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ABSTRAK 

Nama : Din Nurul Rasidin Rumi 

NIM   : 70600119016 

Judul : Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Ibu Hamil Terhadap 

Vaksinasi COVID-19 

Ibu hamil menjadi salah satu kelompok rentan terinfeksi COVID-19. Kematian 

ibu hamil juga meningkat selama pandemi COVID-19. Berdasarkan hal tersebut, 

terdapat cara untuk mengurangi bahkan mencegah penularan COVID-19 pada ibu 

hamil, yaitu dengan pemberian vaksin. Namun masih ada keraguan yang tinggi 

terhadap vaksinasi COVID-19. Dikarenakan tingginya keragu-raguan terhadap 

vaksinasi COVID-19 khususnya di kalangan ibu hamil, maka penulis tertarik 

untuk melihat hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku ibu hamil 

terhadap vaksinasi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku ibu hamil untuk 

vaksinasi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode studi cross-sectional 

yang dilakukan pada 136 ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi dengan 

menggunakan alat ukur penelitian yang terdiri dari kuesioner karakteristik, 

pengetahuan terkait vaksinasi COVID-19, dan sikap terhadap vaksinasi COVID-

19. Analisis data dilakukan secara univariat, lalu secara bivariat dengan uji 

komparatif Chi-Square. Hasil dari penelitian ini didapatkan sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan baik (66%) terkait vaksinasi COVID-19. Selain 

itu, ditemukan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap positif (73%). 

Hasil yang diperoleh adalah terdapat hubungan yang signifikan dengan p-value 

pengetahuan dan sikap terhadap perilaku ibu hamil terkait vaksinasi Covid-19 

adalah p=0,000 dengan α < 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku ibu 

hamil tentang vaksinasi COVID-19. 

Kata Kunci : Ibu Hamil, Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Vaksinansi COVID-19. 



 

xiii 

 

ABSTRACT 

Name   : Din Nurul Rasidin Rumi 

Reg. Number  : 70600119016 

Title    : The Correlation Between Knowledge, Attitude, and the Pregnant 

Women Behavior towards COVID-19 Vaccination 

Pregnant women are one of the vulnerable groups to COVID-19 infection. The 

death rate among pregnant women has also increased during the COVID-19 

pandemic. In order to reduce or prevent COVID-19 transmission in pregnant 

women, vaccination is recommended. However, there is still a high level of doubt 

regarding COVID-19 vaccination. Due to the high uncertainty about COVID-19 

vaccination, especially among pregnant women, the researcher is interested in 

examining the correlation between knowledge, attitude, and the pregnant women 

behavior towards COVID-19 vaccination. This study aims to evaluate the 

correlation between knowledge and attitude and the pregnant women behavior 

towards COVID-19 vaccination. The research used a cross-sectional study 

method conducted on 136 pregnant women at the Kassi-Kassi Health Center. The 

research instrument consisted of a questionnaire on respondent characteristics, 

knowledge related to COVID-19 vaccination, and attitudes towards COVID-19 

vaccination. The data analysis was conducted using univariate analysis and 

bivariate analysis with the Chi-Square comparative test. The research results 

showed that most of respondents had good knowledge (66%) regarding COVID-

19 vaccination. Additionally, it was found that the majority of respondents had a 

positive attitude (73%). The significant results were obtained with a p-value of 

knowledge and attitude and the pregnant women behavior towards COVID-19 

vaccination, which was p=0.000 with α < 0.05. The conclusion from this research 

is that there is a significant correlation between knowledge, attitude, and the 

pregnant women behavior towards COVID-19 vaccination.  

Keywords: Pregnant Women, Knowledge, Attitude, Behavior, COVID-19 

Vaccination
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tanggal 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) 

megumumkan kemunculan SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya sebagai 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Indonesia sendiri mengumumkan 

kasus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Pada kasus pertama ini 

ditemukan sebanyak 2 kasus dan sejak saat itu terus bertambah hingga 

akhirnya di bulan Juli 2021 jumlah kasus harian mencapai 51.000 kasus baru 

disertai angka kematian mencapai 2000 kasus per hari (Burhan et al., 2022). 

Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap 

infeksi dari severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

(Dashraath et al., 2020). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Antoun et al., 

(2020), dari 23 pasien hamil yang dinyatakan positif COVID-19, 20 

diantaranya melahirkan dan terdapat sepasang bayi kembar dengan empat 

kehamilan. 16/23 (70 %) yang diuji positif adalah pasien dari latar belakang 

Asia. Tingkat keparahan gejala berkisar dari ringan pada 13/23 (65,2%) pasien, 

sedang pada 23/2 (8,7%), dan parah pada 23/8 (34,8%). Empat dari total 23 

pasien hamil COVID-19 (17,4%) mengalami sindrom komplikasi gangguan 

pernapasan yang parah komplikasi sindrom sehingga memerlukan dukungan 

ICU, salah satunya menyebabkan kematian ibu 1/23 (4,3 %) (Antoun et al., 

2020).  

Sementara itu pada penelitian lain yang dilakukan oleh Hantoushzadeh 

et al., (2020), diantara sembilan ibu hamil dengan penyakit COVID-19 yang 

parah, tujuh dari sembilan meninggal, satu dari sembilan tetap berada dalam 
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kondisi kritis dan memerlukan dukungan ventilator, dan satu dari dari sembilan 

sembuh setelah lama dirawat di rumah sakit (Hantoushzadeh et al., 2020).  

Adapun kematian ibu hamil di Indonesia juga mengalami peningkatan 

selama pandemi COVID-19. Menurut data dari POGI hingga bulan April 

sebanyak 536 ibu hamil di Indonesia terpapar COVID-19, dari jumlah tersebut 

16 orang meninggal atau diperkirakan setiap 1000 ibu hamil, 32 diantaranya 

meninggal. Sementara dalam kondisi normal tidak ada pandemi, rata-rata 

angka kematian Ibu adalah setiap 1000 orang Ibu hamil kira-kira ada 3 yang 

meninggal. Jadi jumlah kematian ibu hamil saat pandemi ini sangat tinggi 10 

kali lipatnya (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 2021) 

Penyebaran COVID-19 ini juga memberikan kekhawatiran akan 

penularan intrauterin dari ibu ke janin pada wanita hamil. Komplikasi yang 

dapat terjadi pada janin dengan ibu yang terinfeksi COVID-19 yaitu keguguran 

(2%), Intra Uterine Growth Restriction (IUGR; 10%), dan kelahiran prematur 

(39%) (Sass et al., 2017). 

Berdasakan pada hal tersebut, penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

ibu hamil di masa pandemi COVID-19 senantiasa mempertimbangkan 

pencegahan terhadap penularan virus COVID-19 pada ibu, bayi maupun tenaga 

kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Selain melalui 

modifikasi program pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, terdapat cara lain 

untuk menurunkan bahkan mencegah penularan COVID-19 pada ibu hamil dan 

bayi yakni dengan pemberian vaksin yang merupakan salah satu upaya dalam 

menangani COVID-19, termasuk di Indonesia (Burhan et al., 2022). 

Berdasarkan data Kemenkes pada bulan September 2022, sasaran 

nasional untuk vaksinasi COVID-19 adalah 235 juta penduduk. Untuk 

persentase capaian masing-masing dosis vaksinasi COVID-19 antara lain 86.69% 
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untuk dosis pertama, 72.92% untuk dosis kedua, 26.05% untuk dosis ketiga, 

dan 28.41% untuk dosis keempat. Capaian vaksinasi hingga saat ini belum 

terpenuhi dikarenakan masih ada masyarakat yang menolak untuk melakukan 

vaksinasi dengan alasan paling umum adalah terkait dengan keamanan vaksin 

(30%); keraguan terhadap efektifitas vaksin (22%); ketidakpercayaan terhadap 

vaksin (13%); kekhawatiran adanya efek samping seperti demam dan nyeri 

(12%); dan alasan keagamaan (8%).  

Adapun untuk penerimaan vaksinasi COVID-19 terkhusus di kalangan 

ibu hamil juga belum maksimal dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertimbangan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19. Berdasarkan pada teori 

perilaku kesehatan menurut Lawrence-Green, terdapat tiga faktor utama yang 

menjadi penentu seseorang dalam melakukan suatu perilaku atau tindakan 

kesehatan yakni faktor predisposisi, faktor penguat, dan faktor pendorong. 

Adapun salah satu bagian terpenting dari ketiga faktor tersebut adalah faktor 

predisposisi, dikarenakan faktor tersebut merupakah hal yang mempengaruhi 

landasan atau motivasi seseorang dalam bertindak. Faktor-faktor yang menjadi 

predisposisi diantaranya yakni pengetahuan dan sikap seseorang (Pakhpahan et 

al., 2020). 

 Pengetahuan sendiri adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu 

seorang terhadap suatu objek. Pengetahuan yang dimiliki oleh individu 

merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk mencari dan meminta 

upaya pelayanan kesehatan (Pakhpahan et al., 2020). Adapun sikap menurut 

Notoatmodjo yang dikutip dari Irwan (2017), merupakan reaksi atau respon 

yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap 

tidak mungkin terbentuk sebelum mendapat informasi, melihat atau mengalami 

sendiri suatu objek (Irwan, 2017).  
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Realisasi terhadap kedua faktor tersebut nantinya akan menghasilkan 

tindakan yakni suatu gerakan atau perbuatan (respon) yang jelas terhadap 

stimulus dan mudah diamati oleh orang orang lain. Respon seseorang terhadap 

stimulus akan bergantung terhadap bagaimana orang tersebut memahami 

stimulus yang didapatkan. Pemahaman ini bisa didapatkan melalui 

pengetahuan yang kemudian akan memunculkan sikap dan akhirnya 

diwujudkan dalam suatu tindakan (Irwan, 2017). Pada gambaran dari kedua 

faktor dan hubungannya dengan tindakan tersebut maka tentunya hal tersebut 

juga akan berlaku pada tindakan seseorang terkait vaksinasi COVID-19 yang 

akan dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap seseorang yang pada penelitian 

ini adalah ibu hamil. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Simanjorang et al., (2022) di 

daerah pedesaan di pulau perbatasan Indonesia-Filipina, diantara 557 peserta, 

prevalensi keragu-raguan vaksin adalah 63,9%. Pada analisis yang disesuaikan, 

terdapat tiga faktor pengaruh keraguan terhadap vaksin: pendidikan, 

pengetahuan tentang vaksin SARS-CoV-2, dan kesediaan untuk membayar 

(Simanjorang et al., 2022).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Shariff et al., (2022) menunjukkan 

dari sampel 30 ibu hamil yang telah melakukan vaksin, dengan sikap baik 

sebanyak 14 orang (46,7%), dan sikap buruk sebanyak 1 orang (3,3%). 

Sedangkan ibu hamil yang tidak melakukan vaksinasi dengan sikap baik 

sebanyak 2 orang (6,7%), dan sikap buruk sebanyak 13 orang (43,3%). 

Berdasarkan perbedaan sikap ibu hamil yaitu jumlah sikap ibu hamil yang 

sudah divaksinasi sebanyak 15 orang dan jumlah ibu hamil yang tidak 

divaksinasi sebanyak 15 orang. Hal ini menuunjukkan bahwa terdapat sikap 

ibu akan berpengaruh terhadap vaksinasi COVID-19 (Shariff et. al., 2022)  



 

5 

 

Jika ditinjau dari faktor keagamaan, khususnya agam islam dikarenakan 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas bergama islam, 

vaksin COVID-19 tetntunya menerima penolakan dikarenakan salah satunya 

kergauan terhadap kandungan dari vaksin COVID-19. Sehubungan dengan hal 

ini, MUI sebenarnya telah mengeluarkan fatwa tentang imunisasi pada tahun 

2016. Memang di dalam ketentuan umumnya, MUI menjelaskan bahwa wajib 

menggunakan vaksin yang halal dan suci. Namun di sisi lain, MUI juga 

membolehkan penggunaan vaksin haram dengan beberapa ketentuan, yaitu 

digunakan pada kondisi al-dlarurat (keterpaksaan) atau al-hajat (keterdesakan), 

belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, serta adanya keterangan 

tenaga media yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. 

Bahkan dalam fatwa tersebut disebutkan pula hukum vaksin menjadi wajib 

apabila penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian, penyakit berat, 

maupun kecacatan permanen (Hannan, 2022). 

Pencegahan terhadap suatu musibah telah dijelaskan dalam firman-Nya 

di QS. Ar-Rad [13]: 11; 

َ  لَ  يغُيَ رُِ  مَا  ِ    انَِّ  اللّٰه نْ   بيَْنِ  يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه يحَْفظَُوْنَه مِنْ  امَْرِ  اللّٰه لَه مُعقَ ِبٰت   م ِ

نْ   ءًا فلََ  مَرَدَّ  لهَ وَۚمَا لهَُمْ  م ِ ُ  بِقوَْم   سُوْْۤ بِقوَْم   حَتهى يغُيَ رُِوْا مَا بِانَْفسُِهِمْ   وَاذِاَ   ارََادَ  اللّٰه

ال     دُوْنِه مِنْ  وَّ
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 
Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.1 

                                                             

1M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid: 6 (Cet. 

IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 565 
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Berdasarkan pada tafsir Al-Mishbah ayat di atas memaparkan bahwa 

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum dari positif 

kenegatif atau sebaliknya dari negatif kepositif sehingga mereka mengubah 

apa yang ada pada diri mereka, yakni sikap mental dan pikiran mereka sendiri. 

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tetapi ingat 

bahwa Dia tidak menghendakinya kecuali jika manusia mengubah sikapnya 

terlebih dahulu. Jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, 

maka ketika itu berlakulah ketentuan-Nya yang berdasar sunnatullah atau 

hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkanNya. Bila itu terjadi, maka tak 

ada yang dapat menolaknya dan pastilah sunnatullah menimpanya; dan sekali-

kali tak ada pelindung bagi mereka yang jatuh atasnya ketentuan tersebut 

selain Dia.(Shihab, 2005) 

Pada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat perintah atau 

anjuran terkait pencegahan terhadap suatu penyakit atau wabah seperti 

diantaranya (Fuadi and Suharto, 2021); 

“Dan larilah dari penyakit lepra, sebagaimana engkau lari dari 

kejaran singa.” (HR. Bukhari) 

Sebagai ikhtiar bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, 

kita perlu berperan aktif di dalam menjaga diri serta menghambat penyebaran 

virus tersebut. Vaksinasi merupakan langkah berikutnya yang dapat dilakukan 

untuk berkontribusi dalam menekan laju persebaran virus ini selain dengan 

menjaga kesehatan diri dan lingkungan kita (Fuadi and Suharto, 2021).  

Maka dari itu perlu untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 

cara pandang dan penerimaan masyarakat khususnya ibu hamil terhadap 

vaksinasi COVID-19. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan 

pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-

19? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan 

ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu 

hamil terhadap vaksinasi COVID-19. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1. 1 Definisi Operasional 

No 
Variabel 

Definisi 

Operasional 
Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1 

Pengetahuan 

terhadap 

vaksinasi 

COVID-19 

Kumpulan 

informasi yang 

dimiliki oleh 

seseorang 

terkait 

vaksinasi 

COVID-19 

Menggunakan 

kuesioner 

1. Baik : > 

50 % nilai 

total 

2. Kurang : ≤ 

50% dari 

nilai total 

Ordinal 

2 
Sikap reaksi atau Menggunakan 

1. Positif : > 
Ordinal 
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terhadap 

vaksinasi 

COVID-19 

respons yang 

masih tertutup 

dari seseorang 

terhadap 

vaksinasi 

COVID-19 

kuesioner 50% dari 

nilai total 

2. Negatif : ≤ 

50% dari 

nilai total 

Variabel Dependen 

3 

Tindakan 

terhadap 

vaksinasi 

COVID-19 

Perilaku atau 

perbuatan yang 

dilakukan oleh 

seseorang 

terkait 

vaksinasi 

COVID-19 

Menggunakan 

kuesioner 

1. Melakukan 

2. Tidak 

melakukan 

Ordinal 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Menghubungkan pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil 

terhadap vaksinasi COVID-19 menggunakan metode kuisioner. 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 

No 
Peneliti/Tahun Judul Metode Sampel Hasil 

1 Kazi Abdul 

Mannan, 

Khandaker 

Mursheda 

Farhana (2020) 

Knowledege, 

Attitude and 

Acceptance of a 

COVID-19 Vaccine: 

A Global Cross-

Sectional Study 

Cross-

Sectional 

26,859 sampel Dua pertiga responden memiliki 

kekhawatiran tentang wabah COVID-

19 yang meluas. Perbedaan tingkat 

penerimaan berkisar dari hampir 93% 

(di Tonga) hingga kurang dari 43% (di 

Mesir).  

2 Md. 

Mostafizur 

Rahman, et al. 

(2022) 

Knowledge, Attitue, 

and Hesistancy 

Towards COVID-19 

Vaccine Among 

Univrsity Students 

of Bangladesh 

Cross-

Sectional 

449 sampel Secara keseluruhan, 58,13% dan 

64,81% mahasiswa melaporkan 

pengetahuan dan sikap positif terhadap 

vaksin COVID-19. 54,34% dari siswa 

ini setuju bahwa vaksin COVID-19 

aman dan efektif. 43,88% percaya 

bahwa vaksin dapat menghentikan 
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pandemi. Mahasiswa dengan 

pengetahuan dan sikap positif 

menunjukkan keragu-raguan yang 

lebih rendah.  

3 Abdulhusein 

Mizhir 

Almaamuri 

(2021) 

A Questionnaire 

Based Study to 

Assess Knowledge, 

Attitude, Practices, 

and Concerns 

Regarding COVID-

19 Vaccination 

Among Educatde 

Group of Population 

Cross-

Sectional 

114 sampel (63,7%) peserta menyatakan pernah 

mengikuti program vaksinasi, (22,6%) 

telah mendapatkan dosis pertama dan 

(41,1%) dosis kedua, sedangkan 

(36,3%) belum mendapatkan 

vaksinasi. Peserta memiliki informasi 

yang baik tentang program vaksinasi. 

Mayoritas responden memiliki 

keinginan untuk divaksinasi (86,3%) 

dan akan menyarankan kepada teman 

dan keluarganya (79,8%). Di sisi lain, 

ada kekhawatiran di antara orang-
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orang yang ditargetkan mengenai 

vaksin karena (47,6%) responden 

menunjukkan ketakutan mereka 

tentang perkembangan cepat 

pembuatan vaksin, dan (40%) 

melaporkan kekhawatiran mereka 

tentang efek samping. 

4 Nurul 

Azmawati 

Mohamed, et 

al. 

Knowledge, 

acceptance and 

perception on 

COVID-19 vaccine 

among Malaysians: 

A webbased 

survey 

Cross-

Sectional 

1406 sampel Sebanyak 1406 responden 

berpartisipasi, dengan usia rata-rata 

37,07 tahun, dan di antaranya 926 

adalah perempuan. 62% responden 

memiliki pengetahuan yang buruk 

tentang vaksin COVID-19 (rata-rata 

skor pengetahuan 4,65; SD = 2,32) 

dan 64,5% bersedia mendapatkan 

vaksin COVID-19. Mereka lebih 
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cenderung bersedia untuk divaksinasi 

jika mereka berada dalam kelompok 

usia yang lebih rendah, memiliki 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

dan berjenis kelamin perempuan. 

5 Azizah Nurdin, 

Syatirah 

Jalaluddin, 

Rini Fitriani, 

Mutmainnah 

Sari (2022) 

Knowledge, 

Perception, and 

Behavior of 

Pregnant Women 

Against COVID-19 

Transmission 

Cross-

Sectional 

220 sampel Penelitian menemukan bahwa 

pengetahuan, persepsi, dan perilaku 

ibu hamil terhadap penularan COVID-

19 tergolong tinggi dan baik. Beberapa 

faktor yang ditemukan berhubungan 

dengan tingkat pengetahuan, antara 

lain riwayat pendidikan (p 0,013), 

persepsi (p 0,037), dan perilaku (p 

0,0001). Sedangkan umur dan paritas 

tidak berhubungan dengan 

pengetahuan (p 0,524 dan p 0,499). 
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6 Alfianur 

(2021) 

Pengetahuan tentang 

COVID-19 dan 

Sikap tentang 

Vaksin COVID-19 

Cross-

Sectional 

52 sampel Responden memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik sebanyak 49 

orang (94%) sisanya memiliki 

pengetahuan ditingkat cukup sebanyak 

3 orang (6%) dan sebanyak 47 orang 

(90%) responden memiliki sikap 

positif tentang vaksin covid 19 namun 

masih ada sebanyak 5 orang (10%) 

yang masih memiliki sikap negatif 

tentang vaksin covid 19 

7 Yessi Ardiani, 

Desi Andriani, 

Debby 

Yolanda 

(2022) 

Hubungan 

Pengetahuan dengan 

Persepsi Ibu Hamil 

dan Ibu Nifas 

Terhadap Vaksinasi 

COVID-19 di Bidan 

Cross-

Sectional 

143 sampel Terdapat hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan dengan persepsi 

ibu hamil dan ibu nifas tentang vaksin 

covid-19 
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Praktek Mandiri 

(BPM) Kota Padang 

Panjang 

8 

Edwina 

Rugaiah 

Monayo 

(2022) 

Pengetahuan dan 

Minat Vaksinasi 

COVID-19 

Masyarakat di Kota 

Gorontalo dan 

Kabupaten Bone 

Bolango 

Observasiona

l 

140 sampel 70 responden (50%) memiliki tingkat 

pengetahuan cukup tentang vaksinasi 

Covid-19, 38 responden (27%) 

memiliki tingkat pengetahuan baik, 

dan 32 responden (23%) memiliki 

tingkat pengetahuan kurang tentang 

vaksinasi Covid-19. Untuk minat 

responden, yang berminat untuk 

dilakukan vaksinasi Covid-19 yaitu 78 

responden (56%), dan yang tidak 

berminat untuk mengikuti vaksinasi 

Covid-19 juga masih cukup tinggi, 

yaitu 62 responden (44%). 



 

15 

 

Pada beberapa literatur yang telah dikutip sebagai bahan penguat 

penelitian, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini 

dengan literatur penelitian yang telah dilampirkan adalah adanya variabel 

terkait, jenis data yang digunakan adalah data primer, dan lima diantanya 

mempunyai kesamaan dalam desain penelitian. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan literatur penelitian yang telah dilampirkan adalah lokasi, 

waktu, jumlah sampel, jumlah variabel, analisis data, dan hasil ukur variabel 

bebas. 

F. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan 

pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi 

COVID-19. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil terhadap program vaksinasi 

COVID-19. 

b. Untuk mengetahui sikap ibu hamil terhadap program vaksinasi 

COVID-19. 

c. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan tindakan ibu hamil 

terhadap vaksinasi COVID-19. 

d. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan tindakan ibu hamil 

terhadap vaksinasi COVID-19. 

G. Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti khususnya 

dalam bidang kesehatan seputar vaksinasi COVID-19 
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2. Bagi Institusi 

a. Dapat digunakan sebagai data tambahan kepustakaan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar di bidang kesehatan khususnya mengenai 

hubungan pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap 

vaksinasi COVID-19. 

b. Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan terkait vaksinasi COVID-19 

bagi peneliti selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat digunakan sebagai informasi tambahan kepada masyarakat 

tentang pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan tindakan terhadap 

vaksinasi COVID-19 sehingga diharapkan masyarakat dan ibu hamil dapat 

lebih paham mengenai pengetahuan dan sikap yang dapat mempengaruhi 

tindakan terhadap vaksinasi COVID-19.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengetahuan dan Sikap 

1. Pengetahuan 

a. Definisi Pengetahuan 

Pengetahuan dihasilkan seseorang setelah terjadinya proses 

penginderaan yang menyebabkan menjadi tahu. Penginderaan 

dilakukan oleh manusia dengan menggunakan panca indra, yaitu 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Mata dan telinga 

menjadi tempat masuknya sebagian besar informasi. Seseorang yang 

tidak memiliki pengetahuan, tidak akan memiliki dasar untuk 

menentukan suatu keputusan dan menaggapi permasalahan yang 

dihadapi (Pakhpahan et al., 2020). 

b. Bentuk-Bentuk Pengetahuan 

Beberapa bentuk dari pengetahuan yaitu (Notoatmodjo, 2012) : 

1. Pengetahuan Faktual 

Pengetahuan yang terdiri dari bagian-bagian informasi yang 

terpisah-pisah atau unsur dasar pada suatu disiplin ilmu tertentu. 

Pengetahuan faktual pada umumnya merupakan penggambaran 

tingkat rendah. Ada dua jenis pengetahuan yaitu pengetahuan 

mengenai terminologi (knowledge of terminology) yang mencakup 

pengetahuan tentang label atau simbol tertentu baik yang bersifat 

verbal maupun non verbal dan pengetahuan tentang bagian detail 

dan unsur-unsur (knowledge of specific details and element) yang 

mencakup tentang kejadian, orang, waktu dan informasi lain yang 

sifatnya sangat spesifik. 
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2. Pengetahuan Konseptual 

Pengetahuan yang menunjukkan keterkaitan antara unsur-

unsur dasar dalam suatu struktur besar dan semuanya berfungsi 

secara bersamaan. Pengetahuan konseptual meliputi skema, model 

pemikiran, dan teori baik yang implisit maupun eksplisit. Terdapat 

tiga macam pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan mengenai 

klasifikasi dan kategori, pengetahuan mengenai prinsip dan 

generalisasi, dan pengetahuan mengenai teori, model, dan struktur. 

3. Pengetahuan Prosedural 

Pengetahuan tentang cara mengerjakan sesuatu, baik yang 

sifatnya merupakan rutinitas atau suatu hal baru. Seringkali 

pengetahuan prosedural berisi langkah-langkah atau tahapan yang 

perlu diterapkan dalam melaksanakan suatu hal tertentu. 

4. Pengetahuan Metakognitif 

Pengetahuan yang mencakup tentang kognisi secara umum 

dan pengetahuan tentang diri sendiri. Beberapa penelitian tentang 

metakognitif menunjukkan bahwa seiring perkembangan dari 

audiens, mereka juga menjadi semakin sadar akan pikirannya dan 

semakin banyak tahu tentang kognisi. Apabila audiens bisa 

mencapai hal ini maka mereka akan lebih baik lagi dalam belajar. 

c. Tingkatan Pengetahuan 

Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan hal yang sangat 

penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior). 

Pengetahuan yang terdapat dalam domain kognitif memiliki enam 

tingkatan (Pakhpahan et al., 2020) : 

1. Tahu (know) 
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Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dan seluruh 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

2. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagian suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah 

paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya 

terhadap objek yang dipelajari. 

3. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. 

Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan 

hukum – hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam 

konteks atau situasi yang lain. 

4. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek kedalam komponen – komponen, tetapi masih di dalam 

satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

5. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan 

atau menghubungkan bagian – bagian di dalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu 
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kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi – 

formulasi yang ada. 

6. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-

penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, 

atau menggunakan kriteria – kriteria yang telah ada. 

d. Cara Memperoleh Pengetahuan 

Seseorang dapat memeroleh sebuah informasi dengan berbagai 

cara yang kemudian diolah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan 

pada kondisi tertentu. Berdasarkan pada berbagai cara yang digunakan 

untuk memeroleh pengetahuan, dapat dikelompokkan menjadi dua cara 

utama, yakni (Notoatmodjo, 2012) : 

1. Cara Tradisional 

Cara tradisional merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk memeroleh pengetahuan sebelum ditemukan metode ilmiah 

yang sistemis dan logis. Cara-cara yang digunakan pada periode ini 

antara lain : 

i. Melalui Trial and Error 

Cara paling tradisional yang pernah digunakan sejak 

sebelum adanya peradaban bahkan hingga saat ini pun masih 

sering digunakan oleh manusia dalam memperoleh 

pengetahuan adalah dengan coba-coba atau dikenal istilah 

“trial and error”. Cara coba-coba ini telah digunakan dalam 

waktu yang cukup lama untuk memecahkan berbagai masalah. 

Bahkan sampai sekarang pun metode ini masih sering 
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digunakan, terutama oleh mereka yang belum atau tidak 

mengetahui suatu cara tertentu dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi. Cara ini menggunakan berbagai macam 

kemungkinan yang bisa digunakan hingga memperoleh cara 

paling tepat untuk memecahkan suatu permasalahan. 

ii. Cara Kekuasaan dan Otoritas 

Pengetahuan pada cara ini diperoleh melalui 

pengetahuan yang diturunkan oleh orang dari generasi 

sebelumnya kepada generasi selanjutnya yang kemudian 

menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi di masyarakat. Misalnya, 

mengapa harus ada upacara selapanan dan turun tanah pada 

bayi pada beberapa etnis, mengapa ibu yang sedang menyusui 

harus minum jamu, mengapa anak tidak boleh makan telur, 

dan sebagainya. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat 

tradisional tetapi juga pada masyarakat modern. Sumber 

pengetahuan tersebut dapat berasal dari pemimpin-pemimpin 

masyarakat baik formal maupun informal, ahli agama, 

pemegang pemerintahan dan sebagainya yang kemudian 

dianggap sebagai suatu sumber mutlak dan benar. Dengan kata 

lain, pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan pada otoritas 

atau kekuasaan, baik tradisi, otoritas pemerintah, otoritas 

pemimpin agama, maupun ahli ilmu pengetahuan yang 

memberikan informasi kepada individu atau kelompok. 

iii. Berdasarkan Pengalaman 

Sebagaimana kata pepatah bahwa pengalaman adalah 

guru terbaik, dapat diartikan bahwa pengalaman menjadi 
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sumber untuk memeroleh suatu pengetahuan. Pada cara ini, 

seseorang akan mengulang kembali pengalaman yang telah 

diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang telah 

dihadapi di masa lalu. Apabila dengan cara tersebut seseorang 

dapat memecahkan masalah yang dihadapi, maka untuk 

memecahkan masalah lain yang sama, seseorang dapat 

menggunakan cara yang sama. Akan tetapi, saat menggunakan 

cara tersebut seseorang tidak dapat memecahkan suatu masalah, 

maka seseorang tidak akan mengulangi cara itu, dan berusaha 

untuk mencari cara yang lain hingga mendapatkan cara yang 

tepat untuk memecahkannya. 

iv. Melalui Jalan Pikiran 

Seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia, 

pola dan cara berpikir manusia pun mengalami perkembangan. 

Pada tahapan ini manusia telah mampu menggunakan 

penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya atau dengan 

kata lain, dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia 

telah menggunakan jalan pikirannya, baik melalui induksi 

maupun deduksi. Induksi dan deduksi merupakan suatu cara 

menciptakan pemikiran secara tidak langsung melalui 

pernyataan-pernyataan yang dikemukakan, kemudian 

keterkaitannya sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan. Proses 

pembuatan kesimpulan dengan pernyataan-pernyataan khusus 

kepada yang umum disebut dengan induksi sedangkan 

pembuatan kesimpulan dari pernyataan–pernyataan umum 

kepada yang khusus disebut dengan deduksi. 
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2. Cara modern 

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan 

saat ini lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut “metode 

penelitian ilmiah”, atau lebih populer disebut metodologi penelitian 

(Research Methodology). Cara ini pertama kali dikembangkan oleh 

Francis Bacon (1561-1626). Dia adalah tokoh yang 

mengembangkan metode berpikir induktif. Mulanya ia melakukan 

pengamatan langsung terhadap gejala–gejala alam atau 

kemasyarakatan. Hasil dari pengamatannya kemudian 

dikumpulkan dan diklasifikasikan lalu diambil kesimpulan umum. 

Metode berpikir induktif yang dicetuskan oleh Bacon ini 

dilanjutkan oleh Deobold van Dallen. Ia mengatakan bahwa 

observasi langsung dan pencatatan-pencatatan fakta terhadap objek 

yang ia amati, dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

seseorang menurut Sudaminta dalam Rachmawati (2019) adalah 

ingatan, kesaksian, minat, rasa ingin tahu, pikiran dan penalaran, logika, 

bahasa dan kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Notoatmodjo 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah 

tingkat pendidikan, informasi, budaya, dan pengalaman (Rachmawati, 

2019). 

2. Sikap 

a. Definisi Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Dari batasan-batasan di 



 

24 

 

atas dapat disimpulkan bahwa manifestasi sikap itu tidak dapat 

langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari 

perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi 

adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam 

kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional 

terhadap stimulus sosial. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 

aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. 

(Pakpahan et al., 2021) 

b. Komponen Pokok Sikap 

Terdapat tiga komponen pokok sikap yang secara bersama – 

sama membentuk sikap yang utuh (total attitude). Dalam penentuan 

sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi 

memegang peranan penting. Komponen pokok tersebut antara lain 

(Pakpahan et al., 2021): 

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

2. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. 

3. Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave). 

c. Tingkatan Dalam Sikap 

Berbagai tingkatan dalam sikap antara lain (Rachmawati, 

2019): 

1. Menerima 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau menerima 

stimulus yang diberikan (objek).  

2. Merespon 

Seseorang mampu memberikan jawaban atau tanggapan terhadap 

suatu hal atau objek yang sedang dihadapkan 
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3. Menghargai 

Seseorang mampu memberikan tanggapan yang positif pada 

objek dengan bentuk tindakan atau pemikiran tentang suatu 

masalah. 

4. Bertanggungjawab 

Seseorang mampu menerima risiko dengan perbedaan tindakan 

maupun pemikiran yang diambil. 

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung. Pengukuran secara langsung dapat dilakukan dengan 

menanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap 

suatu objek sedangkan untuk pengukuran secara tidak langsung dapat 

dilakukan dengan memberikan pernyataan – pernyataan hipotesis, 

kemudian ditanyakan pendapat responden (Rachmawati, 2019).  

d. Bentuk Sikap 

Dikarenakan sikap yang merupakan suatu bentuk reaksi atau 

respon seseorang terhadap stimulus, maka tentunya seseorang akan 

memiliki bentuk sikap yang berbeda. Maka dari itu Cacciopo et al. 

membagi sikap menjadi empat kemungkinan antara lain (Hidayat dan 

Bashori, 2016): 

1. Sikap Positif 

Seseorang dengan sikap positif akan memberikan evaluasi yang 

positif terhadap stimulus yang diberikan. Ia akan merasa nyaman, 

suka dan bahkan merasa tertarik terhadap stimulus tersebut. 

2. Sikap Negatif 

Seseorang dengan sikap negatif akan memberikan evaluasi yang 

berlawanan dengan sikap positif yakni evaluasi negatif. Ia akan 



 

26 

 

merasa tidak suka, tidak nyaman, terganggu bahkan membenci 

stimulus yang diberikan.  

3. Sikap Ambivalen 

Sikap ini merupakan gabungan dari sikap positif dan negatif. 

Seseorang dengan sikap ini akan merasakan kedua sikap secara 

bersamaan dan kerap kali menyampaikan suatu hal yang 

terdengar kontradiktif seperti benci tapi rindu. 

4. Sikap Acuh tak acuh 

Seseorang dengan sikap ini akan cenderung bersikap apatis atau 

tidak peduli terhadap stimulus yang didapati bahkan mungkin ia 

akan cenderung menghindari stimulus tersebut. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap seseorang 

menurut Kristina antara lain (Rachmawati, 2019): 

1. Pengalaman Pribadi 

Sikap yang diperoleh melalui pengalaman akan menjadi pengaruh 

terhadap perilaku berikutnya. Pengaruh tersebut dapat berupa 

perubahan perilaku yang akan dimunculkan ketika kondisi dan 

situasi memungkinkan. 

2. Orang Lain 

Seseorang memiliki kecenderungan sikap yang disesuaikan atau 

sejalan dengan sikap yang dimiliki orang yang dekat atau 

dianggap berpengaruh antara lain adalah orang tua, teman dekat, 

teman sebaya. 

3. Kebudayaan 
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Kebudayaan di tempat kita tinggal akan mempengaruhi 

pembentukan sikap seseorang. 

4. Media Massa 

Media massa menjadi sumber dari informasi saat ini. Seperti 

televisi, radio, surat kabar dan internet mempunyai pengaruh 

dalam memberikan pesan-pesan yang memiliki sugesti untuk 

mengarahkan pada suatu opini yang kemudian dapat 

mengakibatkan adanya landasan kognisi sehingga mampu 

membentuk sikap. 

5. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama 

Lembaga pendidikan dan lembaga agama menjadi suatu sistem 

yang memiliki terhadap pembentukan sikap, dikarenakan 

keduanya meletakkan dasar, pengertian dan konsep moral dalam 

diri individu. Pemahaman terhadap baik dan buruknya sesuatu 

atau antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

diperoleh dari pendidikan dan pusat keagamaan serta ajaranya. 

6. Faktor Emosional 

Semua bentuk sikap tidak seluruhnya ditentukan oleh situasi 

lingkungan atau pengalaman pribadi seseorang. Terkadang sikap 

seseorang merupakan bentuk pernyataan dari emosi, yang 

berfungsi untuk menyalurkan rasa frustasi atau sebagai bentuk 

mekanisme pertahanan ego. Bentuk sikap yang seperti ini dapat 

bersifat sementara dan akan berlalu begitu rasa frustasi telah 

hilang. Namun sikap ini dapat menjadi suatu sikap yang persisten 

dan bertahan lama. 
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap seseorang 

dalam melakukan vaksinasi antara lain (Galanis et al., 2021): 

1. Ketakutan Terhadap COVID-19 

Ketakutan terhadap COVID-19 dikaitkan dengan tingkat 

penerimaan vaksin COVID-19 yang lebih tinggi. Selama pandemi 

COVID-19 individu mengalami tingkat ketakutan yang ekstrim 

terhadap COVID-19 yang mengakibatkan masalah psikologis dan 

fisik, mis. insomnia, kelelahan, depresi, gangguan stres, gangguan 

kecemasan, dll. 

2. Informasi Terkait Vaksinasi COVID-19 

Kemampuan orang untuk mendeteksi berita palsu dan 

mengenali informasi yang salah sangat penting untuk niat mereka 

mengambil vaksin COVID-19. Misalnya, orang yang tidak 

mengandalkan media sosial untuk mendapatkan informasi tentang 

pandemi COVID-19 adalah mereka yang memiliki tingkat 

serapan vaksin COVID-19 yang lebih tinggi. Secara umum, 

informasi COVID-19 dari sebagian besar situs web adalah sumber 

informasi yang buruk sehingga menghasilkan informasi yang 

salah dan pesan yang membingungkan. Infodemik COVID-19 

yang tercipta selama pandemi adalah masalah kesehatan 

masyarakat yang utama. Terutama, informasi mengenai vaksin 

COVID-19 harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan kritis 

3. Kepatuhan Terhadap Standar Higienitas 

Penelitian telah menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 

berdampak positif bagi perilaku personal hygiene seperti mencuci 

tangan. Secara umum, orang telah memodifikasi sikap untuk 
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menghadapi kecenderungan risiko pandemi COVID-19. Secara 

khusus, individu telah meningkatkan praktik kebersihan tangan 

mereka selama pandemi COVID-19. 

4. Kepercayaan Terhadap Informasi Vaksinasi COVID-19 

Kepercayaan individu terhadap vaksinasi COVID-19 sangat 

penting karena dapat mengurangi keraguan terhadap vaksin. 

Keragu-raguan terhadap vaksin merupakan persoalan yang pelik 

dan mungkin menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk 

menerima vaksin COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan 

intervensi yang tepat seperti kampanye edukasi vaksin COVID-19 

yang transparan dan wajar serta intervensi perubahan perilaku. 

Dalam konteks ini, pembuat kebijakan, ilmuwan, dan pejabat 

pemerintah dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat akan 

keamanan dan kemanjuran vaksin COVID-19. 

B. Tindakan Ibu Hamil 

1. Tindakan 

a. Definisi Tindakan 

Menurut Notoatmodjo, tindakan suatu respon seseorang akibat 

adanya stimulus baik itu yang berasal dari luar ataupun dalam tubuh. 

Tindakan seseorang terhadap stimulus akan ditentukan melalui 

kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut (Irwan, 

2017).  

b. Tingkatan Tindakan 

Sebagaimana pengetahuan dan sikap, tindakan juga memiliki 

tingkatan antara lain (Irwan, 2017): 

1. Persepsi 
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Seseorang pada tahap ini berusaha untuk mengenal dan memiliki 

berbagai objek sesuai terhadap tindakan yang akan diambil. 

2. Respon terpimpin (Guided response) 

Pada tingkatan ini, indikatornya adalah seseorang dapat 

melakukan sesuatu dengan benar dan sebagaimana yang contoh 

yang telah diberikan sebelumnya.  

3. Mekanisme (Mechanism) 

Ketika seseorang sudah dapat melakukan sesuatu dengan benar 

secara otomatis tanpa terlebih dahulu diberikan pengarahan atau 

contoh sebelumnya maka hal tersebut sudah menjadi kebiasaan 

atau sebuah mekanisme. 

4. Adopsi (Adoption) 

Untuk tingkatan ini, tindakan seseorang sudah berkembang 

dengan baik yang artinya tindakan yang dilakukan sudah 

dilakukan modifikasi tetapi tidak mengurangi kebenaran dari 

tindakan tersebut. 

2. Ibu Hamil 

a. Definisi Ibu Hamil 

Menurut The American College of Obstetricians and 

Gynecologists, Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau 

penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi 

atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, 

kehamilan normal berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan 

atau 9 bulan menurut kalender internasional (The American College 

of Obstetricians and Gynecologists, 2017). 
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Berdasarkan pada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kehamilan merupakan suatu peristiwa yang dimulai dari menyatunya 

spermatozoa dengan sel telur hingga terjadinya kelahiran yang jangka 

waktunya kurang lebih 40 minggu. Sedangkan ibu hamil adalah 

seorang wanita yang sedang dalam kondisi hamil atau mengalami 

kehamilan. 

b. Tanda dan Gejala Kehamilan 

Tanda dan gejala awal kehamilan yang paling umum dirasakan 

oleh seorang wanita antara lain (Bastian and Brown, 2022): 

i. Amenore 

ii. Mual dengan atau tanpa muntah 

iii. Pembesaran dan kelembutan payudara 

iv. Peningkatan frekuensi buang air kecil tanpa disuria 

v. Kelelahan 

Selain dari tanda dan gejala di atas, terdapat gejala dan tanda 

tambahan yang mungkin muncul pada saat kehamilan diantaranya 

(Bastian and Brown, 2022): 

i. Kram/ketidaknyamanan rahim ringan tanpa perdarahan 

ii. Perut kembung 

iii. Sembelit 

iv. Maag 

v. Hidung tersumbat 

vi. Sesak napas 

vii. Mengidam makanan dan keengganan 

viii. Perubahan suasana hati 

ix. Pusing 
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x. Angioma laba-laba 

xi. Eritema telapak tangan 

xii. Peningkatan pigmentasi kulit (wajah, linea alba, areola) 

xiii. Sulit tidur 

xiv. Nyeri punggung bawah 

xv. Ketidaknyamanan adneksa 

c. Perubahan Fisiologis dan Psikologis pada ibu hamil 

Normalnya, perubahan secara fisiologi maupun psikologis 

akan dialami oleh seorang ibu selama masa kehamilan. Perubahan-

perubahan yang terjadi diantaranya sebagai berikut (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2015). 

Tabel 2. 1 Perubahan Fisiologi dan Psikologi pada Ibu Hamil 

Periode 

Kehamilan 

Perubahan Fisik Perubahan Psikologi 

Trimester 

Pertama 

(minggu 0-

13) 

 Pembesaran 

payudara 

 Perubahan berat 

badan 

 Peningkatan 

volume darah 

 Perubahan sistem 

pernapasan 

 Penolakan 

 Kekecewaan 

 Merasa tidak 

sehat 

 Seringkali 

membenci 

kehamilannya 

Trimester 

Kedua 

(minggu 14-

 Pembesaran 

abdomen 

 Hiperpigmentasi 

 Merasa sehat 

 Bisa menerima 

kehamilannya 
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26)  Berpikir positif 

 Sudah mulai 

merasakan 

kehadiran 

janinnya sebagai 

seseorang di luar 

dari dirinya 

sendiri 

Trimester 

Ketiga 

(minggu 25-

40) 

 Hiperlordosis 

 Pembesaran 

abdomen 

 Perubahan 

frekuensi berkemih 

 Perubahan 

ketidaknyamanan 

tulang dan otor 

 Gangguan tidur 

 Perubahan sensasi 

terhadap nyeri 

 Waspada 

 Ibu merasa tidak 

sabar menunggu 

kelahiran 

bayinya 

 Ibu merasa 

khawatir atau 

takut apabila 

bayinya lahir 

tidak normal 

 Ibu merasa sedih 

akan berpisah 

dengan bayinya 

dan kehilanga 

perhatian khusus 

yang sudah ia 

diterima selama 

hamil 
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C. Teori-Teori Terkait Perilaku 

Banyak teori yang menjelaskan terkait faktor yang mempengaruhi 

perilaku. Pada bidang perilaku kesehatan, terdapat dua teori yang menjadi 

acuan dalam kajian perilaku kesehatan masyarakat yakni teori Lawrence 

Green, dan teori Health Belief Model. 

1. Teori Lawrence Green (Preceed-Proceed Theory) 

Menurut Green Lawrence bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor individu maupun lingkungan, dan karena itu memiliki 

dua bagian utama yang berbeda. Berdasarkan teori ini, kesehatan 

seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor perilaku dan faktor di 

luar perilaku. Faktor perilaku dipengaruhi oleh 3 hal yakni (Pakhpahan et 

al., 2020): 

a. Faktor Presdiposisi 

Faktor predisposisi atau predisposing factors yaitu faktor yang 

mendasari atau memotivasi suatu individu atau kelompok untuk 

bertindak atas perilaku tertentu. Faktor-faktor yang termasuk dalam 

kelompok predisposisi adalah pengetahuan, sikap, nilai-nilai budaya, 

persepsi, beberapa karakteristik individu, misalnya umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. 

b. Faktor Pendukung 

Faktor pemungkin atau enabling factors yaitu faktor yang 

memungkinkan untuk terjadinya perilaku tertentu atau memungkinkan 

suatu motivasi direalisasikan. Faktor-faktor termasuk dalam kelompok 

pemungkin tersebut, adalah: 

1. Ketersediaan pelayanan kesehatan 

2. Aksesibilitas dan kemudahan pelayanan kesehatan baik dari segi 

jarak maupun biaya dan sosial. 
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3. Adanya peraturan-peraturan dan komitmen masyarakat dalam 

menunjang perilaku tertentu tersebut. 

Faktor pemungkin, seringkali merupakan kondisi dari 

lingkungan yang memfasilitasi terjadinya suatu tindakan oleh individu 

atau organisasi. Faktor pemungkin juga meliputi keterampilan baru 

yang diperlukan seseorang, organisasi atau masyarakat untuk 

membuat suatu perubahan perilaku atau lingkungan dan sumber daya 

berupa organisasi dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan, 

petugas, sekolah, klinik atau sumber daya sejenis. 

c. Faktor Pendorong 

Faktor penguat atau reinforcing factors yaitu faktor yang 

memperkuat atas terjadinya suatu perilaku tertentu. Faktor penguat 

merupakan konsekuensi dari tindakan yang menentukan apakah 

pelaku menerima umpan balik positif dan akan mendapat dukungan 

sosial. Kelompok faktor penguat meliputi pendapat, dukungan sosial, 

pengaruh teman, kritik baik dari teman-teman sekerja atau lingkungan 

bahkan juga saran dan umpan balik dari petugas kesehatan.  

Faktor ini juga meliputi konsekuensi fisik dari perilaku, yang 

mungkin terpisah dari konteks sosial. Keuntungan sosial, penghargaan 

yang dapat diukur, dan penghargaan imajinatif menjadi faktor yang 

memperkuat perilaku. Faktor penguat juga meliputi konsekuensi yang 

berlawanan atau hukuman, yang dapat membawa pada perilaku yang 

positif. 

2. Teori Health Belief Model 

Teori perilaku The Health Belief Model kebanyakan digunakan 

untuk menjelaskan perubahan perilaku kesehatan di masyarakat. 
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Beberapa hal yang dikembangkan dalam model ini antara lain teori 

adopsi tindakan (action). Teori ini menekankan pada sikap dan 

kepercayaan individu dalam berperilaku khususnya perilaku kesehatan. 

Kepercayaan dan persepsi individu terhadap sesuatu menumbuhkan 

rencana tindakan dalam diri individu (Abraham and Sheeran, 2016).  

Teori perilaku ini lebih menekankan pada aspek keyakinan dan 

persepsi individu. Adanya persepsi yang baik atau tidak baik dapat 

berasal dari pengetahuan, pengalaman, informasi yang diperoleh 

individu yang bersangkutan sehingga terjadi tindakan dalam 

memandang sesuatu. Komponen-komponen yang dibahas dalam teori 

The Health Belief Model antara lain (Abraham and Sheeran, 2016): 

a. Kerentanan yang Dirasakan (Perceived Susceptibilty) 

b. Manfaat yang Dirasakan (Perceived Benefit) 

c. Hambatan yang Dirasakan (Perceived Barrier) 

d. Isyarat bertindak (Cues to Action) 

e. Variabel lain (demografi, sosio psikologi, dan perbedaan 

struktural individu) 

D. Vaksinasi COVID-19 

1. COVID-19 dan Perkembangannya 

Pada tanggal 11 Februari 2020, World Health Organization 

megumumkan kemunculan SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya sebagai 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Indonesia sendiri mengumumkan 

kasus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Pada kasus pertama 

ini ditemukan sebanyak 2 kasus dan sejak saat itu terus bertambah hingga 

akhirnya pada 11 Oktober 2021, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia 

telah mencapai lebih dari 4 juta kasus. Puncak dari kasus COVID-19 
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pertama terjadi di bulan Januari 2021 dengan jumlah kasus harian 

mencapai 14.000 kasus baru. Puncak dari kasus kedua terjadi di bulan Juli 

2021 dengan jumlah kasus harian mencapai 51.000 kasus baru disertai 

angka kematian mencapai 2000 kasus per hari. (Burhan et al., 2022) 

Untuk manifestasi klinis yang timbul pada pasien COVID-19 

berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan infeksi, mulai dari tanpa 

gejala (asimtomatik), gejala ringan, pneumonia, pneumonia berat, ARDS, 

sepsis, hingga syok sepsis. Sekitar 80% kasus tergolong ringan atau 

sedang, 13,8% mengalami sakit berat, dan sebanyak 6,1% pasien jatuh ke 

dalam keadaan kritis sedangkan untuk persentase pasien dengan gejala 

asimtomatik belum diketahui (World Health Organization, 2020).  

Gejala ringan yang dialami oleh pasien dengan infeksi akut saluran 

napas diantaranya, bisa disertai dengan demam, kelelahan, batuk (dengan 

atau tanpa sputum), anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kongesti nasal, 

atau sakit kepala. Pasien dengan gejala ringan tidak membutuhkan 

suplementasi oksigen. Pada beberapa kasus pasien juga mengeluhkan diare 

dan muntah (Wang et al., 2020).  

Pasien COVID-19 dengan pneumonia berat ditandai dengan 

demam, ditambah salah satu dari gejala: (1) frekuensi 

pernapasan >30x/menit (2) distres pernapasan berat, atau (3) saturasi 

oksigen 93% tanpa bantuan oksigen. Pada pasien geriatri dapat muncul 

gejala-gejala yang atipikal. Sebagian besar pasien yang terinfeksi SARS-

CoV-2 menunjukkan gejala-gejala pada sistem pernapasan seperti demam, 

batuk, bersin, dan sesak napas (World Health Organization, 2020).  

Berdasarkan data 55.924 kasus, gejala tersering ialah demam, 

batuk kering, dan kelelahan. Gejala lain yang dapat ditemukan adalah 
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batuk produktif, sesak napas, sakit tenggorokan, nyeri kepala, 

mialgia/artralgia, menggigil, mual/muntah, kongesti nasal, diare, nyeri 

abdomen, hemoptisis, dan kongesti konjungtiva. Lebih dari 40% demam 

pada pasien COVID-19 memiliki suhu tertinggi antara 38,1-39°C, 

sementara 34% mengalami demam suhu lebih dari 39°C (Wang et al., 

2020).  

Perjalanan penyakit dimulai dengan masa inkubasi yang lamanya 

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

masih normal atau sedikit menurun dan pasien tidak bergejala. Pada fase 

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

terutama pada jaringan yang mengekspresi ACE2 seperti paru-paru, 

saluran cerna dan jantung. Gejala pada fase ini umumnya ringan. Serangan 

kedua terjadi empat hingga tujuh hari setelah timbul gejala awal. Pada saat 

ini pasien masih demam dan mulai sesak, lesi di paru memburuk, limfosit 

menurun. Penanda inflamasi mulai meningkat dan mulai terjadi 

hiperkoagulasi. Jika tidak teratasi, fase selanjutnya inflamasi makin tak 

terkontrol, terjadi badai sitokin yang mengakibatkan ARDS, sepsis, dan 

komplikasi berat lainnya (Chen et al., 2020).  

2. COVID-19 pada Ibu Hamil 

Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan 

terhadap infeksi dari severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

(SARS-CoV-2). Penyebaran COVID-19 ini memberikan kekhawatiran 

akan penularan intrauterin dari ibu ke janin pada wanita hamil (Dashraath 

et al., 2020). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Antoun et al., (2020), 

dari 23 pasien hamil yang dinyatakan positif COVID-19, 20 diantaranya 

melahirkan dan terdapat sepasang bayi kembar dengan empat kehamilan 
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yang sedang berlangsung pada saat pengiriman naskah. 16/23 (70 %) yang 

diuji positif adalah pasien dari latar belakang Asia. Tingkat keparahan 

gejala berkisar dari ringan pada 13/23 (65,2%) pasien, sedang pada 23/2 

(8,7%), dan parah pada 23/8 (34,8%). Empat dari total 23 pasien hamil 

COVID-19 (17,4%) mengalami sindrom komplikasi gangguan pernapasan 

yang parah komplikasi sindrom sehingga memerlukan dukungan ICU, 

salah satunya menyebabkan kematian ibu 1/23 (4,3 %) (Antoun et al., 

2020).  

Sementara itu pada penelitian lain yang dilakukan oleh 

Hantoushzadeh et al., (2020), diantara sembilan ibu hamil dengan penyakit 

COVID-19 yang parah, tujuh dari sembilan meninggal, satu dari sembilan 

tetap berada dalam kondisi kriris dan memerlukan dukungan ventilator, 

dan satu dari dari sembilan sembuh setelah lama dirawat di rumah sakit 

(Hantoushzadeh et al., 2020).  

Adapun kematian ibu hamil juga mengalami peningkatan selama 

pandemi COVID-19. Menurut data dari POGI hingga bulan April 

sebanyak 536 ibu hamil di Indonesia terpapar COVID-19, dari jumlah 

tersebut 16 orang meninggal atau diperkirakan setiap 1000 ibu hamil, 32 

diantaranya meninggal. Sementara dalam kondisi normal tidak ada 

pandemi, rata-rata angka kematian Ibu adalah setiap 1000 orang Ibu hamil 

kira-kira ada 3 yang meninggal. Jadi jumlah kematian ibu hamil saat 

pandemi ini sangat tinggi 10 kali lipatnya (Perkumpulan Obstetri dan 

Ginekologi Indonesia, 2021). Komplikasi yang dapat terjadi pada janin 

dengan ibu yang terinfeksi COVID-19 yaitu keguguran (2%), Intra Uterine 

Growth Restriction (IUGR; 10%), dan kelahiran prematur (39%) (Sass et 

al., 2017). 
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Pada ibu hamil, kasus asimtomatik lebih sering didapati, tetapi 

proporsi kasus ini tidak didefinisikan dengan baik. Pada suatu tinjauan 

sistematis, 6 hingga 8 persen orang hamil yang diskrining secara universal 

untuk COVID-19 dinyatakan positif, 54 hingga 77 persen dari orang-orang 

ini tidak menunjukkan gejala, dan orang hamil lebih cenderung tidak 

menunjukkan gejala daripada orang yang tidak hamil pada usia reproduksi 

dengan COVID-19. Pada tinjauan sistematis lainnya, 95 persen infeksi 

COVID-19 pada orang hamil tidak menunjukkan gejala, dan 59 persen 

tetap tanpa gejala melalui tindak lanjut (Berghella and Hughes, 2022). 

Gejala dan tanda COVID-19 selama kehamilan umumnya tampak 

serupa dengan orang yang tidak hamil, meskipun satu tinjauan sistematis 

menemukan bahwa orang hamil dan baru saja hamil lebih kecil 

kemungkinannya untuk menunjukkan demam, batuk, dispnea, dan mialgia 

dibandingkan wanita tidak hamil pada usia reproduksi. Beberapa 

manifestasi klinis COVID-19 tumpang tindih dengan gejala kehamilan 

normal (misalnya, kelelahan, sesak napas, hidung tersumbat, 

mual/muntah), sehingga perlu dilakukan evaluasi dengan hati-hati 

terhadap ibu hamil tanpa gejala (Berghella and Hughes, 2022). 

Adapun rekomendasi penanganan COVID-19 pada kehamilan 

menurut POGI (2020) yaitu dengan cara melakukan kegiatan isolasi atau 

karantina awal, kemudian melakukan skrining, memberikan oksigen, 

menghindari pemberian cairan yang berlebih, berikan terapi empiris 

dengan antibiotik, melakukan tes SARS-CoV- 2 serta tes penyakit 

komorbid lainnya, kemudian pantau fetus dan otot rahim, apabila 

mengalami masalah pernapasan secara progresif dapat dilakukan dengan 

memberikan ventilasi secara mekanis lebih dini, merencanakan persalinan 
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berdasarkan indikasi obstetri, serta pendekatan multidisiplin berbasis tim. 

Tatalaksana terminasi dilakukan sesuai usia kehamilan dan indikasi. Pada 

ibu hamil yang negatif COVID-19, kegiatan terminasi ini dapat ditunda. 

Pada kasus berat terminasi dapat dilakukan pada usia 32-34 minggu 

dengan pertimbangan akan memperbaiki kondisi ibu (Perkumpulan 

Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 2021). 

Selain dari tindakan pencegahan tersebut, vaksinasi merupakan 

salah satu cara paling efektif dalam mencegah penyakit akibat infeksi virus 

seperti COVID-19. Vaksinasi bertujuan menurunkan jumlah kesakitan dan 

kematian, mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), melindungi 

dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga 

produktivitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi dari 

COVID- 19 (Burhan et al., 2022). 

3. Definisi Vaksinasi COVID-19 

Vaksinasi berasal dari kata vaksin yang merupakan antigen berupa 

mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih 

utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme 

yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang apabila 

diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara 

aktif terhadap penyakit infeksi tertentu (Depkes, 2019). 

Vaksinasi menurut KBBI adalah penanaman bibit penyakit 

(misalnya cacar) yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau 

binatang (dengan cara menggoreskan atau menusukkan jarum) agar orang 

atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut (KBBI, 2016). 

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya vaksinasi COVID-19 

merupakan suatu tindakan pemberian virus COVID-19 yang sudah 
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dimatikan atau dilemahkan baik secara utuh maupun bagian dari virus 

tersebut yang diberikan melalui suntikan dengan tujuan untuk 

memunculkan kekebalan spesifik terhadap virus COVID-19. 

4. Klasifikasi Vaksin 

Klasifikasi vaksin terbagi sebagai berikut (Depkes, 2019). 

Tabel 2. 2 Klasifikasi Vaksin 

 
Live Attenuated Inactivated 

 Derivat dari virus 

atau bakteri yang 

dilemahkan 

 Tidak dapat 

diberikan pada 

orang defisiensi 

imun 

 Sangat labil dan 

dapat rusak oleh 

suhu tinggi dan 

cahaya 

 Berasal dari 

organisme baik itu 

virus ataupun bakteri 

yang diambil melalui 

setelah dikembangkan 

melalui media kultur 

kemudian diinaktifkan 

 Selalu memerlukan 

dosis ulang  

Virus 

Campak, mumps, 

rubella, polio, yellow 

fever, dan cacar air 

 Virus inaktif utuh: 

influenza, polio, 

rabies, hepatitis A 

 Virus inaktif 

fraksional: sub unit 

(hepatitis B, 

Influenza, acellular 

pertusis, typhoid 
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injeksi), toksoid (DT 

botulinum), 

polisakarida murni 

(pneumococcal, 

meningococcal, Hib), 

dan polisakarida 

konjugasi (Hib dan 

pneumococcal) 

Bakteri 

BCG dan tifoid oral Bakteri inktif utuh 

(pertussis, typhoid, 

cholera, pes) 

 

5. Mekanisme Kerja Vaksin COVID-19 

Pada umunya mekanisme dari setiap jenis vaksin memiliki konsep 

yang sama, hanya saja hal itu bergantung lagi pada faktor-faktor yang 

berasal dari tubuh seseorang termasuk diantaranya respon tubuh terhadap 

vaksin, penyakit, usia, dan lain sebagainya. Secara teori, ketika 

mikroorganisme penyebab penyakit yang dilemahkan memasuki tubuh, 

mereka akan memicu terjadinya respon imun. Respons ini meniru respons 

alami tubuh terhadap infeksi. Akan tetapi tidak seperti organisme 

penyebab penyakit, vaksin dibuat dari komponen yang memiliki 

kemampuan terbatas, atau sama sekali tidak dapat menyebabkan penyakit 

(Jenner et al., 2012). 

Komponen organisme penyebab penyakit atau komponen vaksin 

yang memicu respon imun dikenal sebagai “antigen”. Antigen ini memicu 

produksi "antibodi" oleh sistem kekebalan tubuh. Antibodi mengikat 
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antigen yang sesuai dan menginduksi penghancurannya oleh sel imun 

lainnya (Jenner et al., 2012). 

Respon imun yang diinduksi baik terhadap organisme penyebab 

penyakit atau terhadap vaksin mengonfigurasi sel-sel imun tubuh agar 

mampu dengan cepat mengenali, bereaksi, dan menundukkan organisme 

penyebab penyakit yang relevan. Ketika sistem kekebalan tubuh kemudian 

terkena organisme penyebab penyakit yang sama, sistem kekebalan akan 

menahan dan menghilangkan infeksi sebelum dapat membahayakan tubuh 

(Jenner et al., 2012). 

Keefektifan dan durasi efek perlindungan vaksin bergantung pada 

sifat komponen vaksin dan cara pemrosesannya oleh sistem kekebalan. 

Beberapa organisme penyebab penyakit, seperti influenza, berubah dari 

tahun ke tahun, membutuhkan imunisasi tahunan untuk melawan strain 

baru yang bersirkulasi. Pada anak-anak yang sangat kecil, sistem 

kekebalan tubuh belum matang dan kurang mampu mengembangkgan 

memori (Jenner et al., 2012). 

6. Penerimaan Vaksin COVID-19 di Masyarakat 

Di masa pandemi COVID-19 ini, vaksin merupakan salah satu cara 

untuk mencegah penularan COVID-19. Vaksinasi akan memberikan tubuh 

kita imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 atau yang kita kenal dengan 

sebutan COVID-19. Saat ini sudah ada tujuh vaksin yang telah melewati 

uji klinis dan disebarluaskan ke masyarakat di antaranya vaksin produksi 

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Sinovac Biotech, 

Gamaleya, CanSino Biologics, dan Sinopharm, dan Zinivax. Sudah 

ratusan juta manusia di seluruh dunia telah mendapatkan vaksin COVID-

19. Vaksin yang saat ini ada di Indonesia adalah Sinovac, Pfizer, 
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AstraZeneca, Moderna, Sinopharm dan lainnya. Platform-platform lain 

diharapkan segera tersedia di Indonesia (Burhan et al., 2022). 

Berdasarkan data Kemenkes pada bulan September 2022, sasaran 

nasional untuk vaksinasi COVID-19 adalah 235 juta penduduk. Untuk 

persentase capaian masing-masing dosis vaksinasi COVID-19 antara lain 

86.69% untuk dosis pertama, 72.92% untuk dosis kedua, 26.05% untuk 

dosis ketiga, dan 28.41% untuk dosis keempa (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2022). 

Capaian vaksinasi hingga saat ini belum terpenuhi dikarenakan 

masih ada masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi. Adapun 

alasan penolakan vaksin COVID-19 paling umum adalah terkait dengan 

keamanan vaksin (30%); keraguan terhadap efektifitas vaksin (22%); 

ketidakpercayaan terhadap vaksin (13%); kekhawatiran adanya efek 

samping seperti demam dan nyeri (12%); dan alasan keagamaan (8%). 

Banyak responden yang tidak percaya bahwa COVID-19 (SARS-CoV-2) 

nyata ataupun kemungkinannya untuk menular dan mengancam kesehatan 

masyarakat. Beberapa responden menyatakan bahwa pandemi adalah 

produk propaganda, konspirasi, hoaks, dan/atau upaya sengaja untuk 

menebar ketakutan melalui media untuk dapat keuntungan (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2020).  

7. Vaksinasi COVID-19 pada Ibu Hamil 

Pada masa pandemi, ibu tetap bisa melaksanakan persalinan di 

fasilitas pelayanan kesehatan. Akan tetapi tempat pertolongan persalinan 

perlu ditentukan berdasarkan kondisi ibu sesuai dengan tingkat fasilitas 

pelayanan kesehatan pertolongan persalinan. Ibu dengan status ODP, PDP 

atau terkonfirmasi COVID-19 diharuskan bersalin di rumah sakit rujukan 
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COVID-19 serta persalinan tetap dilakukan sesuai prosedur dengan 

menggunakan APD lengkap (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2020). 

Selain melalui modifikasi program pelayanan kesehatan bagi ibu 

hamil, terdapat cara lain untuk menurunkan bahkan mencegah penularan 

COVID-19 pada ibu hamil dan bayi yakni dengan pemberian vaksin. 

Vaksin merupakan salah satu upaya dalam menangani COVID-19, 

termasuk di Indonesia. Sudah terdapat 8 jenis vaksin yang sudah beredar 

di dunia dengan berbagai nama dan perusahaan yang memeroduksi. 

Indonesia sudah melakukan berbagai persiapan dari segi logistik 

penyimpanan hingga proses distribusi vaksin ke seluruh provinsi di 

Indonesia Adanya vaksin diharapkan menjadi kabar baik untuk 

pencegahan penyebaran virus COVID-19 (Burhan et al., 2022). 

Meskipun data uji klinis belum ada untuk memverifikasi keamanan 

penggunaan vaksin COVID-19 pada kehamilan, preseden dari upaya 

imunisasi masa lalu dan pandemi saat ini memberikan dukungan kuat 

untuk vaksinasi. Infeksi SARS-CoV-2 meningkatkan kemungkinan hasil 

ibu dan bayi yang buruk, yang mungkin dapat dicegah dengan vaksinasi 

(Monica et al., 2021). 

Meski begitu penerimaan vaksinasi COVID-19 di kalangan ibu 

hamil pun belum maksimal. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertimbangan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Simanjorang et al., (2022) di 

daerah pedesaan di pulau perbatasan Indonesia-Filipina, diantara 557 

peserta, prevalensi keragu-raguan vaksin adalah 63,9% (95% CI:59,8---

67,9). Pada analisis yang disesuaikan, terdapat tiga faktor pengaruh 
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keraguan terhadap vaksin: pendidikan (aOR:0,40; 95% CI:0,22−0,70), 

pengetahuan tentang vaksin SARS-CoV-2 (aOR: 2,17; 95% CI: 1,41--3,34) 

dan kesediaan untuk membayar (aOR: 0,12; 95% CI: 0,07---0,20). 

Sebagian besar alasan penolakan vaksin antara lain keraguan mengenai 

keamanan dan keefektifannya, ketakutan akan efek samping, kurangnya 

informasi mengenai vaksin dan kepercayaan agama kristen setempat 

(Simanjorang et al., 2022).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saimin, Indah Purnamasari dan 

Ridwan (2022) di daerah Sulawesi Tenggara, ibu hamil yang bersedia menerima 

vaksin COVID-19 secara sukarela adalah 43,6%, ragu-ragu 34,1%, dan tidak 

bersedia 22,3%. Ibu hamil yang tidak bersedia dan ragu-ragu menerima vaksin 

secara sukarela, 29,1% bersedia bila diwajibkan dan 70,9% masih tidak bersedia. 

Bila mendapat previllage atau hak istimewa, 56,4% bersedia dan 43,6% masih 

tidak bersedia. Kekhawatiran ibu hamil terhadap bayinya, 84,2% pada ibu yang 

bersedia vaksin dan 77,9% pada ibu yang ragu dan tidak bersedia vaksin. 

Kekhawatiran terhadap kehamilannya, ibu hamil yang bersedia vaksin 79,7% dan 

yang ragu dan tidak bersedia 75% (Saimin, Indah Purnamasari and Ridwan, 

2022). 

Ketakutan ibu hamil akan peningkatan risiko keguguran, 

malformasi kongenital, kelahiran prematur, atau infeksi neonatal harus 

diyakinkan bahwa vaksin yang tidak aktif, seperti vaksin influenza, sering 

diberikan selama kehamilan dan memiliki risiko efek samping yang 

minimal. Reaksi alergi yang parah terhadap vaksin sebelumnya atau alergi 

yang diketahui terhadap komponen vaksin COVID-19 merupakan 

kontraindikasi untuk vaksinasi (Monica et al., 2021). 
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Pedoman dan regulasi saat ini beragam sehubungan dengan 

merekomendasikan atau menahan pemberian vaksin COVID-19 pada 

wanita hamil. Akan tetapi, sebagian besar pedoman tersebut menganjurkan 

pemberian COVID-19 dengan rekomendasi dan pertimbangan yang sudah 

ditetapkan. Untuk rekomendasi internasional, pemberian vaksin COVID-

19 untuk ibu hamil didasarkan pada rekomendasi dari RCOG, ACOG, 

CDC, dan WHO yang kemudian POGI mengeluarkan kebijakan dalam 

surat rekomendasi POGI untuk ibu hamil dengan COVID-19 yang 

dijelaskan sebagai berikut (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi 

Indonesia, 2021): 

a. Pemberian vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dapat dilakukan di 

Indonesia menggunakan vaksin Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, 

Sinovac atau Sinopharm 

b. Pemberian vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dapat dilakukan 

dengan konseling tentang keamanan dan efektivitas vaksin 

c. Vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil dapat dilakukan pada kelompok 

sebagai berikut: 

1) Resiko tinggi (usia di atas 35 tahun; disertai komorbid seperti 

hipertensi dan DM, Obese) 

2) Resiko rendah: dapat dilakukan vaksinasi COVID-19 setelah 

konseling 

d. Vaksinasi COVID-19 dianjurkan diberikan mulai kehamilan di atas 12 

minggu dan paling lambat usia kehamilan 33 minggu 

e. Vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil hanya dapat dilakukan dalam 

pengawasan oleh dokter dan bidan 
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f. Pasca penyuntikan vaksinasi COVID-19 harus dilakukan pemantauan 

dan pencatatan oleh tim yang ditunjuk bersama oleh pemerintah dan 

POGI 

g. Bagi ibu yang telah mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 

kemudian diketahui hamil tetap dapat dijadwalkan untuk mengikuti 

penyuntikan vaksin ke-2 

Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat diketahui bahwa 

vaksinasi COVID-19 sangat bermanfaat untuk ibu hami dan secara darurat 

pemerintah telah memberikan izin penggunaan vaksin bagi ibu hamil. 

Dengan demikian penelitian dan uji klinis masih harus tetap dilakukan 

terhadap pemberian vaksin COVID-19 bagi ibu hamil untuk mencegah 

efek samping yang lebih parah. Selama belum ada bukti bahwa kehamilan 

merupakan kontraindikasi, tenaga kesehatan dan penyedia jasa vaksinasi 

COVID-19 harus menjelaskan bahwa manfaat yang diketahui dari 

menerima vaksin jauh lebih besar daripada potensi bahaya yang tidak 

mungkin terjadi (Monica et al., 2021). 

E. Pandangan Islam Terhadap Vaksinasi COVID-19 

Meskipun wabah penyakit COVID-19 dalam catatan sejarah Islam 

masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, 

ustadz, bahkan di mediamedia sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu 

sama lain. Namun faktanya wabah penyakit COVID-19 ini memang sangat 

mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim 

misalnya dalam kejadian tentang wabah penyakit saat kaum muslimin 

menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan di Yarmuk, kaum 

muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit 

korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu. Maka dari itu, 
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tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya 

mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit COVID-19. Hal yang 

menjadi perbincangan di masyarakat terkait COVID-19 ini sendiri yakni 

dampak dan bahaya dari virus ini serta cara untuk menghindar dan selamat 

dari virus tersebut. Petunjuk-petunjuk dari Al-Qur’an dan cara-cara untuk 

menghindari dan menyikapi pandemi ini dapat menerangkan jalan seorang 

mukmin untuk menghadapi permasalahan ini diantaranya seorang hamba 

tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan 

mentakdirkan musibah tersebut (Supriatna, 2020) sebagaimana tertulis 

dalam QS. Al-Hadid [57]:22 

نْ قبَْلِ انَْ  صِيْبةَ  فىِ الْرَْضِ وَلَ فيِْ  انَْفسُِكُمْ الَِّ فِيْ كِتٰب  مِ  مَا  اصََابَ مِنْ مُّ

ِ يَسِيْر     نَّبْرَاهََا  انَِّ ذٰلِكَ عَلىَ اللّٰه

Terjemahnya : 

Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri 
kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. 
Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala...2 (QS. Al-
Hadid [57]: 22) 

Berdasarkan pada tafsir Al-Mishbah, ayat di atas menyatakan: Tiada 

suatu bencana pun yang menimpa kamu atau siapa pun di bumi seperti 

kekeringan, longsor, gempa, banjir, paceklik dan tidak pula pada diri kamu 

sendiri, seperti penyakit, kemiskinan, kematian dan lain-lain melainkan 

telah tercatat dalam kitab yakni Lauh Mahfuzh dan atau ilmu Allah yang 

meliputi kegala sesuatu sebelum Kami menciptakannya yakni sebelum 

terjadinya musibah itu. Sesungguhnya yang demikian itu yakni pengetahuan 

dan pencatatan itu bagi Allah adalah sangat mudah karena ilmu-Nya 

                                                             
2 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid: 13 

(Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 43 
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mencakup segala sesuatu dan kuasa-Nya tidak terhaiangi oleh apapun. Kata 

mushibah sebenarnya mencakup segala sesuatu yang terjadi, baik positif 

maupun negatif, baik anugerah maupun bencana. Akan tetapi kata tersebut 

populer digunakan untuk makna bencana. Ayat di atas dapat saja dipahami 

dalam pengertian umum — yakni walau selain bencana — karena Allah 

memang Maha Mengetahui segala sesuatu. Yang dimaksud dengan 

pengganti nama pada kata menciptakannya, dapat juga tertuju kepada 

anfusikum/diri kamu atau alardh/ bumi yakni sebelum Kami menciptakan 

diri kamu atau bumi, bahkan pada hakikatnya sebelum Allah menciptakan 

semuanya termasuk bencana itu (Shihab, 2005). 

Perkara terkait musibah yang menimpa seseorang juga disebutkan 

dalam ayat lain yakni QS. At-Taghabun [64]:11  

ُ  بكُِل ِ  شَىْء    ِ  يهَْدِ  قَلْبهَُۥ ۚ وَٱللَّّ ِ    وَمَن يؤُْمِن   بٱِللَّّ صِيبةَ   إلَِّ  بِإِذنِْ  ٱللَّّ مَا   أصََابَ  مِن مُّ

 عَلِيم  

Terjemahnya : 

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin 
Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan 
memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah menyangkut segala sesuatu 
Maha Mengetahui3. (QS. Ath-Taghabun [64] : 11) 

Tidak menimpa seseorang suatu musibah pun berkaitan urusan dunia 

atau agama kecuali atas izin Allah melalui sistem yang telah ditetapkan dan 

selalu di bawah kontrol dan pengawasan-Nya. Siapa yang kufur kepada 

Allah, maka Dia akan membiarkan hatinya dalam kesesatan dan siapa yang 

beriman kepada Allah, dan percaya bahwa tidak ada yang terjadi kecuali 

                                                             
3 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid: 14 

(Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 274 
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atas izin-Nya niscaya Dia akan memberi petunjuk hatinya sehingga dari saat 

ke saat ia akan semakin percaya, serta tabah dan rela atas musibah yang 

menimpanya sambil mencari sebab-sebabnya dan semakin meningkat pula 

amal-amal baiknya. Dan Allah menyangkut segala sesuatu Maha Kuasa dan 

Maha Mengetahui. 

Meski sebagai seorang muslim kita telah mengetahui bahwa apa 

yang terjadi di muka bumi merupakan suatu kehendak dan kuasa Allah swt. 

Kita tetap dituntut untuk berusaha mengatasi dan mencegahnya. Allah swt. 

telah mengisyaratkan dalam Al-Qur’an bahwasanya perubahan dalam suatu 

kelompok bisa terjadi jika mereka menghendakinya dan begitu Allah sudah 

menetapkan ketetapanNya, maka tidak ada yang dapat mengubahnya. Hal 

ini disebutkan dalam QS. Ar-Ra’d [13]:11  

ءًا  ُ بِقوَْم  سُوْْۤ َ لَ يغُيَ رُِ مَا بِقوَْم  حَتهى يغُيَ رُِوْا مَا بِانَْفسُِهِمْ  وَاِذاَ  ارََادَ اللّٰه انَِّ اللّٰه  ۗ

ال   نْ دُوْنهِ مِنْ  وَّ   فلََ مَرَدَّ لهَ وَۚمَا لهَُمْ م ِ

Terjemahnya : 

...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.4 

Berdasarkan pada tafsir Al-Mishbah ayat di atas memaparkan bahwa 

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum dari positif ke 

negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif sehingga mereka mengubah 

apayang ada pada diri mereka, yakni sikap mental dan pikiran mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, 

tetapi ingat bahwa Dia tidak menghendakinya kecuali jika manusia 

                                                             
4 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 565 
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mengubah sikapnya terlebih dahulu. Jika Allah menghendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, maka ketika itu berlakulah ketentuan-Nya yang 

berdasar sunnatullah atau hukum-hukum kemasyarakatan yang 

ditetapkanNya. Bila itu terjadi, maka tak ada yang dapat menolaknya dan 

pastilah sunnatullah menimpanya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka yang jatuh atasnya ketentuan tersebut selain Dia (Shihab, 2005). 

Mengutip penjelasan Agung Sasongko dalam Hannan (2022), 

dirinya menguraikan bahwa Islam mengenal tiga metode penyembuhan atau 

pengobatan; Pertama, metode spiritual, teknik ini menitikberatkan cara 

kerjanya pada mentalitas diri melalui penggunaan dimensi transenden dan 

religiusitas diri. Dalam Islam, salah satu bentuk pengobatan metode spiritual 

adalah sufi healing, ruqyah, dan beberapa bentuk penyembuhan lain yang 

berorientasi pada penguatan dimensi spiritual. Kedua, metode preventif, 

teknik penyembuhan ini menekankan pada langkah pencegahan.  

Perintah atau cara metode preventif sudah disampaikan oleh 

Rasulullah SAW. dalam haditsnya pernah memperingatkan umatnya untuk 

tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika 

berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Halini 

serupa dengan apa yang menjadi anjuran pemerintah terkait wabah atau 

pandemi COVID-19 yakni terkait social distancing atau pembatasan jarak . 

Hadits tersebut berbunyi :  

"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah 

kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka 

jangan tinggalkan tempat itu." (HR. Bukhari). 
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Dalam hadits lain yang juga berkaitan dengan pencegahan penyakit 

dengan menjauhi penyakit sama seperti hadits di atas tetapi dengan teks 

yang berbeda. Sabda Rasulullah SAW. adalah sebagai berikut : 

“Dan larilah dari penyakit lepra, sebagaimana engkau lari dari 

kejaran singa.” (HR. Bukhari)  

Selain itu menurut al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim dalam karyanya, at-

Tibb an-Nabawi Metode Pengobatan Nabi SAW, metode preventif berisi 

tindakan medis dan kedokteran seperti olahraga, menjaga pola makan. 

Ketiga, metode kuratif, upaya penyembuhan melalui perawatan. Pada 

perkembangan saat ini, teknik kuratif dan preventif adalah jenis pengobatan 

yang tengah dikembangkan oleh dunia medis. Terkait kajian terhadap 

vaksin COVID-19 ini, pemberian vaksin COVID-19 dapat dilihat sebagai 

suatu langkah medis kontemporer yang mengandung pendekatan kuratif-

preventif (Hannan, 2022). 

Meski begitu program vaksinasi COVID-19 yang diusahakan dan 

dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, menuai tanggapan yang beragam, 

bahkan pro dan kontra, mulai dari yang menerima secara total, menolak 

secara total dan menerima dengan syarat. Akan tetapi, fokus kita adalah 

yang menerima dengan syarat, dan ini tampaknya adalah mayoritas warga, 

terutama di Indonesia yang beragama Islam, peranan tokoh agama juga 

dinilai sangat penting, karena tokoh agama yang memberikan pandangan 

negatif pada vaksin akan turut meningkatkan penolakan pada program 

vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah (Hannan, 2022). 

Adapun fatwa MUI terkait vaksin COVID-19 pun sudah dikeluarkan. 

Pertama, Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin 

COVID-19 dari Sinovac dan PT Bio Farma. Fakta kebolehan penggunaan 
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Sinovac dikeluarkan setelah dalam melalui laporan hasil audit Tim Auditor 

LPPOM MUI terkait proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis 

pembuatan vaksin, pihak MUI menyimpulkan bahwa zat yang terkadung di 

dalamnya tergolong halal dan suci. Kedua, Fatwa Nomor 14 tahun 2021 

tentang Hukum Penggunaan Vaksin AstraZeneca. Pada kasus ini, MUI 

memberi fatwa kebolehan (mubah) penggunannya, bukan kehalalannya. 

Hukum kebolehan tersebut harus berdasarkan lima (5) syarat; 1) Ada 

kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syar'iyyah yang menduduki 

kondisi darurat syar'i; 2) Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan 

terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak segera 

dilakukan vaksinasi COVID-19; 3) Ketersediaan vaksin COVID-19 yang 

halal dan suci masih tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-

19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity; 4) 

Vaksin AstraZeneca sudah memiliki jaminan keamanan penggunaannya 

oleh pemerintah; 5) pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis 

vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia (Hannan, 

2022). 
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F. Kerangka Teori 

 

Bagan 2. 1 Kerangka Teori (Lawrence-Green) 

Faktor Predisposisi 

(Predisposition Factor): 

1. Nilai-nilai budaya 

2. Persepsi 

3. Karakteristik individu 

Faktor Pendukung (Enabling 

Factors) : 

1. Ketersediaan pelayanan  

2. Aksesibilitas dan 

kemudahan pelayanan  

3. Adanya peraturan dan 

komitmen masyarakat 

4. Keterampilan yang 

menunjang 

5. Sumber daya 

Faktor Penguat (Enforcing 

Factors) : 

1. Dukungan sosial 

2. Pengaruh lingkungan 

3. Saran dan kritik 

4. Penghargaan 

5. Hukuman 

Kegiatan ANC selama masa 

pandemi COVID-19 

Wanita hamil sebagai 

kelompok yang rentan terhadap 

infeksi COVID-19 

Rekomendasi untuk Vaksinasi 

COVID-19 dari POGI dan 

Pemerintah 

Pengetahuan dan Sikap ibu 

hamil terkait Vaksinasi 

COVID-19 

Tindakan ibu hamil terhadap 

Vaksinasi COVID-19 

Faktor-faktor 

lain yang 

mempengaruhi 
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G. Kerangka Konsep 

 

Keterangan: 

  : Variabel independen  

  : Variabel yang tidak diteliti 

  : Hubungan yang diteliti 

  : Hubungan yang tidak diteliti 

  : Variabel dependen 

 

Bagan 2. 2 Kerangka konsep 

- Pengetahuan  

- Sikap 

- Keyakinan 

- Nilai-nilai budaya 

- Persepsi 

- Karakteristik individu 

- Ketersediaan pelayanan  

- Aksesibilitas dan 

kemudahan pelayanan  

- Adanya peraturan dan 

komitmen masyarakat 

- Keterampilan yang 

menunjang 

- Sumber daya 

- Dukungan sosial 

- Pengaruh lingkungan 

- Saran dan kritik 

- Penghargaan 

- Hukuman 

Tindakan ibu hamil 

terhadap Vaksinasi 

COVID-19 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik kuantitatif 

dengan menggunakan desain cross sectional yaitu mempelajari korelasi antara 

paparan atau faktor risiko (independen) dengan akibat atau efek (dependen), 

dengan pengumpulan data dilakukan bersamaan secara serentak dalam satu 

waktu antara faktor risiko dengan efeknya. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kassi-Kassi. Waktu 

penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Maret 2023. 

C. Variabel penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 2 variabel, 

yakni variabel independen dan variabel dependen. 

1. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas didefinisikan sebagai 

variabel stimulus yang dapat mempengaruhi sebab terjadinya variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

dan sikap. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat didefinisikan sebagai 

variabel output atau hasil perlakuan dari variabel independen. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah tindakan ibu hamil terhadap 

vaksinasi COVID-19. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berada di 

Puskesmas Kassi-Kassi. 

2. Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini, sampel ditentukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

𝑠 =  
𝑁 

1 + 𝑁(𝑑2)
 

Keterangan : 

s = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Tingkat kesalahan yang diinginkan (0,05) 

Populasi ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi adalah 206 orang. 

Populasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus perhitungan 

Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan. 

𝑠 =  
206

1 + 206(0,052)
 

 

𝑠 =  
205

1,515
 

 

n = 135,973 = dibulatkan menjadi 136 sampel 

a. Kriteria Inklusi 

1. Ibu dengan usia kehamilan lebih dari 12 minggu hingga 33 

minggu. 

2. Ibu yang bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria Ekslusi 
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1. Ibu yang tidak dapat membaca atau menulis. 

2. Ibu dengan kehamilan yang tidak dikehendaki. 

3. Ibu dengan gangguang kejiwaan sehingga tidak dapat berpikir 

rasional. 

4. Ibu yang sebelumnya sudah memiliki kontraindikasi terhadap 

vaksinasi COVID-19. 

E. Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

data primer berupa wawancara menggunakan kuisioner kepada ibu hamil 

yang berada di Puskesmas Kassi-Kassi. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. 

Kuesioner merupakan alat ukur yang tersusun atas beberapa pertanyaan. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk kuesioner tertutup yang artinya 

responden hanya dapat memilih jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti 

pada setiap pertanyaan. 

a. Kuesioner Demografi 

Kuesioner ini merupakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari 

kuesioner penelitian yang telah dilakukan oleh Saimin, Indah Purnamasari 

dan Ridwan (2022) yang berisikan pertanyaan checklist atau daftar cek 

mengenai data demografi responden. Adapun pertanyaan yang perlu 

dilengkapi oleh responden dalam kuesioner antara lain nama, jumlah 

kehamilan, usia, agama, daerah asal, pekerjaan, pendidikan terakhir, 

pendapatan, dan status vaksinasi. 

b. Kuesioner Pengetahuan 
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Kuesioner ini merupakan kuesioner dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Mohamed et al., (2021) yang terdiri dari sepuluh 

pertanyaan terkait pengetahuan. Pengukuran reliabilitas telah diuji 

sebelumnya pada 50 responden untuk kuesioner versi bahasa Inggris dan 

Melayu dengan tingkat kesalahan 0.05. Nilai Cronbach’s Alpha untuk 

kuesioner ini adalah 0,714 untuk versi bahasa Inggris dan 0,665 untuk 

bersi bahasa Melayu (Mohamed et al., 2021). 

Pengukuran yang digunakan pada kuesioner ini menggunakan 

skala 3-Likert. Satu nilai diberikan untuk setiap jawaban yang benar dan 

nilai 0 untuk setiap jawaban yang salah dan tidak tahu jawaban. Nilai 

pengetahuan maksimum adalah 10, dan mereka yang memperoleh nilai di 

atas median dari total skor (6 ke atas) akan dikategorikan memiliki 

pengetahuan yang baik sedangkan mereka yang memperoleh nilai di 

bawah median dari total skor (dibawah 6) akan dikategorikan memiliki 

pengetahuan yang kurang (Mohamed et al., 2021). 

Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19, terdapat faktor utama yang 

kemudian melahirkan 10 item pertanyaan pada kuesioner ini. Rincian 

untuk poin pertanyaan pada kuesioner ini antara lain : 

Tabel 3. 1 Tabel Penilaian Kuesioner Pengetahuan 

Variabel Faktor Jumlah 
Nomor 

Favourable Unfavourable 

Pengetahuan 

Informasi 

terkait 

vaksin 

COVID-19 

10 
1, 2, 3, 4, 5, 

6,7, 9, 10 
8 
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Jumlah 10 9 1 

Adapun kuesioner ini telah dilakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas oleh peneliti terhadap 20 orang responden dengan kriteria yang 

sama dengan responden yang akan diambil pada penelitian ini. Dari hasil 

pengujian tersebut setiap item dari kuesioner ini dinyatakan valid dengan 

tingkat signifikansi dari tiap item <0.05 kecuali pada satu item pertanyaan 

yakni “Vaksin COVID-19 diberikan melalui injeksi” yang keseluruhan 

responden menjawab dengan benar. Maka dari itu peneliti menghapus item 

tersebut dari kuesioner sehingga menyisakan sembilan item pertanyaan 

Setelah dilakukan pengujian ulang, didapati item lainnya masih tetap valid 

sedangkan untuk reliabilitas dari kuesioner ini setelah dilakukan 

perubahan pada kuesioner, diuji menggunakan aplikasi SPSS v. 25 dan 

didapatkan nilai Cronbach’s Alpha dari kuesioner ini adalah 0.741. 

Kuesioner dianggap reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha >0.7, sehingga 

kuesioner ini dapat dinyatakan reliabel (Budiastuti dan Agustinus, 2018) 

c. Kuesioner Sikap 

Kuesioner ini merupakan modifikasi dari kuesioner yang telah 

dikembangkan oleh Galanis et al.,(2021) yang terdiri 16 pertanyaan terkait 

sikap terhadap pandemi COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19. Uji 

validitas pada kuesioner ini dilakukan pada 1959 orang dewasa 

menggunakan analisis faktor eksplorasi untuk menilai validitas konstruk 

kuesioner dan untuk mengetahui kemungkinan faktor yang mendasarinya. 

Secara khusus, digunakan metode rotasi varimax untuk menilai korelasi 

antara 16 item. Dalam hal itu, tingkat yang dapat diterima untuk pemuatan 

faktor ditetapkan pada 0,4, sedangkan untuk nilai eigen ditetapkan pada 1. 

Perhitungan ukuran Kaiser-Meyer-Olkin juga dilakukan untuk menilai 
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kecukupan ukuran sampel dengan nilai >0,8 yang dianggap dapat diterima. 

Selain itu, dilakukan uji kebulatan Bartlett dan didpatkan nilai p<0,05 

menunjukkan bahwa matriks korelasi sesuai untuk analisis faktor 

eksplorasi (Galanis et al., 2021). 

Untuk uji riabilitas kuesioner, dilakukan dalam dua cara. Pertama, 

kami melakukan studi tes-tes ulang dengan 50 peserta yang mengisi 

kuesioner dua kali dengan interval waktu 10 hari. Kemudian dilakukan 

perhitungan koefisien korelasi Pearson untuk 16 item dengan nilai >0,6 

dianggap memuaskan. Selain itu, perhitungan terhadap koefisien 

Cronbach’s Alpha untuk faktor-faktor yang muncul dari analisis faktor 

eksplorasi dengan nilai lebih besar dari 0,7 menunjukkan tingkat 

keandalan internal yang dapat diterima (Galanis et al., 2021). 

Pengukuran yang digunakan pada kuesioner ini menggunakan 

skala 2-Likert yaitu setuju dan tidak setuju. Tanggapan dalam pertanyaan 

memiliki nilai 0 untuk tidak setuju dan 1 jika setuju. Nilai sikap 

maksimum adalah 16, dan mereka yang memperoleh nilai di atas median 

dari total skor (lebih dari atau sama dengan 9) akan dikategorikan 

memiliki sikap yang positif sedangkan mereka yang memperoleh nilai di 

atas median dari total skor (dibawah 9) akan diktegorikan memliki sikap 

yang negatif (Galanis et al., 2021). 

Berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19, terdapat empat faktor utama 

yang kemudian melahirkan 16 item pertanyaan pada kuesioner ini. Rincian 

untuk poin pertanyaan pada kuesioner ini antara lain : 
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Tabel 3. 2 Tabel Penilaian Kuesioner Sikap 

Variabel Faktor Jumlah 
Nomor 

Favourable Unfavourable 

Sikap  

1. Ketakutan 

terhadap 

COVID-19 

5 5 1, 2, 3, 4 

2. Infromasi terkait 

COVID-19 
2 6, 7 - 

3. Kepatuhan 

terhadap standar 

higienitas 

2 8, 9 - 

4. Kepercayaan 

terhadap 

informasi 

COVID-19 

7 
10, 11, 12, 

14, 15, 16 
13 

Jumlah 16 11 5 

Adapun kuesioner ini telah dilakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas oleh peneliti terhadap 20 orang responden dengan kriteria yang 

sama dengan responden yang akan diambil pada penelitian ini. Dari hasil 

pengujian tersebut setiap item dari kuesioner ini dinyatakan valid dengan 

tingkat signifikansi dari tiap item <0.05 sedangkan untuk reliabilitas dari 

kuesioner ini diuji menggunakan aplikasi SPSS v. 25 dan didapatkan nilai 

Cronbach’s Alpha dari kuesioner ini adalah 0.864. Kuesioner dianggap 

reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha >0.7, sehingga kuesioner ini dapat 

dinyatakan reliabel (Budiastuti dan Agustinus, 2018) 
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G. Alur Penelitian 

Bagan 3. 1 Alur Penelitian 

H. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh akan dimasukkan ke dalam tabel distribusi, 

kemudian dilakukan pengolahan secara sistemik melalui tahap pengeditan, 

pengodean, tabulasi, dan analisis data 

Menyusun proposal penelitian 

Menerima persetujuan dari penguji dan pembimbing 

Menerima persetujuan dari penguji dan pembimbing 

Membuat surat izin penelitian dari Prodi Pendidikan Dokter UIN 

Alauddin Makassar yang ditujukan kepada Puskesmas Kassi-Kassi 

Peneliti menerima persetujuan untuk meneliti di Puskesmas Kassi-Kassi 

Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling sesuai dengan 

kriteria inklusi dan eksklusi 

Pengambilan data primer melalui kuesioner dan wawancara 

Memasukkan dan menganalisis data dengan SPSS lalu menyajikan data 

Peneliti membuat hasil penelitian 
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1. Pengeditan Data (Editing) 

Editing atau pengeditan data merupakan proses dalam penelitian 

yang dilakukan untuk memeriksa dan mengoreksi data yang telah 

dikumpulkan. Editing bertujuan untuk meninjau kembali data yang sudah 

diinput dan menyeleksi data tersebut sesuai dengan kriteria penelitian yang 

telah ditetapkan. Tujuan lain dari tahap ini adalah memperhatikan 

kelengkapan data dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan saat 

pengambilan data. Kesalahan pengambilan data dapat diperbaiki dengan 

menghilangkan data yang tidak memenuhi kriteria atau syarat dalam 

penelitian ini. 

2. Pengodean dan Transformasi Data (Coding) 

Coding atau pengkodean dan transformasi data merupakan 

pemberian kode tertentu terhadap setiap data yang telah memenuhi kriteria 

atau syarat dalam penelitian ini. Pemberian kode ini bertujuan sebagai 

identitas data saat melakukan analisis yang dapat ditunjukkan berupa 

simbol, huruf, maupun angka. 

3. Tabulasi Data (Tabulating) 

Tabulating atau tabulasi data merupakan suatu proses memasukkan 

data ke dalam tabel yang mencakup data yang akan dianalisis. Data yang 

telah 56 dimasukkan ke dalam tabel akan dianalisis dengan menggunakan 

aplikasi SPSS (Statistical Package for Social Science). 

I. Analisis Data 

Pada penelitian ini, analisis data yang diperoleh dari proses pengolahan 

data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Statistical Package for Social 

Science (SPSS). Data yang diperoleh akan dilakukan analisis univariat untuk 

menjelaskan karakteristik dari sampel yang kemudian dimasukkan dalam tabel 
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distribusi.  Sedangkan untuk analisis bivariat menggunakan teknik Chi-Square. 

Pemilihan teknik Chi-Square didasarkan pada jenis data yang merupakan data 

nominal dan distribusi data pada penelitian ini tidak terdistribusi normal. 

J. Penyajian Data 

Data dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan 

dalam bentuk narasi. 

K. Etika Penelitian 

Penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan etik penelitian 

yang dikeluarkan oleh komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan 

nomor surat etik NO.E.49/KEPK/FKIK/II/2023. Selain itu, dalam melakukan 

penelitian ini ada beberapa hal yang berhubungan dengan etika penelitian, 

yakni sebagai berikut.  

1. Sebelum meminta responden untuk mengisi instrumen penelitian, peneliti 

menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian, serta meminta 

persetujuan responden untuk ikut serta dalam penelitian dengan baik dan 

sopan;  

2. Setiap responden dijamin kerahasiaannya atas data yang diperoleh dari 

hasil kueisioner dengan tidak menuliskan nama pasien, tetapi hanya 

berupa inisial pada laporan hasil penelitian;  

3. Tidak memaksa atau melakukan intervensi pada responden penelitian 

saat sedang dilakukan pengumpulan data; dan  

4. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan 

sebelumnya.  

  



 

68 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Puskesmas Kassi-Kassi 

Kota Makassar, didapatkan responden dengan jumlah 136 orang yang 

seluruhnya adalah ibu hamil. Hasil penelitian yang telah diperoleh akan 

diuraikan dalam tabel dan penjelasan sebagai berikut 

1. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini melakukan uji normalitas untuk melihat apakah sampel 

berasal dari populasi yang sama atau terdistribusi normal dan dapat pula data 

tersebut sangat variatif sehingga didapatkan distribusi tidak normal. Pada 

penelitian ini digunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dikarenakan 

sampel melebihi 50. 

Tabel 4. 1 Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov Test Sig. 

1 0.000 

Berdasarkan tabel hasil dari uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal, 

karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk kedua variabel adalah 0,000 dengan 

nilai α >0,005. Maka untuk pengolahan data selanjutnya akan digunakan 

pengolahan nonparametrik. Pengolahan nonparametrik baik digunakan untuk 

jenis data ordinal dan nominal, serta tidak perlu memenuhi banyak asumsi yang 

salah satunya adalah data yang akan dianalisis tidak peru terdistribusi normal 

(Sugiyono, 2013). 
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2. Analisis Univariat Responden 

Tabel 4. 2 Distribusi Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden N % 

Paritas   

Primipara 56 41.2 

Multipara 80 58.8 

Usia   

<20 Tahun 21 15.4 

20-35 Tahun 101 74.3 

>35 Tahun 14 10.3 

Pekerjaan   

PNS 4 2.9 

Non-PNS 28 20.6 

Tidak Bekerja/IRT 104 76.5 

Pendidikan Terakhir   

SD 7 5.1 

SMP/MTs Sederajat 19 14.0 

SMA/MA Sederajat 89 65.4 

Perguruan Tinggi 21 15.4 

Pendapatan Perbulan   

<Rp. 1.000.000,- 54 39.7 

Rp. 1.000.000-Rp.3.000.000 57 41.9 

>Rp.3.000.000,- 25 18.4 

 

Pada tabel 4.2. di atas ditunjukkan distribusi karakteristik responden dari 

136 sampel yang terdiri dari paritas ibu, usia ibu, pekerjaan ibu, pendidikan 

terkahir ibu, dan pendaparan perbulan. Pada paritas ibu, ibu dengan multipara 

lebih banyak (58.8%) dibanding ibu dengan primipara (41.2%). Kemudian 

untuk usia ibu hamil paling banyak berada pada rentang usia 20-35 tahun 

(74.3%), kurang dari 20 tahun (15.4%), dan paling sedikit pada rentang 

usia >35 tahun (10.3%). Distribusi pekerjaan terbanyak adalah ibu rumah 

tangga dan tidak bekerja (76.5%) kemudian diikuti oleh Non-PNS (20.6%) dan 

PNS (2.9%). Pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh ibu hamil sebagai 
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responden paling banyak berada pada tingkatan SMA/MA Sederajat (65.4%) 

diikuti Tingkat Perguruan Tinggi (15.4%), SMP/MTs Sederajat (14%), dan 

paling sedikit pada jenjang SD (5.1%). Adapun untuk pendapatan perbulan 

yang diperoleh keluarga ibu secara keseluruhan paling banyak berada pada 

rentang Rp. 1.000.000-Rp. 3.000.000 (41.9%) kemudian diikuti dengan jumlah 

pendapatan <Rp. 1.000.000,- (39.7%), dan >Rp. 3.000.000,- (18.4%) 

3. Distribusi Variabel Penelitian 

Tabel 4. 3 Distribusi Variabel Penelitian 

Variabel N Mean % 

Pengetahuan 

Kurang (0-4) 46 
5 

33.8 

Baik (5-9) 90 66.2 

Sikap 

Negatif (0-8) 37 
10 

27.2 

Positif (9-16) 99 72.8 

Status Vaksinasi 

Tidak Melakukan Vaksinasi 38 27.9 

Melakukan Vaksinasi  98 72.1 

Pada tabel 4.3. ditunjukkan distribusi variabel yang didapatkan dalam 

penelitian. Pada variabel independen yakni pengetahuan dari ibu hamil atau 

responden didapatkan nilai rata-ratanya adalah 5. Untuk sikap ibu hamil 

didapatkan nilai rata-ratanya adalah 10. 
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4. Analisis Bivariat Menggunakan Uji Chi-Square 

Uji Chi-Square merupakan uji statistik komparatif nonparametrik yang 

dilakukan terhadap dua variabel yang memiliki bentuk data nominal (Sugiyono, 

2013). Hasil uji statistik ini akan memberikan kesimpulan hubungan dari kedua 

variabel bermakna atau tidak bermakna (signifikan atau tidak signifikan) 

(Notoatmodjo, 2012). 

Tabel 4. 4 Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil dengan Tindakan Terhadap 

Vaksinasi COVID-19 

Pengetahuan 

Tindakan Terhadap Vaksinasi COVID-19 

p-value 
Melakukan 

Vaksinasi 

Tidak Melakukan 

Vaksinasi 
Total 

N % N % N % 

Baik (5-9) 78 86.7 12 13.3 90 66.2 
0.000 

Kurang (0-4) 20 43.5 26 56.5 46 33.8 

Pada tabel 4.4 disajikan tabulasi silang dan hasil uji Chi-Square hubungan 

pengetahuan hamil dengan tindakan terhadap vaksinasi COVID-19 yaitu ibu 

hamil dengan pengetahuan yang baik terkait vaksinasi COVID-19 sebagian 

besar melakukan vaksinasi COVID-19 (86,7%) dan hanya sebagian kecil dari 

ibu hamil dengan pengetahuan baik tetapi tidak melakukan vaksinasi COVID-

19 (13.3%). Adapun ibu hamil dengan pengetahuan terkait vaksinasi COVID-

19 yang kurang lebih banyak yang tidak melakukan vaksinasi COVID-19 

(56.5%). Namun terdapat juga beberapa ibu hamil yang memiliki pengetahuan 

baik tetapi tidak melakukan vaksinasi COVID-19 (43.5%). Hasil dalam 

penelitian ini didapatkan nilai p-value pengetahuan ibu hamil dengan tindakan 

terhadap vaksinasi COVID-19 adalah 0,000 dengan nilai α < 0,05. 
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Tabel 4. 5 Hubungan Sikap Ibu Hamil dengan Tindakan Terhadap Vaksinasi 
COVID-19 

Sikap 

Tindakan Terhadap Vaksinasi COVID-19 

p-value 
Melakukan 

Vaksinasi 

Tidak Melakukan 

Vaksinasi 
Total 

N % N % N % 

Positif (9-16) 84 84.8 15 15.2 99 72.8 
0.000 

Negatif (0-8) 14 37.8 23 62.2 37 27.2 

Pada tabel 4.5. didapatkan tabulasi silang dan hasil uji Chi-Square 

hubungan sikap ibu hamil dengan tindakan terhadap vaksinasi COVID-19 yaitu 

ibu hamil dengan sikap positif sebagian besar memilih untuk melakukan 

vaksinasi COVID-19 (85%) dan terdapat sebagian kecil yang memilih untuk 

tidak melakukan vaksinasi COVID-19 (15%). Adapun untuk ibu hamil yang 

memiliki sikap negatif terkait COVID-19 dan vaksinasi lebih banyak memilih 

untuk tidak melakukan vaksinasi (62.2%) tetapi masih terdapat sebagian ibu 

hamil yang tetap memilih untuk melakukan vaksinasi COVID-19 (37.8%). 

Hasil dalam penelitian ini didapatkan nilai p-value sikap hamil dengan tidakan 

terhadap vaksinasi COVID-19 adalah 0,000 dengan nilai α < 0,05. 

B. Pembahasan 

1. Hubungan pengetahuan dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi 

COVID-19 

Pengetahuan merupakan kumpulan informasi yang dihasilkan melalui 

proses penginderaan dan mendasari terbentuknya suatu keyakinan dari individu 

(Notoatmodjo, 2012). Sehubungan dengan teori perilaku Lawrence-Green 

pengetahuan dikaitkan sebagai suatu faktor predisposisi yang akan menentukan 

tindakan seseorang terkait kesehatan seperti keputusan terkait pengambilan 

vaksinasi COVID-19 sebagai upaya preventif dari COVID-19. Pada penelitian 

ini sendiri pengetahuan diuji melalui uji komparatif Chi-Square dan didapatkan 
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adanya hubungan antara pengetahuan ibu hamil terhadap tindakan vaksinasi 

COVID-19.  

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Tao et al., (2021) menggunakan metode cross-sectional dengan 

sampel sebanyak 1392, didapatkan p-value 0.01 dengan nilai p < 0.05 yang 

menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi pengetahuan dari seorang ibu hamil 

terkait vaksinasi COVID-19 (yang ditentukan melalui scoring) maka 

penerimaannya terhadap vaksinasi juga semakin tinggi. Begitu pula pada 

penelitian yang dilakukan oleh Anjelika dan Indarjo (2022), didapatkan 

hubungan signifikan antara pengetahuan dengan partisipasi ibu hamil dalam 

Vaksinasi COVID-19 dengan p-value=0,004 (p < 0,05).  

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Nurdin et al., (2021) dengan 

metode cross-sectional diantara 220 ibu hamil, didapakan hubungan antara 

perilaku ibu hamil dengan tingkat pengetahuan responden mengenai penularan 

COVID-19 dengan p-value *0,001 <0,05. Adapun hasil yang didapatkan oleh 

Mose dan Yeshaneh (2021) melalui studi cross-sectional diantara 396 ibu 

hamil, diketahui bahwa ibu hamil dengan tingkat pengetahuan yang baik terkait 

COVID-19 dan cara pencegahannya lebih banyak yang melakukan vaksinasi 

COVID-19 dibandingkan ibu hamil yang memilki tingkat pengetahuan yang 

kurang.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianingsih et al, (2022), 

didapatkan hasil bahwa ibu hamil dengan pengetahuan kurang baik memiliki 

risiko empat kali tidak patuh terhadap vaksinasi COVID-19 dibandingkan 

dengan ibu hamil dengan pengetahuan yang baik. Pada studi cross-sectional 

yang dilakukan oleh Yoon et al., (2022) di antara 436 ibu hamil, faktor-faktor 
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yang mempengaruhi untuk melakukan Vaksinasi COVID-19 antara lain 

informasi yang diterima tentang vaksin dari dokter spesialis Obstetri dan 

Ginekologi (OBGYN), hidup bersama orang-orang yang telah tervaksinasi 

COVID-19, dan usia kehamilan ibu sudah berada trimester kedua sedangkan 

untuk wanita yang tidak ingin mendapatkan divaksinasi, alasan paling umum 

untuk keraguan vaksinasi COVID-19 adalah kekhawatiran bahwa COVID-19 

vaksin dapat mempengaruhi janin, diikuti ketidakpercayaan terhadap 

efektivitas vaksin COVID-19.  

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Aynalem et al., (2022) 

pengetahuan menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi 

ibu hamil untuk menerima Vaksinasi COVID-19. Wanita hamil yang memiliki 

pengetahuan baik tentang COVID-19 hampir 2,4 kali lebih mungkin menerima 

vaksin COVID-19 dibandingkan rekan mereka. Hal ini dapat dijelaskan dengan 

fakta bahwa ibu hamil dengan pengetahuan vaksin COVID-19 yang baik 

menyadari tingkat keparahan virus pada dirinya dan janinnya sehingga mereka 

dapat menerima vaksin COVID-19 untuk mengurangi efek pandemi. Selain itu, 

memiliki pengetahuan yang baik tentang vaksin COVID-19 dapat membantu 

ibu hamil dalam memahami manfaat program vaksinasi COVID-19. 

Namun, terdapat perbedaan antara hasil penelitian ini dengan hasil yang 

didapatkan oleh Mutiarawati et al., 2022 yang menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara pengetahuan dengan perilaku vaksinasi COVID-19 (p=0,176 > 

0.05). Pengetahuan sangat penting untuk disampaikan, meskipun bertambahnya 

pengetahuan tidak selalu berpengaruh terhadap perubahan perilaku. Pada 

peneitian lain yang dilakukan oleh Bhattacharya et al., (2022) melalui 

systematic-review dan meta-analysis, menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
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yang lemah antara tingkat pengetahuan dengan penerimaan terhadap Vaksinasi 

COVID-19. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nirwan, Sari, dan 

Aqqabara (2021) dengan pendekatan cross sectional menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan 

tindakan vaksinasi COVID-19 dengan p-value 0,148 > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan yang baik belum tentu membuat seseorang 

menerima Vaksinasi COVID-19 dikarenakan banyaknya sumber informasi lain 

yang diterima sehingga dibutuhkan promosi kesehatan dan arahan pemerintah 

mengenai efektifitas dan kebermanfaatan dari Vaksinasi COVID-19. 

Pengetahuan metakognitif merupakan gabungan dari seluruh jenis 

pengetahuan yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti pendidikan (formal 

ataupun non-formal) yang menjadi dasar intelektual untuk memperoleh dan 

memahami suatu pengetahuan (Irwan, 2017). Usia pun ikut menjadi faktor bagi 

suatu individu dalam menangkap dan mengolah suatu pengetahuan yang 

mestinya semakin bertambah usia maka semakin berkembang pula daya 

tangkap dan pola pikir suatu individu (Hoff et al., 2018). Faktor sosial, budaya, 

tingkat ekonomi, lingkungan serta informasi dari media terkait kejadian saat ini 

ataupun adat yang dianut oleh suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang dikarenakan adanya perbedaan keyakinan serta fasilitas 

yang menunjang dan mempengaruhi pola pikir seorang individu (Budiman dan 

Riyanto, 2013).  

Namun, berdasarkan pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa 

kebanyakan responden memiliki tingkat pendidikan SMA/MA sederajat ke 

bawah. Hal ini menandakan bahwa tingkatan dari pendidikan formal tidak 

menjadi faktor yang signifikan  dalam memengaruhi pengetahuan responden 
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terhadap Vaksinasi COVID-19. Hasil ini sejalan dengan teori tentang 

pengetahuan menurut Notoatmodjo (2010) bahwa pengetahuan itu merupakan 

kumpulan infromasi yang diperoleh melalui proses penginderaan.  

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan ini tidak harus diperoleh melalui 

pendidikan secara formal di bangku sekolah melainkan dapat diperoleh melalui 

semua bentuk infromasi dari berbagai sumber dan metode yang dapat 

ditangkap melalui panca indera. Hal ini diperkuat dengan teori perilaku 

Lawrence-Green bahwa suatu pengetahuan diperoleh melalui proses 

pembelajaran sosial alami (the natural social learning process) pada kehidupan 

sehari – hari, berbeda dengan proses pendidikan formal yang diperoleh di 

sekolah atau program pelatihan (Rachmawati, 2019). Maka dari itu faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan responden diantanya adalah penerimaan informasi 

terkait Vaksinasi COVID-19 baik melalui pemerintah, media sosial, ataupun 

dari tenaga kesehatan yang memberikan promosi kesehatan terkait Vaksinasi 

COVID-19 (Sidarta et al., 2022). 

Adapun faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan responden terhadap 

Vaksinasi COVID-19 setelah dilakukan wawancara adalah adalah dukungan, 

edukasi dan pengalaman dari suami terkait Vaksinasi COVID-19. Semakin 

baik edukasi dan dukungan yang diberikan oleh suami semakin baik pula 

pemahaman dan informasi yang terima oleh ibu hamil terkait Vaksinasi 

COVID-19. Hal ini sejalan dengan teori perilaku Lawrence-Green yang  

mengatakan lingkungan keluarga menjadi bagian dari faktor penguat individu 

dalam merubah perilaku individu terhadap suatu objek. Hal ini diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Yoon et al. ( 2022) bahwasanya ibu hamil 

dengan suami yang sudah memiliki riwayat Vaksinasi COVID-19 memiliki 
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pengetahuan dan penerimaan terhadap Vaksinasi COVID-19 dua kali lebih 

baik dibandingkan dengan ibu hamil yang suaminya tidak memiliki riwayat 

Vaksinasi COVID-19.  

2. Hubungan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19 

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau objek atau dapat dikatakan bahwa sikap 

merupakan kesiapan seseorang untuk bertindak. Sikap belum merupakan suatu 

tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu 

perilaku (Pakhpahan et al., 2020). Pada penelitian ini, sikap diuji melalui uji 

komparatif Chi-Square analisis bivariat dan didapatkan hasil yang 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sikap terhadap tindakan 

Vaksinasi COVID-19 ibu hamil. 

Hasil dari penelitian didukung oleh penelitian yang dilakukan Anggrek, 

Asmin dan Saija (2023), serta Anjelika dan Indarjo (2022), menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan antara sikap dengan penerimaan serta 

keikutsertaan dalam Vaksinasi COVID-19 dengan p-value masing-masing 

0,027 dan 0.002 (p < 0,05). Pada penelitian yang dilakukan oleh Pairat dan 

Phaloprakarn (2022), jumlah ibu hamil yang telah melakukan Vaksinasi 

COVID-19 dan memiliki sikap positif adalah 61.4% dari 171 ibu hamil yang 

menjadi responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil yang 

melakukan Vaksinasi COVID-19 memiliki sikap positif terhadap vaksinasi.  

Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh Taye et al., (2022) responden 

yang berasal dari ibu hamil dan ibu yang telah melahirkan dengan sikap positif 

terhadap vaksin memiliki kemungkinan 8,54 kali lebih besar untuk menerima 

vaksin COVID-19 dibandingkan responden yang memiliki sikap negatif. Hal 
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ini kemungkinan karena responden yang memiliki sikap positif dapat 

mempercayai informasi terkait vaksin dan mengamati petunjuk yang diberikan 

dari pedoman yang berbeda. Alasan lainnya adalah responden yang memiliki 

sikap positif terhadap vaksin dapat menerima vaksin karena keinginan dan 

kemauan yang tinggi untuk mencegah penyakit tersebut.  

Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil yang didapatkan 

oleh Sari et al., (2020) yang dalam penelitiannya bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku pencegahan COVID-19. 

Hal ini didukung dengan teori yang dikembangkan oleh Notoatmodjo (2012) 

bahwa sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap tidaklah sama dengan perilaku dan 

perilaku tidaklah setiap saat sama untuk mencerminkan sikap seseorang, karena 

seringnya terjadi seseorang dapat memperlihatkan tindakan yang bertentangan 

dengan sikapnya. 

Menurut Theory of Planned Behaviour, seseorang akan mematuhi perilaku 

tertentu atau tidak, dalam hal ini melakukan vaksinasi COVID-19, tergantung 

pada tiga faktor utama. Faktor tersebut adalah: i) sikap orang tersebut terhadap 

vaksinasi secara umum dan vaksinasi COVID-19 khususnya; ii) sikap 'orang 

penting' tentang vaksin; iii) Kesulitan atau hambatan yang dirasakan dalam 

melakukan perilaku, dalam hal ini hambatan yang muncul saat ingin 

melakukan Vaksinasi COVID-19. (Cordina, Lauri dan Lauri, 2021). 

Pengetahuan yang kurang serta sikap yang negatif terkait Vaksinasi 

COVID-19 dapat menghambat penerimaan vaksinasi COVID-19. Di Indonesia 

sendiri menurut Utami et al., (2022) terdapat beberapa faktor yang memicu 

keraguan terhadap Vaksinasi COVID-19 seperti usia, riwayat penyakit 
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komorbid, informasi yang rendah seputar COVID-19, kehalalan vaksin 

COVID-19 yang kurang diketahui informasi pasti mengingat Indonesia sendiri 

merupakan salah satu negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama 

Islam, serta ketidakpercayaan terhadap efektivitas vaksin COVID-19 yang 

dapat mencegah infeksi. Maka dari itu peran dari penyedia layanan kesehatan, 

serta tokoh publik berperan penting dalam untuk mempromosikan sisi positif 

dari Vaksinasi COVID-19, agar persebaran informasi merata dan target 

vaksinasi COVID-19 serta herd immunity meningkat.  

Pada penelitian ini didapatkan bahwa H0 ditolak yakni tidak terdapat 

hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap 

vaksinasi COVID-19 dan Ha diterima yakni terdapat hubungan antara 

pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-

19. 

C. Keterbatasan 

Penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kota Makassar selama bulan 

bulan Januari hingga Maret 2023 untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan 

sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap Vaksinasi COVID-19 memiliki 

beberapa keterbatasan sebagai berikut. 

1. Pengambilan data primer yang dilakukan oleh peneliti kepada sampel 

memiliki beberapa masalah dalam pengisian kuesioner yakni dalam 

pengisian banyak responden yang belum paham cara pengisian, tidak 

memiliki handphone ataupu nomor hp dan sebagainya sehingga peneliti 

perlu untuk terus mendampingi dan diarahkan untuk pengisian kuesioner. 

2. Beberapa calon responden keberatan dalam memberikan data-data penting 

seperti nama lengkap, nomor hp, pekerjaan, serta alamat sehingga perlu 
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ditekankan mengenai perlindungankerahasiaan dan alternatif seperti tidak 

perlu mengisi bagian yang dianggapkeberatan untuk diisi. 

3. Pengambilan data dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan 

pemeriksaan antenatal care sehingga edukasi dan promosi yang diberikan 

pada responden terkait vaksinasi COVID-19 tidak merata pada tiap 

responden dan tidak mendalam dikarenakan saat giliran para responden 

untuk melakukan pemeriksaan tentunya para  akan mendahulukan untuk 

melakukan pemeriksaan.  

4. Metode edukasi dan promosi kesehatan yang diberikan juga masih dalam 

bentuk lisan secara langsung ke masing-masing responden sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih lama dan kurang efisien. 

5. Penelitian primer membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan 

peneliti perlu untuk menyebarkan kuesioner secara langsung kepada 

responden dan didampingi saat proses pengisian sehingga memerlukan 

waktu yang lama bagi satu orang responden untuk satu kuesioner. 

6. Terdapat kekurangan pada kuesioner dari segi aspek sumber informasi 

terkait vaksinasi COVID-19 serta faktor keluarga khususnya suami 

dikarenakan hal tersebut merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar 

terhadap pengetahuan dan sikap responden dalam hal ini yaitu ibu hamil. 

D. Kelebihan 

Selain keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini yang mencari 

hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap 

Vaksinasi COVID-19 terdapat beberapa kelebihan pada penelitian ini sebagai 

berikut. 
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1. Penelitian ini memiliki sampel yang cukup banyak yakni 136 sampel 

sehingga data yang didapatkan bervariasi dari tingkatan usia hingga 

variabel yang diteliti. 

2. Penelitian ini dilakukan di Puskemas Kassi-Kassi Kota Makassar yang 

merupakan layanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tempat awal 

untuk melakukan pemeriksaan ataupun konsultasi terkait kesehatan 

sehingga memungkinkan untuk mendapat sampel penelitian sesuai jumlah 

yang dibutuhkan ataupun lebih 

3. Penelitian ini menggunakan pengambilan data primer yang berarti 

melakukan pengambilan data langsung pada populasi sehingga data yang 

diperoleh lebih akurat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat hubungan antara 

pengetahuan dan sikap dengan tindakan ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-

19 di Puskesmas Kassi-Kassi menggunakan uji komparatif Chi-Square maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Sebagian besar ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar 

memiliki pengetahuan baik (66%) dan sebagian lainnya masih memiliki 

pengetahuan kurang (34%) terkait Vaksinasi COVID-19.  

2. Sebagian besar ibu hamil di Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar 

memiliki sikap positif (68%) dan sebagian lainnya masih memiliki sikap 

negatif (32%) terkait Vaksinasi COVID-19 

3. Terdapat hubungan yang signifikan (p-value=0.000, p<0.05) antara 

pengetahuan ibu hamil dengan tindakan ibu hamil terhadap Vaksinasi 

COVID-19. 

4. Terdapat hubungan yang signifikan (p-value=0.000, p<0.05) antara sikap 

ibu hamil dengan tindakan ibu hamil terhadap Vaksinasi COVID-19 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat 

Diharapkan masyarakat dapat lebih perhatian mengenai 

pengetahuan seputar COVID-19 dengan menyerap informasi terpercaya 

serta menjaga kestabilan dan berusaha mengembangkan sikap positif 

terhadap vaksinasi COVID-19 dan ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaannya agar mencegah dari COVID-19. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian selanjutnya agar bisa menggali lebih dalam 

mengenai faktor predisposisi lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan 

dan sikap ibu hamil terhadap vaksinasi COVID-19 terutama dari faktor 

sumber informasi dan lingkungan keluarga terkhusus dari suami.  

3. Bagi institusi 

Diharapkan institusi yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dapat menjadi salah satu penyedia informasi terkait COVID-19 

dan vaksinasi COVID-19 sehingga dapat memberikan pengetahuan lebih 

serta pemahaman kepada masyarakat luas maupun individu. 

4. Bagi pemerintah dan pelayanan kesehatan 

Diharapkan instansi yang bergerak dalam bidang kesehatan agar 

melakukan promosi kesehatan seputar fakta, manfaat, dan efek samping 

dari vaksinasi COVID-19 dikarenakan masih banyak masyarakat yang 

memiliki pengetahuan yang kurang mengenai COVID-19 dan vaksin 

COVID-19 sehingga sikap mereka terkait vaksinasi COVID-19 belum 

begitu baik yang berakibat pada tindakan untuk melakukan vaksinasi 

COVID-19 atau tidak melakukan vaksinasi.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Lembar Persetujuan Informed Consent 

 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan 

Ibu Hamil Terhadap Vaksinasi COVID-19” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur Penelitian 

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak 

bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta 

tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun. 

 

Makassar,…….……………………20... 

 

Peneliti,       Responden, 

 

 

Din Nurul Rasidin Rumi    …………………………… 

*) Coret salah satu 
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Lampiran 2: Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN TINDAKAN IBU 

HAMIL TERHADAP VAKSINASI COVID-19 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap dengan 

tindakan ibu hami terhadap vaksinasi COVID-19. Sangat diharapkan kerjasama 

dari para ibu untuk mengisi atau menjawab pertanyaan yang berada dalam angket. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih.  

Identitas Responden 

 Nama/Inisial   : 

Alamat    :  

Nomor HP/WA   : 

Jumlah Kehamilan   :  Pertama 

     Kedua atau lebih (..................) 

Usia    : ................. Tahun  

Agama    :  Islam 

     Kristen 

     Hindu 

     Lainnya 

Daerah Asal    :  Makassar   Luar Makassar  

Pekerjaan    :  PNS 
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     Non-PNS (Jenis Pekerjaan:............................) 

     Tidak Bekerja 

Pendidikan Terakhir   :  SD 

SMP/MTs Sederajat 

SMA/MA Sederajat 

Perguruan Tinggi 

Pendapatan (per bulan) :  < Rp. 1.000.000,- 

     Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 3.000.000 

     > Rp. 3.000.000,- 

Status Vaksinasi   :  Sudah melakukan vaksinasi COVID-19 

     (Dosis 1/Dosis 2/Booster) 

     Belum melakukan vaksinasi COVID-19 
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KUESIONER PENGETAHUAN TERHADAP VAKSINASI COVID-19 

Petunjuk Pengisian Kuesioner : 

Berikan tanda (√) pada kolom alternatif jawaban sesuai dengan yang anda ketahui. 

No Pernyataan Ya Tidak 

Tidak 

Tahu 

1 

Vaksin COVID-19 menggunakan coronavirus 

yang inaktif sebagai antigen 

  

 

2 

Vaksin COVID-19 menggunakan materi 

genetik dari coronavirus sebagai bahan aktif 

  

 

3 

Vaksin COVID-19 menstimulasi tubuh kita 

untuk menghasilkan sel T antibodi dan memori 

untuk melawan infeksi COVID-19 

  

 

4 

Vaksin COVID-19 dapat melindungi 

penerimanya dari infeksi COVID-19 

  

 

5 

Vaksinasi COVID-19 dapat melindungi orang 

lain yang tidak melakukan vaksinasi 

  

 

6 

Produksi melibatkan penelitian pada hewan, 

tiga tahap pengujian yang melibatkan ribuan 

orang dan dievaluasi oleh ahli untuk 
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memastikan efikasi dan keamanan vaksin 

7 

Vaksin COVID-19 tidak memiliki efek 

samping 

  

 

8 

Semua orang termasuk anak-anak dapat 

menerima vaksinasi COVID-19 

  

 

9 

Vaksin COVID-19 juga dapat melindungi kita 

dari influenza 

  

 

  



 

95 

 

KUESIONER SIKAP TERHADAP VAKSINASI COVID-19 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

Berilah tanda (√) pada kolom alternatif jawaban sesuai dengan pendapat anda. 

No Pernyataan Setuju Tidak tahu 

1 Saya takut akan terinfeksi COVID-19   

2 

Saya takut keluarga dan teman saya akan 

terinfeksi COVID-19  

  

3 

Saya takut nantinya akan sakit parah akibat 

COVID-19 

  

4 

Saya takut nantinya keluarga dan teman 

saya akan sakit parah akibat COVID-19 

  

5 

Saya percaya bahwa COVID-19 adalah 

penyakit yang sangat berbahaya 

  

6 

Saya sadar terhadap coronavirus dan 

COVID-19 

  

7 Saya sadar adanya vaksin COVID-19   

8 

Saya mengikuti standar kesehatan pribadi 

terhadap COVID-19 (seperti mencuci 

tanga) 

  

9 

Saya mengikuti standar kesehatan 

masyarakat terhadap COVID-19 (seperti 

penggunaan masker, pembatasan jarak) 
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10 

Saya percaya terhadap informasi yang 

disediakan oleh pemerintah seputar vaksin 

COVID-19 

  

11 

Saya percaya terhadap infromasi yang 

disediakan oleh ahli seputar vaksin 

COVID-19 

  

12 

Saya percaya terhadap informasi yang 

disediakan oleh dokter keluarga terkait 

vaksin COVID-19 

  

13 

Saya khwatir terhadap efek samping yang 

dapat dialami dari vaksin COVID-19 

  

14 

Saya memiliki kepercayaan terhadap 

vaksin COVID-19 

  

15 

Saya percaya bahwa vaksinasi COVID-19 

dapat membantu mengendalikan pandemi 

  

16 

Saya percaya bahwa vaksinasi COVID-19 

merupakan suatu promosi kesehatan 
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Lampiran 3: Surat Izin Penelitian BALITBANGDA 
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Lampiran 4: Surat Etik Penelitian 
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Lampiran 5: Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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Lampiran 6: Master Tabel 
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Lampiran 7: Hasil SPSS 

A. Uji Validitas 

Kuesioner Pengetahuan 
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Kuesioner Sikap 
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B. Uji Reliabilitas 

Kuesioner Pengetahuan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.741 9 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 19.19 15.562 .437 .859 

VAR00002 19.19 15.662 .407 .860 

VAR00003 19.19 15.262 .529 .855 

VAR00004 19.19 15.162 .560 .853 

VAR00005 19.19 15.162 .560 .853 

VAR00006 19.19 15.162 .560 .853 

VAR00007 19.10 15.390 .431 .860 

VAR00008 19.10 14.990 .544 .854 

VAR00009 19.29 16.014 .388 .861 

VAR00010 19.14 15.129 .532 .855 

VAR00011 19.19 15.762 .377 .862 

VAR00012 19.24 14.590 .815 .843 

VAR00013 19.10 15.590 .376 .862 

VAR00014 19.10 14.990 .544 .854 

VAR00015 19.05 15.448 .399 .861 

VAR00016 19.00 15.000 .509 .856 

 

Kuesioner Sikap 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.864 16 

 

Item-Total Statistics 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 19.19 15.562 .437 .859 

VAR00002 19.19 15.662 .407 .860 

VAR00003 19.19 15.262 .529 .855 

VAR00004 19.19 15.162 .560 .853 

VAR00005 19.19 15.162 .560 .853 

VAR00006 19.19 15.162 .560 .853 

VAR00007 19.10 15.390 .431 .860 

VAR00008 19.10 14.990 .544 .854 

VAR00009 19.29 16.014 .388 .861 

VAR00010 19.14 15.129 .532 .855 

VAR00011 19.19 15.762 .377 .862 

VAR00012 19.24 14.590 .815 .843 

VAR00013 19.10 15.590 .376 .862 

VAR00014 19.10 14.990 .544 .854 

VAR00015 19.05 15.448 .399 .861 

VAR00016 19.00 15.000 .509 .856 

 

C. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 136 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .96575104 

Most Extreme Differences Absolute .191 

Positive .162 

Negative -.191 

Test Statistic .191 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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D. Karakteristik Responden dan Univariat 

Statistics 

 

Pengetah

uan Sikap 

Status

_Vaksi

nasi Paritas Usia Pekerjaan 

Pendid

ikan_T

erakhir 

Pendapatan

_Perbulan 

N Valid 136 136 136 136 136 136 136 136 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean .66 .68 1.58 1.59 1.95 2.74 2.91 1.79 

Median 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 

Mode 1 1 2 2 2 3 3 2 

Std. Deviation .475 .467 1.119 .494 .507 .505 .704 .734 

Sum 90 93 215 216 265 372 396 243 

Percentiles 25 .00 .00 .00 1.00 2.00 3.00 3.00 1.00 

50 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 

75 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ≤20 Tahun 21 15.4 15.4 15.4 

20-35 Tahun 101 74.3 74.3 89.7 

>35 Tahun 14 10.3 10.3 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

 

Paritas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Primipara 56 41.2 41.2 41.2 

Multipara 80 58.8 58.8 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS 4 2.9 2.9 2.9 

Non-PNS 28 20.6 20.6 23.5 

Tidak Bekerja/IRT 104 76.5 76.5 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
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Pendidikan_Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 7 5.1 5.1 5.1 

SMP/MTs Sederajat 19 14.0 14.0 19.1 

SMA/MA Sederajat 89 65.4 65.4 84.6 

Perguruan Tinggi 21 15.4 15.4 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

 

 

Pendapatan_Perbulan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <Rp. 1.000.000,- 54 39.7 39.7 39.7 

Rp. 1.000.000-Rp. 3.000.000 57 41.9 41.9 81.6 

>Rp. 3.000.000,- 25 18.4 18.4 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

 

 

Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Tahu/Tidak 46 33.8 33.8 33.8 

Ya 90 66.2 66.2 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

 

 

 

Sikap 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Negatif 37 27.2 27.2 27.2 

Positif 99 72.8 72.8 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
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Status_Vaksinasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Melakukan Vaksinasi 38 27.9 27.9 27.9 

Melakukan Vaksinasi 98 72.1 72.1 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

 

 

 

E. Analisis Bivariat 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pengetahuan * Tindakan 136 100.0% 0 0.0% 136 100.0% 

Sikap * Tindakan 136 100.0% 0 0.0% 136 100.0% 

 

Crosstab 

Count  

 

Tindakan 

Total 

Tidak 

Melakukan 

Vaksinasi 

Melakukan 

Vaksinasi 

Pengetahuan Kurang 26 20 46 

Baik 12 78 90 

Total 38 98 136 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 28.201a 1 .000   

Continuity Correctionb 26.097 1 .000   
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Likelihood Ratio 27.466 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

27.994 1 .000 
  

N of Valid Cases 136     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.85. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Crosstab 

Count   

 

Tindakan 

Total 

Tidak 

Melakukan 

Vaksinasi 

Melakukan 

Vaksinasi 

Sikap Negatif 23 14 37 

Positif 15 84 99 

Total 38 98 136 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 29.564a 1 .000   

Continuity Correctionb 27.275 1 .000   

Likelihood Ratio 27.835 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 29.346 1 .000   

N of Valid Cases 136     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.34. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 8: Dokumentasi  
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