori lengkap yaitu 57 responden (44,2%).  

2. Hasil Analisis Bivariat 

Pada tahap ini, dilakukan tabulasi silang antar kedua variabel untuk 

melihat ada tidaknya hubungan antara variabel dependen dan independen. Adapun 

variabel yang akan dianalisis hubungan dan persentasenya adalah sebagai berikut : 

a. Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar  

Tabel 4.10 

Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi 

Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

 

Pengetahuan 

Responden 

 

Kelengkapan Imunisasi 

 

 
Prepesent

ase (%) P  

Value      Lengkap 

 

Tidak 

Lengkap  

 

n % n % N % 

Kurang 3 2.3 8 6.2 11 8.5 

0,238 Cukup 54 41.9 64 49.6 118 91.5 

Total 57 44.2 72 55.8 129 100 

Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 129 responden yang 

memiliki pengetahuan kurang terdapat 3 responden (2,3%) dengan imunisasi 

dasar lengkap dan 8 responden (6,2%) dengan imunisasi dasar tidak lengkap. 

Sedangkan 118 responden (91,5%) yang memiliki pengetahuan cukup, terdapat 54 
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responden (41,9%) dengan imunisasi dasar lengkap dan terdapat 64 responden 

(49,6%) dengan imunisasi tidak lengkap. 

Berdasarkan hasil uji chi-square yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 

0,238 (>0,05), sehingga H0 diterima yaitu tidak terdapat hubungan antara 

pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar. 

b. Hubungan Sikap Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar 

Tabel 4.11 

Hubungan Sikap Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar 

di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

 

Sikap 

 Responden 

 

Kelengkapan Imunisasi 

 

 
Presentase 

(%) P  

Value      Lengkap 

 

Tidak Lengkap  

 

n % n % N % 

Negatif 0 0.0 4 3.1 4 3.1 

0,071 Positif 57 44.2 68 52.7 125 96.9 

Total 57 44.2 72 55.8 129 100 

Sumber: Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 129 responden yang 

memiliki sikap negatif terdapat 0 responden (0%) yang dengan imunisasi dasar 

lengkap dan 4 responden (3,1%) dengan imunisasi dasar tidak lengkap. 

Sedangkan 125 responden (96,9%) yang memiliki sikap positif, dimana terdapat 

57 responden (44,2%) dengan imunisasi dasar lengkap dan terdapat 68 responden 

(52,7%) dengan imunisasi tidak lengkap. 
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Berdasarkan hasil uji chi-square yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 

0,071 (>0,05), sehingga H0 diterima yaitu tidak terdapat hubungan antara sikap 

ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar. 

c. Hubungan Keyakinan/Kepercayaan Ibu dengan Determinan Kelengkapan 

Imunisasi Dasar 

Tabel 4.12 

Hubungan Keyakinan/Kepercayaan Ibu dengan Determinan 

Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota 

Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

 

Keyakinan/ 

Kepercayaan 

Responden 

 

Kelengkapan Imunisasi 

 

 
Presentase 

(%) P  

Value      Lengkap 

 

Tidak Lengkap  

 

n % n % N % 

Tidak Percaya 2 1.6 19 14.7 21 16.3 

0,000 Percaya 55 42.6 53 41.1 108 83.7 

Total 57 44.2 72 55.8 129 100 

  Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 129 responden yang 

memiliki keyakinan kategori tidak percaya terdapat 2 responden (1,6%) dengan 

imunisasi dasar lengkap dan 19 responden (14,7%) dengan imunisasi dasar tidak 

lengkap. Sedangkan 108 responden (83,7%) yang memiliki keyakinan kategori 

percaya, terdapat 55 responden (42,6%) dengan imunisasi dasar lengkap dan 

terdapat 53 responden (41,1%) dengan imunisasi tidak lengkap. 

Berdasarkan hasil uji chi-square yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 

0,000 (<0,05), sehingga H0 ditolak yaitu terdapat hubungan antara 

keyakinan/kepercayaan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar. 



59 
 

 
 

d. Hubungan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan dengan Determinan 

Kelengkapan Imunisasi Dasar 

Tabel 4.13 

Hubungan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan dengan Determinan 

Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota 

Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

 

Keterjangkauan 

Fasilitas Kesehatan 

 

Kelengkapan Imunisasi 

 

 
Presentase 

(%) P  

Value      Lengkap 

 

Tidak Lengkap  

 

n % n % n % 

Akses Sulit 0 0.0 8 6.2 8 62.2 

0,009 Akses Mudah 57 44.2 64 49.6 108 93.8 

Total 57 44.2 72 55.8 129 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dari 129 responden yang 

memiliki keterjangkauan akses sulit terdapat 0 responden (0%) dengan imunisasi 

dasar lengkap dan 8 responden (6,2%) dengan imunisasi dasar tidak lengkap. 

Sedangkan 108 responden (93,8%) yang memiliki keterjangkauan akses mudah, 

terdapat 57 responden (44,2%) dengan imunisasi dasar lengkap dan terdapat 64 

responden (49,6%) dengan imunisasi tidak lengkap. 

Berdasarkan hasil uji chi-square yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 

0,009 (<0,05), sehingga H0 ditolak yaitu terdapat hubungan antara keterjangkauan 

fasilitas kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar. 
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e. Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Determinan Kelengkapan 

Imunisasi Dasar 

Tabel 4.14 

Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Determinan 

Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Kota 

Kabupaten Enrekang Tahun 2022 

 

 

Dukungan Petugas 

Kesehatan 

 

Kelengkapan Imunisasi 

 

 
Presentase 

(%) P  

Value      

Lengkap 

 

Tidak 

Lengkap  

 

n % n % N % 

Rendah 3 2.3 52 40.3 55 42.6 

0,000 Cukup 54 41.9 20 15.5 74 57.4 

Total 57 44.2 72 55.8 129 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari 129 responden dengan 

dukungan petugas kesehatan tergolong rendah sebanyak 3 responden (2,3%) 

dengan imunisasi dasar lengkap dan 52 responden (40,3%) dengan imunisasi 

dasar tidak lengkap. Sedangkan 74 responden (57,4%) dengan dukungan petugas 

kesehatan tergolong cukup sebanyak 54 responden (41,9%) dengan imunisasi 

dasar lengkap dan terdapat 20 responden (15,5%) dengan imunisasi tidak lengkap. 

Berdasarkan hasil uji chi-square yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 

0,000 (<0,05), sehingga H0 ditolak yaitu terdapat hubungan antara keterjangkauan 

fasilitas kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar. 
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C. Pembahasan Penelitian 

1. Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar  

Berdasarkan domain perilaku, H. L Bloom mengembangkan perilaku 

dalam tiga tingkat ranah perilaku yaitu, pengetahuan, sikap, dan tindakan atau 

praktik. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga 

dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai 

menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian 

dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh 

melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata) (Notoatmodjo, 

2005). 

Pengetahuan telah dijelaskan dalam Al-Qur’an, berfirman dalam surah An-

Nahl ayat 78: 

بْصَارَ 
َ
ا
ْ
مْعَ وَال مُ السه

ُ
ك
َ
 ل
َ
جَعَل اۙ وه ٔـً مُوْنَ شَيْ

َ
ا تَعْل

َ
مْ ل

ُ
هٰتِك مه

ُ
نْْۢ بُطُوْنِ ا مْ م ِ

ُ
خْرَجَك

َ
ُ ا وَاللَّه

رُوْنَ 
ُ
مْ تَشْك

ُ
ك
ه
عَل
َ
دَةَۙ  ل ٕـِ فْ

َ
ا
ْ
 وَال

Terjemahnya: 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kamu bersyukur.” (Q.S An-Nahl 16:78) 

 Dalam Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nur, Teungku Muhammad Hasbi Ash-

Shiddieqy menafsirkan ayat di atas bahwa Allah yang membuat kita mengetahui 

apa yang semula kamu tidak mengetahui, mengeluarkan kamu dari perut ibumu. 

Dia memberimu alat untuk mencapai ilmu dan jalan memahaminya yaitu 

pendengaran, penglihatan, dan akal, sehingga kamu dapat mengetahui rahasia 

segala sesuatu yang ada disekitarmu (Ash-Shiddieqy, 2000).  
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Berdasarkan hasil uji chi-square yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 

0,238 (>0,05), sehingga H0 diterima yaitu tidak terdapat hubungan antara 

pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar. Pada hasil penelitian ini  

terdapat 64 responden dengan pengetahuan yang cukup akan tetapi tidak 

memberikan imunisasi yang lengkap kepada anaknya. Hal ini disebabkan karena 

seseorang dengan pengetahuan yang cukup belum tentu memberikan imunisasi 

lengkap pada anaknya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa 

sebagian besar responden mengetahui tentang manfaat imunisasi adalah untuk 

meningkatkan kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah penyakit, namun 

mereka ragu dengan manfaat tersebut, meskipun mereka mengetahui bahwa 

imunisasi memiliki manfaat yang baik untuk anak mereka, tetapi mereka tidak 

memberikan imunisasi pada anaknya. Namun, terdapat 3 responden yang 

memiliki pengetahuan kurang akan tetapi status imunisasi dasarnya tidak lengkap, 

hal ini disebabkan karena faktor lainnya seperti dukungan keluarga, informasi dari 

petugas bahwa imunisasi itu penting bagi bayinya sehingga ibu dengan 

pengetahuan rendah tetap mengimunisasi bayinya secara lengkap.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisa 

Susanti, dkk Tahun 2019 bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai p-value 0,301 

yang artinya tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kelengkapan 

imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Temindung (Susanti et al., 2019). 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Umi 

Widyaningsih, dkk Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa dari hasil uji korelasi 

chi square dan diperoleh nilai signifikan (p-value 0,527) atau p>0,05. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan cakupan 

kelengkapan imunisasi dasar pada bayi (Widyaningsih & Sulistiawati, 2022). 

Penelitian lainnya yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Selina Heraris Tahun 2018 menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan signifikan antara pengetahuan ibu dengan cakupan kelengkapan 

imunisasi dasar dengan nilai p-value 0,081. Dalam penelitian ini didapatkan hasil 

bahwa ibu yang mempunyai pengetahuan kurang memiliki persentase 

ketidaklengkapan imunisasi lebih besar (23,7%) dari ibu yang memiliki 

pengetahuan sedang dan baik (10,6%). Pengetahuan bukanlah satu-satunya faktor 

yang dapat mempengaruhi status imunisasi. Sehingga meskipun menurut tingkat 

pengetahuan ibu mengerti akan pentingnya imunisasi, namun jika tidak didukung 

oleh faktor lain yang dapat meningkatkan cakupan imunisasi misalnya 

terjangkaunya lokasi pelayanan kesehatan dan dukungan tenaga medis, maka 

tidak akan meningkatkan cakupan imunisasi (Heraris, 2018). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Detti 

Silalahi Tahun 2021 mengemukakan bahwa hasil dari uji chi-square menunjukkan 

nilai p-value 0,002 dimana ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan 

imunisasi dasar bayi di Desa Ujung Lamba Kecematan Bangan Purba Kabupaten 

Deliser. Kurangnya pengetahuan ibu dapat mengakibatkan tidak lengkapnya 

imunisasi dasar pada balita. Selain pendidikan, kesibukan ibu yang bekerja dapat 

mengakibatkan tidak lengkapnya imunisasi anaknya, sebab ibu yang bekerja lebih 

rentan memikirkan pekerjaannya serta tidak sempat meluangkan waktunya untuk 

membawa bayinya di imunisasi (Pakpahan & Silalahi, 2021). 
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2. Hubungan Sikap Ibu Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar 

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek 

tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan 

(senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik dan sebagainya). 

Campbell (1950) mendefinisikan dengan sangat sederhana, yakni: “an 

individual’s attitude is syndrome of response consistency with regard to object”. 

Jadi sangat jelas dikatakan bahwa sikap itu suatu sindroma atau kupulan sengaja 

dalam merespon stimulasi atau objek sehingga sikap itu melibatkan pikiran, 

perasaan, perhatian dan gejala kejiwaan yang lain (Notoatmodjo, 2005). 

Hasil uji chi-square dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara sikap ibu dengan determinan kelengkapan imunisasi 

dasar dengan nilai p-value 0,071 (>0,05).  Berdasarkan hasil penelitian ini 

terdapat 68 responden yang memiliki sikap positif akan tetapi imunisasi dasar 

pada anaknya tidak lengkap. Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui 

bahwa beberapa responden merasa anaknya tidak perlu untuk diberikan suntikan 

imunisasi karena anaknya minum asi, adapun responden lain mengatakan bahwa 

mereka merasa takut karena melihat berita tentang vaksin palsu dan mereka 

merasa heran karena setelah imunisasi anaknya menjadi demam dan mengalami 

sakit parah. Jadi bisa dikatakan bahwa responden tidak memberikan imunisasi 

pada anaknya karena kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satrina 

Pangaribuan Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh antara 

variabel umur, pendidikan, pekerjaan, dan sikap terhadap kelengkapan imunisasi 
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pada balita di wilayah kerja Puskesmas Sentosa Baru Kota Medan. Berdasarkan 

uji statistic menggunakan chin square diperoleh nilai p-value = 0,206 ( p > 0,05) 

yang berarti tidak ada hubungan antara sikap terhadap kelengkapan imunisasi 

dasar pada balita (Pangaribuan, 2018). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti 

Tahun 2018 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis hubungan sikap 

ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar dari 46 ibu dengan sikap yang tidak 

mendukung terdapat 36 bayi (78,3%) dengan imunisasi yang tidak lengkap, 

sedangkan dari 46 ibu dengan sikap yang mendukung terdapat 22 bayi (48,9%) 

dengan imunisasi tidak lengkap. Hasil uji statistic chi square diperoleh nilai p-

value 0,007 yang berarti ada hubungan antara sikap ibu dengan kelengkapan 

imunisasi dasar. Ibu dengan sikap yang kurang mendukung akan cenderung tidak 

memperhatikan jadwal dari pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayinya 

dibanding ibu dengan sikap yang mendukung. Dengan sikap yang mendukung 

maka seseorang akan lebih baik dalam memberikan persepsi sesuatu yang ia 

ketahui (Amperaningsih & Aprilia, 2018). 

Sikap telah dijelaskan dalam Al-Qur’an,  Allah SWT. Berfirman dalam 

Surah An-Nisa ayat 9 : 

وْا مِ 
ُ
وْ تَركَ

َ
ذِيْنَ ل

ه
يَخْشَ ال

ْ
وْا وَل

ُ
يَقُوْل

ْ
َ وَل يَتهقُوا اللَّه

ْ
يْهِمْْۖ فَل

َ
ةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَل يه ِ

فِهِمْ ذُر 
ْ
نْ خَل

ا سَدِيْدًا
ً
 قَوْل

Terjemahan : 

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 
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bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata 

yang benar.”(QS An-Nisa 4:9) 

M. Quraish Shihab telah menafsirkan Surah An-Nisa ayat 9 dalam Tafsir 

Al-Misbah, dan hendaklah orang-orang yang memberi aneka nasihat kepada 

pemilik harta agar tidak membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-

anaknya terbengkalai, hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan 

meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak 

yang lemah karena masih kecil dan tidak memiliki harta, yang mereka khawatir 

terhadap kesejahteraan atau penganiayaan terhadap mereka, yakni anak-anak yang 

lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami, mereka akan menerima 

nasihat-nasihat seperti yang mereka berikan itu? Tentu saja tidak. Karena itu 

hendaklah mereka takut kepada Allah atau keadaan anak-anak mereka di masa 

depan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan 

mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat (Shihab, 

2002).  Dalam Surah An-Nisa ayat 9 ( عٰفًا يَّةً ضِّ  .artinya anak-anak yang lemah ( ذرُ ِّ

Imunisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Dalam ajaran 

islam kita tidak dianjurkan meninggalkan keturunan (anak) dalam keadaan yang 

lemah. Dalam aspek kesehatan lemah bisa diartikan sebagai kondisi fisik yang 

kurang stabil atau kelemahan intelegensi anak. Setiap orangtua hendaknya merasa 

khawatir jika meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah karena 

mewujudkan generasi yang berkualitas merupakan tanggung jawab orang tua dan 

bekal utama yang dapat diberikan pada keturunan adalah taqwa dan pendidikan 

serta kesehatan anak. 
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3. Hubungan Keyakinan/Kepercayaan Ibu terhadap Mitos Imunisasi dengan 

Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar 

Menurut (Notoatmodjo, 2010) Keyakinan atau kepercayaan, ide, dan 

konsep terhadap objek. artinya, bagaimana keyakinan dan pendapat atau 

pemikiran seseorang terhadap objek. Kepercayaan atau keyakinan seseorang 

terhadap suatu objek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang 

dalam berperilaku.  

Berdasarkan hasil uji chi-square yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 

0,000 (<0,05), yaitu terdapat hubungan antara keyakinan/kepercayaan ibu dengan 

determinan kelengkapan imunisasi dasar. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepercayaan memiliki pengaruh terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 19 responden yang tidak percaya bahwa 

imunisasi itu haram dan menyebabkan KIPI pada anak akan tetapi status 

imunisasinya tidak lengkap. Hasil observasi di lapangan disebabkan karena 

responden tidak mau memberikan imunisasi pada anaknya karena merasa takut 

vaksin palsu yang mengandung babi (haram). Responden juga sebagian besar 

meyakini bahwa imunisasi membawa dampak buruk terhadap anak mereka, 

sehingga anak yang menurut mereka sehat tidak perlu diberikan imunisasi, karena 

pemberian imunisasi hanya akan menyebabkan mereka menjadi sakit dan akan 

menyusahkan orang tua mereka. 

Namun, terdapat 55 responden yang percaya bahwa imunisasi 

mengandung babi dan menyebabkan KIPI pada anak, akan tetapi status 

imunisasinya lengkap. Hal ini karena kepercayaan ibu terhadap imunisasi 
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diperoleh dari diri sendiri atau pengalaman pribadi serta didapatkan dari dorongan 

dan petugas kesehatan. Selain itu, kepercayaan ibu memiliki keterkaitan dengan 

sikap yang baik sehingga menghasilkan tindakan positif dalam perilaku kesehatan. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Evi Dayanti 

Harahap Tahun 2022 tentang Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ibu Terhadap 

Pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi di Desa Situmbaga Kecamatan Halonganan 

Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, menunjukkan bahwa variabel 

kepercayaan memiliki nilai sig-p 0,040 < 0,05 artinya kepercayaan memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi Desa 

Situmbaga Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Luwas Utara 

(Harahap et al., 2020). 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Triana Tahun 

2017 tentang Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Dasar 

Lengkap pada Bayi, menunjukkan bahwa hasil analisis multivariat diperoleh p-

value variabel kepercayaan = 0,0001. Pengetahuan, sikap, dan kepercayaan orang 

tua serta informasi tentang imunisasi merupakan faktor yang mempengaruhi 

kelengkapan imunisasi dasar pada bayi (Triana, 2017). 

Kepercayaan sering diperoleh dari orang tua, kakek, atau nenek, seseorang 

menerima kepercayaan itu berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya pembuktian 

terlebih dahulu. Sebagian besar meyakini bahwa imunisasi membawa dampak 

buruk terhadap anak mereka, seperti terjadinya panas setelah diberikan imunisasi, 

menurut mereka semua imunisasi akan membawa efek samping panas terhadap 
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anak mereka, sebagian lagi mereka takut anaknya menjadi rewel, dan dapat pula 

menyebabkan kejang (Rahmawati & Wahyuni, 2014 dalam (Triana, 2017)). 

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Miftahol 

Hudhah & Atik Choirul Hidajah Tahun 2017 yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara kepercayaan terhadap ketidaklengkapan status imunisasi pada 

bayi atau balita. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kepercayaan antara 

ibu yang bertempat tinggal di Kota Surabaya berbeda dengan ibu yang bertempat 

tinggal di Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Hal ini memberikan informasi 

bahwa kepercayaan dipengaruhi oleh kultur daerah dimana responden tinggal 

(Hudhah & Hidayah, 2018). 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjelaskan dalam Fatwa MUI 

No.4 Tahun 2016 Imunisasi, bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) 

sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan 

mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Enzim tripsin dari pankreas babi 

dibutuhkan dalam proses pembuatan vaksin untuk menumbuhkan bibit beberapa 

vaksin. Hingga saat ini belum ditemukan pengganti bahan pembuatan tripsin 

tersebut (MUI, 2016) 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah telah menetapkan Fatwa No. 33 

Tahun 2018 tentang penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SSI 

(Serum Institute of India) untuk imunisasi, bahwa penggunaan vaksin yang 

memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Vaksin MR produk 

dasi Serum Institute of India (SSI) hukumnya haram karena dalam proses 
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produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Penggunaan vaksin MR 

pada saat ini dibolehkan (mubah) karena adanya kondisi keterpaksaan (darurat 

syar’iyyah), belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, ada keterangan dari 

ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak 

diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Kebolehan penggunaan vaksin 

MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang 

halal dan suci (MUI, 2018). 

Fatwa MUI ini diperkuat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah 

(5):32 : 

تَبْنَا 
َ
جْلِ ذٰلِكَۛ  ك

َ
رْضِ مِنْ ا

َ
ا
ْ
وْ فَسَادٍ فِى ال

َ
 نَفْسًاْۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ا

َ
نههٗ مَنْ قَتَل

َ
 ا
َ
ى بَنِي ْ اِسْرَاءِۤيْل

ٰ
عَل

قَدْ جَاءَۤتْهُمْ رُسُ 
َ
حْيَا النهاسَ جَمِيْعًا ٖۗوَل

َ
نهمَا  ا

َ
حْيَاهَا فَكَا

َ
 النهاسَ جَمِيْعًاٖۗ وَمَنْ ا

َ
نهمَا قَتَل

َ
نَا فَكَا

ُ
ل

نٰتِ ثُمه اِ  بَي ِ
ْ
مُسْرِفُوْنَ بِال

َ
رْضِ ل

َ
ا
ْ
نْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى ال ثِيْرًا م ِ

َ
نه ك  

Terjemahan: 

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 

barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh 

orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan 

dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan 

seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua 

manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan 

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di 

antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi". (QS. Al-Maidah 

(5):32) 

4. Hubungan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan dengan Determinan 

Kelengkapan Imunisasi Dasar 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah suatu alat dan/atau 

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 
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promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Kemudahan untuk bisa mencapai 

keterjangkauan ke tempat pelayanan kesehatan dapat ditentukan oleh adanya 

transportasi yang tersedia sehingga masyarakat dapat lebih mudah menjangkau 

tempat pelayanan kesehatan, hal ini dapat menimbulkan motivasi ibu untuk 

datang ke tempat pelayanan imunisasi (Kementerian Kesehatan RI, n.d.). 

Berdasarkan hasil uji chi-square yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 

0,009 (<0,05), sehingga terdapat hubungan antara keterjangkauan fasilitas 

kesehatan dengan kelengkapan imunisasi dasar. Pada penelitian ini terdapat 64 

responden yang memiliki akses mudah ke posyandu akan tetapi status imunisasi 

dasarnya tidak lengkap. Hal ini karena akses ke posyandu bukanlah sebuah hal 

yang penting dalam pelaksanaan imunisasi. Kader posyandu tentunya sudah 

melakukan berbagai macam kegiatan agar seluruh cakupan wilayah mendapatkan 

imunisasi yang baik. Oleh karena itu, meskipun aksesnya mudah akan tetapi 

kesadaran ibu masih kurang akan pentingnya imunisasi bagi anaknya. Hal tersebut 

juga berkaitan dengan peran anggota keluarga dalam memberikan dukungan 

terkait pelaksanaan dan kunjungan ke posyandu dalam melakukan imunisasi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fisnanda 

Tahun 2022 yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara keterjangkauan akses 

ke tempat pelayanan dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di Daerah 

Rawa Bokor Kota Tangerang. Hal ini didasarkan pada hasil analisis dengan uji chi 

square  diperoleh p-value = 0,016 (p-value < 0,05). Perhitungan risk estimate, 

diperoleh nilai Odd Ratio (OR) = 3,166, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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sebagian besar ibu yaitu, sebanyak 54 (66,7%) tidak memiliki keterjangkauan 

akses terhadap kelengkapan imunisasi. Sementara ibu yang memiliki 

keterjangkauan akses sebanyak 27 (33,3%) cenderung memberikan imunisasi 

dasar lengkap kepada anaknya, sedangkan yang tidak memiliki keterjangkauan 

akses memiliki risiko 3,166 kali tidak memberikan imunisasi dasar lengkap 

kepada anaknya (Fisnanda, 2021). 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nainggolan Tahun 2016 tentang Pengaruh Akses ke Fasilitas Kesehatan terhadap 

Kelengkapan Imunisasi Baduta, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang 

bermakna (P value=0,001) antara waktu tempuh ke fasilitas kesehatan UKBM 

(OR=1,23); waktu tempuh (P value=0,000) ke fasilitas kesehatan non UKBM 

(OR=1,80) dengan kelengkapan imunisasi anak bawah dua tahun (baduta) setelah 

dikontrol oleh variabel umur ibu pendidikan ibu, pekerjaan ibu, status sosial 

ekonomi keluarga, dan wilayah tempat tinggal (Nainggolan et al., 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kartina Tahun 2021 mengemukakan bahwa 

berdasarkan hasil uji statistic dengan menggunakan uji chi square p-value = 0,001 

< 0,05, sehingga H0 ditolak berarti dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara keterjangkauan tempat pelayanan kesehatan dalam 

pemberian imunisasi dasar lengkap di Wilayah Kerja Puskesmas Daik Kabupaten 

Lingga Tahun 2020 (Kartina, 2021). 

Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Zul 

Adhayani Arda Tahun 2018 yang mengemukakan bahwa berdasarkan hasil 

analisis data dengan menggunakan uji statistic chi square  diperoleh nilai p 
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(0,627) > 0,05, berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara akses pelayanan 

kesehatan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi di beberapa 

Puskesmas Kabupaten Gorontalo (Arda et al., 2018). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi 

Dayanti Harahap Tahun 2020 yang mengemukakan bahwa berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan pada variabel lokasi/jarak memiliki nilai sig-p 

0,900 > 0,05 artinya lokasi/jarak tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi Desa Situmbaga Kecamatan 

Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil OR pada variabel 

lokasi/jarak menunjukkan nilai OR 1,102. Artinya lokasi/jarak yang tidak 

terjangkau cenderung 1 kali lipat memiliki pengaruh terhadap pemberian 

imunisasi dasar yang tidak lengkap. Nilai B = Logaritma Natural dari 1,102 = 

0,097. Oleh karena nilai B bernilai positif, maka lokasi/jarak mempunyai 

pengaruh positif terhadap pemberian imunisasi dasar pada bayi (Harahap et al., 

2020). 

5. Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan Dengan Determinan Kelengkapan 

Imunisasi Dasar 

Tenaga Kesehatan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

36 Tahun 2009 tentang kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan 

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, n.d.). 
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Seorang tenaga kesehatan mempunyai peran sebagai seorang pendidik, 

peran ini dilakukan dengan membantu klien dan keluarga dalam meningkatkan 

tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang diberikan, 

sehingga terjadi perubahan perilaku klien dan keluarga setelah dilakukan 

pendidikan kesehatan selain itu juga petugas tenaga kesehatan merupakan tempat 

konsultasi terhadap masalah atau perilaku kesehatan yang didapat. Pelaksanaan 

imunisasi tidak terlepas dari peran tenaga kesehatan yang berhubungan baik 

dengan masyarakat. Peran bidan dalam Posyandu adalah menginformasikan 

kepada masyarakat untuk datang ke Posyandu, membantu memberikan pelayanan 

kesehatan kepada ibu dan anak balita, membantu mengevaluasi kegiatan bersama 

kader dan tindak lanjutnya membantu kader Posyandu, serta melakukan 

kunjungan rumah (Mubarak, 2009 dalam (Azmi, 2018)). 

 Berdasarkan hasil uji chi-square yang dilakukan, diperoleh nilai p-value 

0,000 (<0,05), sehingga terdapat hubungan antara dukungan petugas kesehatan 

dengan kelengkapan imunisasi dasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

20 responden yang memiliki dukungan petugas kesehatan yang cukup akan tetapi 

status imunisasinya tidak lengkap. Hal tersebut disebabkan karena ketidakpatuhan 

ibu dalam memberikan pernyataan terhadap petugas kesehatan karena tidak 

adanya keyakinan dari mereka dan kepercayaan terhadap imunisasi yang 

disampaikan oleh petugas kesehatan. Hal lain disebabkan karena kurang 

ramahnya petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan di posyandu. Namun 

terdapat 3 responden dengan dukungan petugas kesehatan yang rendah akan tetapi 

status imunisasinya lengkap. Hal ini disebabkan karena dorongan dari petugas 
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kesehatan untuk menganjurkan atau mengingatkan ibu untuk melakukan 

imunisasi.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwandi 

Rachman Tahun 2015 yang mengemukakan bahwa berdasarkan peran petugas 

kesehatan yang tergolong kurang baik yaitu sebanyak 64,6%, dan terdapat 23 ibu 

yang menyatakan peran petugas kesehatan tergolong baik. Analisis chi-square 

menunjukkan bahwa peran petugas kesehatan signifikan berhubungan dengan 

pemberian imunisasi Hepatitis B pada bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi tahun 2015 (Rachman et al., 2015). 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ida 

Widaningsih Tahun 2022 yang berjudul dukungan petugas kesehatan dan 

dukungan keluarga dengan pengetahuan tentang imunisasi dasar di Desa Bantara 

Jaya Pebayuran. Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa responden yang 

memiliki tingkat pengetahuannya tinggi tentang imunisasi dasar sebanyak 109 

responden (66%) dengan tingginya dukungan dari petugas kesehatan sebanyak 

103 responden (69%). Berdasarkan hasil uji statistic chi square  mendapatkan 

hasil p value 0,04 artinya ada hubungan antara dukungan petugas kesehatan 

dengan pengetahuan tentang imunisasi dasar di Bantar Jaya Pebayuran 

(Widaningsih, 2022). 

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nada 

Sari Tahun 2022 menyatakan bahwa berdasarkan hasil bivariate menunjukan 

bahwa ibu yang memberikan imunisasi dasar secara lengkap yang tidak 
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mendapatkan dukungan petugas kesehatan lebih besar dibandingkan dengan yang 

mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan yaitu sebesar 60,5%. Sedangkan 

ibu yang tidak memberikan imunisasi secara lengkap dan dengan tidak adanya 

dukungan dari petugas kesehatan lebih besar dibandingkan yang mendapatkan 

dukungan petugas kesehatan yaitu sebesar 69,2% di Wilayah Kerja Puskesmas 

Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya tahun 2022. Berdasarkan hasil statistic 

menunjukan bahwa nilai p-value 0,395 > 0,05 yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara dukungan petugas kesehatan dengan 

kelengkapan imunisasi dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Alue Bilie Kabupaten 

Nagan Raya tahun 2022 (Sari et al., 2022). 

D. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya berfokus 

pada beberapa determinan kelengkapan imunisasi dasar yakni, pengetahuan ibu, 

sikap ibu, keyakinan/kepercayaan ibu terhadap mitos imunisasi, keterjangkauan 

fasilitas kesehatan, dukungan petugas kesehatan. Masih terdapat variabel yang 

kemungkinan dapat mempengaruhi kelengkapan imunisasi dasar seperti dukungan 

anggota keluarga. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan hasil penelitian, 

beberapa faktor tersebut dapat diteliti pula pada penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinan kelengkapan imunisasi 

dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Tidak terdapat hubungan antara Pengetahuan ibu dengan determinan 

kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten 

Enrekang Tahun 2022 dengan nilai p ( 0,238 ). 

2. Tidak terdapat hubungan antara Sikap ibu dengan determinan kelengkapan 

imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 

2022 dengan p (0,071). 

3. Terdapat hubungan antara Kepercayaan/Keyakinan ibu dengan determinan 

kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten 

Enrekang Tahun 2022 dengan nilai p (0,000). 

4. Terdapat hubungan antara Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan dengan 

determinan kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota 

Kabupaten Enrekang Tahun 2022 dengan nilai p (0,009). 

5. Terdapat hubungan antara Peran Petugas Kesehatan dengan determinan 

kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten 

Enrekang Tahun 2022 dengan nilai p (0,000). 

 

 

 



 
 

 
 

B. Saran 

1. Bagi petugas kesehatan, khususnya kader posyandu setempat dan perawat 

komunitas hendaknya lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan seputar 

pengetahuan terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) kepada orang tua 

dan kehalalan vaksin. 

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, hendaknya lebih dikembangkan 

lagi program-program untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar di 

Kabupaten Enrekang khususnya di daerah cakupan Puskesmas Kota. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil variabel lain yang belum diteliti 

seperti dukungan keluarga,dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan 

kader posyandu. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERMOHONAN UNTUK MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada Yth. 

Bapak (i) saudara (i) 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  :Ulan Noor Azhura 

Nim  :70200118042 

Alamat  :Banta-bantaeng, Kabupaten Rappocini 

Adalah mahasiswa program studi kesehatan masyarakat universitas islam negeri 

alauddin makassar (UINAM), akan melakukan kegiatan penelitian dalam rangka 

penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana kesehatan masyarakat pada 

program studi kesehatan masyarakat universitas islam negeri alauddin makassar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Determinan 

kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Kabupaten 

Enrekang tahun 2022”. Untuk itu saya memohon ketersediaan Bapak(i) saudara(i) 

untuk menjadi responden dalam penelitian ini, kerahasian dan identitasnya akan 

saya jaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. 

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesedian Bapak(i) 

saudara(i), saya ucapkan banyak terima kasih. 

Makassar,    September 2022 

Peneliti  



 
 

 
 

Lampiran 2 

LEMBAR SURAT PERSETUJUAN RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama responden :………………………………………………. 

Jenis responden :………………………………………………. 

Jenis Kelamin/umur :………………………………………………. 

Alamat   :………………………………………………. 

Menyatakan bersedia menjadi subjek (responden) dalam penelitian dari : 

Nama    :Ulan Noor Azhura 

Nim    :70200118042 

Alamat   :Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini 

Judul  :”Determinan Kelengkapan Imunisasi Dasar di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kota Kabupaten Enrekang Tahun 

2022” 

Setelah mendengar penjelasan dan membaca surat permohonan menjadi 

responden penelitian yang diajukan peneliti, saya memahami bahwa peneliti ini 

akan menjunjung tinggi hak-hak saya selaku responden. Saya berhak tidak 

melanjutkan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini apabila suatu saat penelitian 

ini akan merugikan saya. Saya sangat memahami bahwa penelitian ini sangat 

besar manfaatnya bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang 

kesehatan masyarakat. Dengan menandatangani lembar persetujuan ini berarti 

saya bersedia ikut berpartisipasi dalam penelitian ini secara ikhlas tanpa paksaan 

dari siapapun. 

Enrekang,   September 2022 

                    

     Responden 



 
 

 
 

Lampiran 3 

KUISONER PENELITIAN 

DETERMINAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR DI WILAYAH 

KERJA PUSKESMAS KOTA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022 

A. Karakteristik Responden 

1. Nama Responden   : 

2. Umur     : 

3. Pendidikan    : 

4. Pekerjaan     : 

B. Pengetahuan Responden 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda centang (  ) untuk 

salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat. 

No Pertanyaan Benar Salah 

1 Suatu upaya untuk memberi kekebalan 

terhadap suatu penyakit merupakan 

pengertian dari imunisasi. 

  

2 Campak, DPT, MMR, Hepatitis B, dan 

Polio merupakan imunisasi dasar lengkap. 

  

3 Imunisasi polio, campak, influenza, 

hepatitis B diberikan sebelum usia bayi 9 

bulan. 

  

4 Manfaat imunisasi untuk menambah nafsu 

makan anak. 

  

5 Apabila imunisasi BCG diberikan pada usia 

lebih dari 3 bulan, sebaiknya dilakukan uji 

tuberkulin (uji untuk tes TBC). 

  

6 Imunisasi BCG diberikan pada umur 

sebelum 3 bulan. 

  

7 Hepatitis B merupakan imunisasi yang 

diberikan sejak lahir. 

  

8 Imunisasi DPT diberikan sebanyak 1 kali 

sebelum 9 bulan. 

  

9 Imunisasi DPT diberikan untuk mencegah 

penyakit difteri, pertussis, dan TBC. 

  

10 Imunisasi polio diberikan pertama kali pada 

usia 2 bulan. 

  

11 Imunisasi dasar yang diberikan terakhir kali 

adalah imunisasi campak. 

  

12 Pada saat bayi usia 7 bulan, bayi diberikan 

imunisasi campak. 

  

 

 



 
 

 
 

C. Sikap Responden 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda centang (  ) untuk 

salah satu jawaban anda dengan ketentuan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

No Pertanyaan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Pemberian imunisasi dasar diberikan 

pada bayi usia 0-11 bulan 

    

2 Ibu yang memiliki banyak anak, 

sebaiknya tidak mengimunisasikan 

bayinya 

    

3 Bayi mendapat imunisasi DPT 

sebanyak 3 kali 

    

4 Pemberian imunisasi campak pada 

bayi saat usia 9 bulan 

    

5 Jika bayi demam setelah diimunisasi 

polio sebaiknya tidak perlu 

memberikan imunisasi selanjutnya 

    

6 Pemberian imunisasi campak bertujuan 

untuk memberikan kekebalan terhadap 

penyakit campak 

    

7 Setiap ibu harus membawa anaknya ke 

pelayanan kesehatan untuk diberikan 

imunisasi dasar lengkap 

    

8 Imunisasi BCG diberikan 1 kali pada 

bayi usia 0-2 bulan 

    

9 Anak yang minum ASI, tidak perlu 

diimunisasi 

    

10 Vaksin imunisasi yang diberikan pada 

bayi terbuat dari zat haram 

    

 

 



 
 

 
 

D. Keyakinan atau Kepercayaan Ibu 

Jawablah pertanyaan ini dengan memberikan tanda centang (  ) untuk salah satu 

jawaban anda. 

No Pertanyaan Percaya Tidak Percaya 

1 Apakah ibu percaya bahwa imunisasi 

itu haram ? 

  

2 Apakah ibu percaya bahwa bahan dari 

imunisasi memiliki campuran yang 

dianggap haram ? 

  

3 Apakah ibu percaya bahwa imunisasi  

bisa membuat anak ibu sakit ? 

  

4 Apakah ibu percaya bahwa munculnya 

penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi itu adalah kiriman orang ? 

  

5 Apakah ibu yakin imunisasi dapat 

mencegah anak ibu dari penyakit 

infeksi? 

  

 

6 Apakah ibu yakin imunisasi dapat 

mencegah anak mengalami kekurangan 

gizi atau masalah gizi lainnya? 

  

7 Apakah ibu yakin dengan melakukan 

imunisasi dapat meningkatkan 

kekebalan tubuh pada anak ? 

  

 

E. Keterjangkauan Fasilitas kesehatan 

Jawablah pertanyaan ini dengan memberikan tanda centang ( ) untuk salah satu 

jawaban anda. 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Menurut ibu apakah letak posyandu sudah 

strategis dengan tempat permukiman 

masyarakat ? 

  

2 Menurut ibu apakah letak posyandu mudah 

dijangkau dari tempat tinggal ibu ? 

  

3 Apabila ibu ke posyandu apakah menggunakan 

kendaraan pribadi ? 

  

4 Menurut ibu untuk mendapatkan pelayanan 

imunisasi di posyandu mengeluarkan banyak 

biaya untuk transportasi ? 

  



 
 

 
 

F. Dukungan Petugas Kesehatan 

Jawablah pertanyaan ini dengan memberikan tanda centang ( ) untuk salah satu 

jawaban anda. 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Apakah ibu pernah mendapat penyuluhan 

tentang imunisasi dasar (BCG, DPT, Polio, 

Hepatitis B, dan Campak) dari petugas 

kesehatan ? 

  

2 Apakah petugas kesehatan mengingatkan jadwal 

pemberian imunisasi dasar ? 

  

3 Apabila ibu tidak datang melakukan imunisasi 

pada anak ibu, apakah petugas kesehatan atau 

kader mendatangi rumah ibu ? 

  

4 Apakah petugas kesehatan memberikan 

pelayanan yang baik dan ramah dalam 

memberikan pelayanan imunisasi dasar ? 

  

5 Apakah ketika ibu selesai memberikan 

imunisasi, petugas kesehatan/bidan 

menganjurkan atau mengingatkan ibu untuk 

melakukan imunisasi selanjutnya ? 

  

6 Apakah petugas kesehatan selalu memastikan 

bahwa anak ibu mendapat imunisasi dasar 

sebelum berusia 9 bulan ? 

  

 

G. Kelengkapan Imunisasi Dasar 

Apakah anak ibu mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap ( BCG, 

DPT, Polio, Hepatitis B, dan Campak ) sesuai dengan jadwal yang tertera di KIA?  

a. Ya 

b. Tidak  

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 4 

SURAT KETERANGAN LAYAK ETIK PENELITIAN 

  



 
 

 
 

Lampiran 5 

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6 

SURAT IZIN PENELITIAN 

 



 
 

 
 

Lampiran 7 

SURAT IZIN PENELITIAN  

 



 
 

 
 

Lampiran 8 

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 

 



 
 

 
 

Lampiran 9 

HASIL ANALISIS DATA 

A. Analisis Univariat  

 

Kelompok_Umur Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 20 Tahun 2 1.6 1.6 1.6 

21-30 Tahun 47 36.4 36.4 38.0 

31-40 Tahun 68 52.7 52.7 90.7 

> 40 Tahun 12 9.3 9.3 100.0 

Total 129 100.0 100.0  

 

Kelompok_Pendidikan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 14 10.8 10.9 10.9 

SMP 30 23.3 23.3 34.1 

SMA 37 28.7 28.7 62.8 

D3 9 7.0 7.0 69.8 

S1 39 30.2 30.2 100.0 

Total 129 100.0 100.0  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kelompok Pekerjaan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 48 37,2 37,2 37,2 

PNS 20 15,5 15,5 52,7 

Honorer 12 9.3 9.3 62,0 

Petani 35 27,1 27,1 89,1 

Wiraswasta 14 10.9 10.9 100.0 

Total 129 100.0 100.0  



 
 

 
 

Kategori Pengetahuan  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Positif 118 91.5 91.5 91.5 

Negatif 11 8.5 8.5 100.0 

Total 129 100.0 100.0  

 

Kategori Sikap  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Positif 125 96.9 96.9 96.9 

Negatif 4 3.1 3.1 100.0 

Total 129 100.0 100.0  

 

Kategori Kepercayaan/Keyakinan  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Percaya 108 83.7 83.7 83.7 

Tidak Percaya 21 16.3 16.3 100.0 

Total 129 100.0 100.0  

 

Kategori_Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Akses Mudah 121 93.8 93.8 93.8 

Akses Sulit 8 6.2 6.2 100.0 

Total 129 100.0 100.0  

 

 

 

Kategori_Dukungan Petugas Kesehatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 74 57.4 57.4 57.4 

Rendah 55 42.6 42.6 100.0 

Total 129 100.0 100.0  

 



 
 

 
 

 

 

 

Kategori Kelengkapan Imunisasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 57 44.2 44.2 44.2 

Tidak 72 55.8 55.8 100.0 

Total 129 100.0 100.0  

 

B. Analisi Bivariat 

Hubungan antara kelengkapan imunisasi dasar dengan Pengetahuan 

 

Kategori_Pengetahuan 

Total Positif Negatif 

KI Ya Count 54 3 57 

Expected Count 52.1 4.9 57.0 

% within KI 94.7% 5.3% 100.0% 

% within 

Kategori_Pengetahuan 

45.8% 27.3% 44.2% 

% of Total 41.9% 2.3% 44.2% 

Tidak Count 64 8 72 

Expected Count 65.9 6.1 72.0 

% within KI 88.9% 11.1% 100.0% 

% within 

Kategori_Pengetahuan 

54.2% 72.7% 55.8% 

% of Total 49.6% 6.2% 55.8% 

Total Count 118 11 129 

Expected Count 118.0 11.0 129.0 

% within KI 91.5% 8.5% 100.0% 

% within 

Kategori_Pengetahuan 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 91.5% 8.5% 100.0% 

 
 



 
 

 
 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.395
a
 1 0.238   

Continuity Correction
b
 .746 1 .388   

Likelihood Ratio 1.459 1 .227   

Fisher's Exact Test    .345 .195 

Linear-by-Linear 

Association 

1.384 1 .239 
  

N of Valid Cases 129     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.86. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

Hubungan Antara kelengkapan imunisasi dasar dengan sikap 

 

Kategori_Sikap 

Total Positif Negatif 

KI Ya Count 57 0 57 

Expected Count 55.2 1.8 57.0 

% within KI 100.0% 0.0% 100.0% 

% within Kategori_Sikap 45.6% 0.0% 44.2% 

% of Total 44.2% 0.0% 44.2% 

Tidak Count 68 4 72 

Expected Count 69.8 2.2 72.0 

% within KI 94.4% 5.6% 100.0% 

% within Kategori_Sikap 54.4% 100.0% 55.8% 

% of Total 52.7% 3.1% 55.8% 

Total Count 125 4 129 

Expected Count 125.0 4.0 129.0 

% within KI 96.9% 3.1% 100.0% 

% within Kategori_Sikap 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 96.9% 3.1% 100.0% 



 
 

 
 

 

Hubungan Antara Kelengkapan imunisasi dasar dengan KK 

 

Kategori_KK 

Total Percaya Tidak Percaya 

KI Ya Count 55 2 57 

Expected Count 47.7 9.3 57.0 

% within KI 96.5% 3.5% 100.0% 

% within Kategori_KK 50.9% 9.5% 44.2% 

% of Total 42.6% 1.6% 44.2% 

Tidak Count 53 19 72 

Expected Count 60.3 11.7 72.0 

% within KI 73.6% 26.4% 100.0% 

% within Kategori_KK 49.1% 90.5% 55.8% 

% of Total 41.1% 14.7% 55.8% 

Total Count 108 21 129 

Expected Count 108.0 21.0 129.0 

% within KI 83.7% 16.3% 100.0% 

% within Kategori_KK 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 83.7% 16.3% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.268
a
 1 0.071   

Continuity Correction
b
 1.681 1 .195   

Likelihood Ratio 4.766 1 .029   

Fisher's Exact Test    .129 .093 

Linear-by-Linear Association 3.243 1 .072   

N of Valid Cases 129     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.77. 

b. Computed only for a 2x2 table 



 
 

 
 

 

Hubungan Kelengkapan Imunisasi Dasar dengan KF 

 

Kategori_KF 

Total Akses Mudah Akses Sulit 

KI Ya Count 57 0 57 

Expected Count 53.5 3.5 57.0 

% within KI 100.0% 0.0% 100.0% 

% within Kategori_KF 47.1% 0.0% 44.2% 

% of Total 44.2% 0.0% 44.2% 

Tidak Count 64 8 72 

Expected Count 67.5 4.5 72.0 

% within KI 88.9% 11.1% 100.0% 

% within Kategori_KF 52.9% 100.0% 55.8% 

% of Total 49.6% 6.2% 55.8% 

Total Count 121 8 129 

Expected Count 121.0 8.0 129.0 

% within KI 93.8% 6.2% 100.0% 

% within Kategori_KF 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 93.8% 6.2% 100.0% 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.220
a
 1 0.000   

Continuity Correction
b
 10.599 1 .001   

Likelihood Ratio 14.192 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .000 

Linear-by-Linear Association 12.125 1 .000   

N of Valid Cases 129     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.28. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.752
a
 1 0.009   



 
 

 
 

Hubungan Antara Kelengkapan imunisasi dasar dengan Dukungan 

 

Kategori_Dukungan 

Total Cukup Rendah 

KI Ya Count 54 3 57 

Expected Count 32.7 24.3 57.0 

% within KI 94.7% 5.3% 100.0% 

% within Kategori_Dukungan 73.0% 5.5% 44.2% 

% of Total 41.9% 2.3% 44.2% 

Tidak Count 20 52 72 

Expected Count 41.3 30.7 72.0 

% within KI 27.8% 72.2% 100.0% 

% within Kategori_Dukungan 27.0% 94.5% 55.8% 

% of Total 15.5% 40.3% 55.8% 

Total Count 74 55 129 

Expected Count 74.0 55.0 129.0 

% within KI 57.4% 42.6% 100.0% 

% within Kategori_Dukungan 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 57.4% 42.6% 100.0% 

 

Continuity Correction
b
 4.977 1 .026   

Likelihood Ratio 9.747 1 .002   

Fisher's Exact Test    .009 .008 

Linear-by-Linear Association 6.700 1 .010   

N of Valid Cases 129     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.53. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 58.321
a
 1 0.000   

Continuity Correction
b
 55.615 1 .000   

Likelihood Ratio 67.436 1 .000   



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 57.868 1 .000   

N of Valid Cases 129     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.30. 

b. Computed only for a 2x2 table 



 
 

 
 

 

1. Uji Validitas & Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan 

Uji Validitas 

Correlations 
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 total 

P1 

Pearson Correlation 1 ,000 1,000** 1,000** 1,000** ,000 ,154 ,000 1,000** ,463** ,446* ,154 ,830** 

Sig. (2-tailed) 
 

1,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,416 1,000 ,000 ,010 ,014 ,416 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P2 

Pearson Correlation ,000 1 ,000 ,000 ,000 1,000** ,218 1,000** ,000 -,218 -,236 ,509** ,467** 

Sig. (2-tailed) 1,000 
 

1,000 1,000 1,000 ,000 ,247 ,000 1,000 ,247 ,208 ,004 ,009 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P3 

Pearson Correlation 1,000** ,000 1 1,000** 1,000** ,000 ,154 ,000 1,000** ,463** ,446* ,154 ,830** 

Sig. (2-tailed) ,000 1,000 
 

,000 ,000 1,000 ,416 1,000 ,000 ,010 ,014 ,416 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P4 

Pearson Correlation 1,000** ,000 1,000** 1 1,000** ,000 ,154 ,000 1,000** ,463** ,446* ,154 ,830** 

Sig. (2-tailed) ,000 1,000 ,000 
 

,000 1,000 ,416 1,000 ,000 ,010 ,014 ,416 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P5 

Pearson Correlation 1,000** ,000 1,000** 1,000** 1 ,000 ,154 ,000 1,000** ,463** ,446* ,154 ,830** 

Sig. (2-tailed) ,000 1,000 ,000 ,000 
 

1,000 ,416 1,000 ,000 ,010 ,014 ,416 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P6 

Pearson Correlation ,000 1,000** ,000 ,000 ,000 1 ,218 1,000** ,000 -,218 -,236 ,509** ,467** 

Sig. (2-tailed) 1,000 ,000 1,000 1,000 1,000 
 

,247 ,000 1,000 ,247 ,208 ,004 ,009 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P7 

Pearson Correlation ,154 ,218 ,154 ,154 ,154 ,218 1 ,218 ,154 ,365* ,327 ,270 ,452* 

Sig. (2-tailed) ,416 ,247 ,416 ,416 ,416 ,247 
 

,247 ,416 ,047 ,078 ,149 ,012 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 



 
 

 
 

P8 

Pearson Correlation ,000 1,000** ,000 ,000 ,000 1,000** ,218 1 ,000 -,218 -,236 ,509** ,467** 

Sig. (2-tailed) 1,000 ,000 1,000 1,000 1,000 ,000 ,247 
 

1,000 ,247 ,208 ,004 ,009 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P9 

Pearson Correlation 1,000** ,000 1,000** 1,000** 1,000** ,000 ,154 ,000 1 ,463** ,446* ,154 ,830** 

Sig. (2-tailed) ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,416 1,000 
 

,010 ,014 ,416 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P10 

Pearson Correlation ,463** -,218 ,463** ,463** ,463** -,218 ,365* -,218 ,463** 1 ,499** -,048 ,452* 

Sig. (2-tailed) ,010 ,247 ,010 ,010 ,010 ,247 ,047 ,247 ,010 
 

,005 ,803 ,012 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P11 

Pearson Correlation ,446* -,236 ,446* ,446* ,446* -,236 ,327 -,236 ,446* ,499** 1 ,189 ,453* 

Sig. (2-tailed) ,014 ,208 ,014 ,014 ,014 ,208 ,078 ,208 ,014 ,005 
 

,317 ,012 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

P12 

Pearson Correlation ,154 ,509** ,154 ,154 ,154 ,509** ,270 ,509** ,154 -,048 ,189 1 ,506** 

Sig. (2-tailed) ,416 ,004 ,416 ,416 ,416 ,004 ,149 ,004 ,416 ,803 ,317 
 

,004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

total 

Pearson Correlation ,830** ,467** ,830** ,830** ,830** ,467** ,452* ,467** ,830** ,452* ,453* ,506** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,009 ,000 ,000 ,000 ,009 ,012 ,009 ,000 ,012 ,012 ,004 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,852 12 

 

 



 
 

 
 

2. Uji Validitas & Reliabilitas Kuesioner Sikap 

Uji Validitas 

Correlations 

 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 TOTAL 

S1 

Pearson Correlation 1 ,447* ,577** ,126 ,447* ,126 1,000** ,577** 1,000** ,447* ,778** 

Sig. (2-tailed) 
 

,013 ,001 ,505 ,013 ,505 ,000 ,001 ,000 ,013 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

S2 

Pearson Correlation ,447* 1 ,546** ,061 1,000** ,061 ,447* ,546** ,447* 1,000** ,728** 

Sig. (2-tailed) ,013 
 

,002 ,750 ,000 ,750 ,013 ,002 ,013 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

S3 

Pearson Correlation ,577** ,546** 1 ,263 ,546** ,263 ,577** 1,000** ,577** ,546** ,810** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,002 
 

,160 ,002 ,160 ,001 ,000 ,001 ,002 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

S4 

Pearson Correlation ,126 ,061 ,263 1 ,061 1,000** ,126 ,263 ,126 ,061 ,514** 

Sig. (2-tailed) ,505 ,750 ,160 
 

,750 ,000 ,505 ,160 ,505 ,750 ,004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

S5 

Pearson Correlation ,447* 1,000** ,546** ,061 1 ,061 ,447* ,546** ,447* 1,000** ,728** 

Sig. (2-tailed) ,013 ,000 ,002 ,750 
 

,750 ,013 ,002 ,013 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

S6 

Pearson Correlation ,126 ,061 ,263 1,000** ,061 1 ,126 ,263 ,126 ,061 ,514** 

Sig. (2-tailed) ,505 ,750 ,160 ,000 ,750 
 

,505 ,160 ,505 ,750 ,004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

S7 

Pearson Correlation 1,000** ,447* ,577** ,126 ,447* ,126 1 ,577** 1,000** ,447* ,778** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,013 ,001 ,505 ,013 ,505 
 

,001 ,000 ,013 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

S8 
Pearson Correlation ,577** ,546** 1,000** ,263 ,546** ,263 ,577** 1 ,577** ,546** ,810** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,002 ,000 ,160 ,002 ,160 ,001 
 

,001 ,002 ,000 



 
 

 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

S9 

Pearson Correlation 1,000** ,447* ,577** ,126 ,447* ,126 1,000** ,577** 1 ,447* ,778** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,013 ,001 ,505 ,013 ,505 ,000 ,001 
 

,013 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

S10 

Pearson Correlation ,447* 1,000** ,546** ,061 1,000** ,061 ,447* ,546** ,447* 1 ,728** 

Sig. (2-tailed) ,013 ,000 ,002 ,750 ,000 ,750 ,013 ,002 ,013 
 

,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL 

Pearson Correlation ,778** ,728** ,810** ,514** ,728** ,514** ,778** ,810** ,778** ,728** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,881 10 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. Uji Validitas & Reliabilitas Kuesioner Keyakinan/Kepercayaan 

Uji Validitas 

 

Correlations 

 
KK1 KK7 KK6 KK4 KK5 KK6 KK7 TOTAL 

KK1 

Pearson Correlation 1 ,154 -,196 1,000** ,190 -,196 ,154 ,511** 

Sig. (2-tailed) 
 

,416 ,300 ,000 ,314 ,300 ,416 ,004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK7 

Pearson Correlation ,154 1 ,106 ,154 ,161 ,106 1,000** ,642** 

Sig. (2-tailed) ,416 
 

,578 ,416 ,394 ,578 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK6 

Pearson Correlation -,196 ,106 1 -,196 ,451* 1,000** ,106 ,567** 

Sig. (2-tailed) ,300 ,578 
 

,300 ,012 ,000 ,578 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK4 

Pearson Correlation 1,000** ,154 -,196 1 ,190 -,196 ,154 ,511** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,416 ,300 
 

,314 ,300 ,416 ,004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK5 

Pearson Correlation ,190 ,161 ,451* ,190 1 ,451* ,161 ,649** 

Sig. (2-tailed) ,314 ,394 ,012 ,314 
 

,012 ,394 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK6 

Pearson Correlation -,196 ,106 1,000** -,196 ,451* 1 ,106 ,567** 

Sig. (2-tailed) ,300 ,578 ,000 ,300 ,012 
 

,578 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

KK7 

Pearson Correlation ,154 1,000** ,106 ,154 ,161 ,106 1 ,642** 

Sig. (2-tailed) ,416 ,000 ,578 ,416 ,394 ,578 
 

,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL Pearson Correlation ,511** ,642** ,567** ,511** ,649** ,567** ,642** 1 



 
 

 
 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,001 ,004 ,000 ,001 ,000 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,978 7 

 

4. Uji Validitas & Reliabilitas Kuesioner Keterjangkauan FasilitasKesehatan 

Uji Validitas 

Correlations 

 
KF1 KF2 KF3 KF4 TOTAL 

KF1 

Pearson Correlation 1 ,428** ,154 -,283** ,360** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,082 ,001 ,000 

N 128 128 128 128 128 

KF2 

Pearson Correlation ,428** 1 ,253** -,030 ,650** 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,004 ,735 ,000 

N 128 129 129 129 128 

KF3 

Pearson Correlation ,154 ,253** 1 -,049 ,736** 

Sig. (2-tailed) ,082 ,004 
 

,583 ,000 

N 128 129 129 129 128 

KF4 

Pearson Correlation -,283** -,030 -,049 1 ,399** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,735 ,583 
 

,000 

N 128 129 129 129 128 



 
 

 
 

TOTAL 

Pearson Correlation ,360** ,650** ,736** ,399** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 128 128 128 128 128 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,897 4 

 

5. Uji Validitas & Reliabilitas Kuesioner Dukungan Petugas Kesehatan 

Uji Validitas 

Correlations 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 TOTAL 

D1 

Pearson Correlation 1 ,680** ,073 ,552** ,069 ,272 ,752** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,702 ,002 ,716 ,146 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

D2 

Pearson Correlation ,680** 1 ,089 ,676** ,085 ,306 ,799** 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,640 ,000 ,656 ,101 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

D3 

Pearson Correlation ,073 ,089 1 ,189 ,045 ,089 ,406* 

Sig. (2-tailed) ,702 ,640 
 

,317 ,812 ,640 ,026 

N 30 30 30 30 30 30 30 

D4 

Pearson Correlation ,552** ,676** ,189 1 ,234 ,032 ,739** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,317 
 

,212 ,866 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

D5 Pearson Correlation ,069 ,085 ,045 ,234 1 -,056 ,386* 



 
 

 
 

Sig. (2-tailed) ,716 ,656 ,812 ,212 
 

,767 ,035 

N 30 30 30 30 30 30 30 

D6 

Pearson Correlation ,272 ,306 ,089 ,032 -,056 1 ,476** 

Sig. (2-tailed) ,146 ,101 ,640 ,866 ,767 
 

,008 

N 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL 

Pearson Correlation ,752** ,799** ,406* ,739** ,386* ,476** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,026 ,000 ,035 ,008 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,829 6 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 10 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

             

              

 

 

 

 

 

 

          

Ket :  

Responden mengisi kuesioner di Posyandu Bina Marga di Desa Pusseren 

Kabupaten Enrekang 

 

 

 

 



 
 

 
 

                          

Ket :  

Responden mengisi kuesioner di Posyandu Bina Bahagia Desa Juppandang 

Kabupaten Enrekang 

 

          

Ket :  

Responden mengisi kuesioner di Posyandu Bina Kasih Desa Leoran Kabupaten 

Enrekang 

     

            

                 

      

                   

       

 

 

Ket :  

Kunjungan  ke rumah responden di Desa Galonta Kabupaten Enrekang 
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