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ABSTRAK 

Nama   : Sarlinda 

NIM  : 70200119013 

Judul : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan 

Pemberian Imunisasi BCG (Bacillus Calmette Guerin) pada 

Bayi di Puskesmas Lamurukung 

 

Imunisasi BCG (Bacillus Calmette Guerin) merupakan imunisasi yang 

dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah penyakit TBC pada bayi yang 

menjadi salah satu masalah kesehatan global yang terus meningkat. Ada beberapa 

faktor yang berhubungan dengan cakupan pemberian imunisasi BCG. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di Puskesmas Lamurukung 

Kabupaten Bone Tahun 2023. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik 

menggunakan desain cross-sectional. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 182 

responden yang merupakan ibu bayi. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

accidental sampling dengan analisis data univariat dan bivariat menggunakan uji 

chi square. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan 

(p-value = 0.000), pengetahuan (p-value = 0.000), kepercayaan (p-value = 0.003) 

dan dukungan keluarga (p-value = 0.021) terhadap kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi. Sedangkan paritas (p-value = 0.587) dan 

keterjangkauan tempat imunisasi (p-value= 0.734) tidak terdapat hubungan 

signifikan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di Puskesmas 

Lamurukung Kabupaten Bone Tahun 2023.  

Upaya peningkatan cakupan imunisasi BCG dapat dilakukan dengan cara 

petugas kesehatan selalu memperhatikan ketersediaan vaksin BCG, serta 

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Serta diharapkan lebih 

menjaring masyarakat dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi  BCG dengan 

prinsip promotif dan preventif. 

Kata Kunci : Kepatuhan, Imunisasi BCG, Ibu Bayi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut WHO (World Health Organization) pada tahun 2019, imunisasi 

adalah cara sederhana, aman dan efektif untuk melindungi seseorang dari penyakit 

berbahaya, sebelum bersentuhan dengan agen penyakit, (WHO,2019). Adapun 

menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Imunisasi, mendefinisikan bahwa imunisasi adalah suatu upaya 

untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap 

suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak 

akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Program imunisasi mewajibkan 

seseorang untuk divaksinasi untuk melindungi masyarakat dari penyakit. 

(Kemenkes RI, 2017).  

Target pencapaian UHC (Universal Health Coverage) pada tahun 2030 

dilakukan dengan salah satu strategi yaitu adanya agenda imunisasi 2030, yang 

program imunisasi diposisikan sebagai penunjang utama pemenuhan hak dasar 

masyarakat untuk memperoleh kesehatan dan sebagai investasi masa depan dalam 

menciptakan lingkungan yang sehat, dunia yang lebih aman dan sejahtera bagi 

semua (WHO, 2021). Pada tahun 2015, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

melaporkan bahwa 56 dari 194 negara anggota WHO, termasuk Indonesia, belum 

mencapai target global cakupan imunisasi bayi sebesar 90%. Di seluruh dunia, 

sekitar 1 dari 5 anak, atau 21,8 juta anak, tidak menerima imunisasi yang dapat 

menyelamatkan nyawa mereka (Pusdiknakes, 2016). Hingga saat ini, imunisasi 
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adalah salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling murah dan penting 

untuk mengurangi morbiditas dan kematian anak. Dari tahun 2000 hingga 2015, 

imunisasi menurunkan angka kematian anak terbesar karena penurunan penyakit 

yang dapat dicegah (WHO, 2018). 

Imunisasi dapat mencegah beberapa penyakit menular, seperti TBC, hepatitis 

B, difteri, pertussis, tetanus, campak, radang selaput otak, polio, dan radang paru-

paru. Kondisi anak dapat melindungi mereka dari berbagai penyakit berbahaya 

yang dapat menyebabkan kematian atau morbiditas jika tidak divaksinasi. Di 

Indonesia, program imunisasi telah dimulai sejak tahun 1956. Salah satu upaya 

untuk mencegah penyakit melalui imunisasi adalah Program Pengembangan 

Imunisasi (PPI), yang dijalankan oleh kementerian kesehatan pada anak-anak. 

Program imunisasi ini mencakup satu kali HB-0, satu kali BCG, tiga kali DPT-

HB, empat kali polio, dan satu kali campak (Yulinda et al., 2021).  

Imunisasi BCG, atau Bacillus Calmette-Guerin, adalah salah satu cara untuk 

mencegah penyakit infeksi pada saluran pernafasan dan paru-paru. Bayi diberi 

imunisasi BCG saat berusia kurang dari 3 bulan guna mencegah penyakit 

Tuberkulosis (TBC).  WHO (World Health Organization)  di tahun 2022 

menyatakan cakupan imunisasi BCG pada tahun 2019 yaitu 88%, pada 2020 yaitu 

85% dan di tahun 2021 menurun menjadi 84%. Data tersebut menunjukkan 

adanya perubahan yang signifikan terhadap cakupan imunisasi BCG di dunia 

(WHO, 2022).  

Kuman Mycobacterium Tuberculosis merupakan penyebab penyakit TBC 

yang menyebar dari penderita TB melalui udara, penyakit TB telah menyerang 
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hampir seperempat penduduk dunia, yang mana penduduk dewasa sekitar 89% 

menderita TBC dan anak-anak sekitar 11% penderitanya. Penyakit TBC masih 

menjadi penyebab kematian tertinggi setelah HIV/AIDS sampai saat ini, serta 

menjadi penyebab utama kematian di dunia diantara 20 penyebab lainnya. Secara 

global, diperkirakan 9,9 juta orang penderita TBC pada tahun 2020. Indonesia 

merupakan peringkat ketiga setelah India dan China sebagai penderita TBC 

tertinggi di dunia (WHO, 2021). 

Estimasi mortalitas TB yang terbitkan oleh WHO pada tahun 2020 untuk 

periode 2000-2019 menggunakan data penyebab kematian dari sistem registrasi 

vital nasional atau survey kematian untuk 123 negara, yang secara kolektif 

menyumbang 60% dari perkiraan jumlah kematian TB secara global pada tahun 

2019. Sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu sekitar 85% 

kematian akibat TB. Adapun target pengurangan 35% dalam jumlah kematian TB 

antara tahun 2015 dan 2020, namun hanya dapat mencapai 9,2% disebabkan 

karena tantangan pandemi Covid-19. Secara geografis, sebagian besar kasus TB 

pada tahun 2020 terjadi di Asia Tenggara (43%), Afrika (25%), dan Pasifik Barat 

(18%). Mediterania Timur (18%), Amerika (3%), dan Eropa (2,3 %). (WHO, 

2021). 

Penurunan cakupan imunisasi rutin di Indonesia telah terjadi berdasarkan data 

lima tahun terakhir. Imunisasi tersebut yaitu imunisasi dasar lengkap dan 

imunisasi lanjutan baduta, dengan perubahan yang cukup signifikan data lima 

tahun terakhir menunjukkan capaian imunisasi dasar lengkap yaitu capaian 92.0% 

dengan target 92,0% di tahun 2017, capaian 92,0% dengan target 92,5% di tahun 
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2018, capaian 93,7% dengan target 93,0% di tahun 2019, capaian 84,2% dengan 

target 92,9% di tahun 2020 dan capaian 84,2% dengan target 93,6% di tahun 

2021. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan di tahun 

2021 dan mengalami stagnasi di tahun 2021 yang masih jauh dari target capaian. 

Jadi, dari 2019 hingga 2021, sekitar 1,7 juta bayi belum menerima vaksinasi dasar 

lengkap (Kemenkes RI, 2022). 

Data nasional menunjukkan bahwa imunisasi BCG yang juga merupakan 

bagian dari imunisasi dasar lengkap memiliki cakupan persentase 87,6% pada 

tahun 2013 sedangkan di tahun 2018 yaitu 86,9% (Riskesdas, 2018).  Tahun 2021 

yaitu 88,7% dan di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan 91,4% (BPS, 

2022). Adapun data kejadian TB yang dapat dicegah dengan imunisasi BCG, 

ditemukan sebanyak 397.377 kasus tuberculosis di tahun 2021 yang meningkat 

dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 351.936 kasus. Cakupan penemuan dan 

pengobatan kasus Tuberkulosis pada tahun 2021 juga belum mencapai target yang 

yaitu 49% karena masih berada di angka 47,1% (Kemenkes RI, 2021). 

Indonesia mengobati tuberkulosis atau TBC sejak dini dengan memberikan 

imunisasi BCG kepada bayi. Menurut provinsi, jumlah kasus tuberkulosis rata-

rata per 100 orang pada tahun 2021 adalah 146, dengan kasus tertinggi di Papua 

268 dan yang terendah di Bali 69. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi 

dengan jumlah kasus yang paling tinggi, dengan 165 kasus (Kemenkes RI, 2021). 

Cakupan imunisasi BCG di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 mencapai 

101,1%, tetapi turun menjadi 94,36% pada tahun 2022 (BPS, 2022). 
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Cakupan imunisasi BCG pada bayi di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yaitu 

rata-rata 89,57%, dengan kabupaten/kota dengan cakupan tiga tertinggi yaitu Tana 

Toraja (112,19%), Luwu (108,80%), dan Palopo 105,09%. Adapun tiga 

kabupaten/kota dengan cakupan terendah yaitu Bone (61,64%, Bulukumba 

67,78% dan Pare-Pare 68,71%. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi 

kabupaten bone untuk meningkatkan cakupan imunisasi BCG, dimana kabupaten 

bone sendiri memiliki 38 puskesmas sedangkan cakupannya masih berada di 

posisi terendah (61,64%) dengan jumlah 8.281 bayi (Dinkes SulSel, 2021). 

Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan dan memiliki 38 puskesmas. Dengan 

1.288 kasus TBC, Puskesmas Lamurukung menempati posisi terendah dengan 

58,7%, setelah Puskesmas Gaya Baru di Kecamatan Tellu Limpoe (64.4%) 

(Dinkes Bone, 2022). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat sejumlah 

faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya cakupan imunisasi termasuk 

imunisasi BCG.  

Penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan dan sikap memiliki 

hubungan terhadap kepatuhan pemberian imunisasi BCG (Ariyani, 2019). 

Terdapat hubungan pengetahuan, sikap dan dukungan suami terhadap pemberian 

imunisasi BCG pada bayi (Nopiska Lilis et al., 2019). Pekerjaan, Pendidikan, 

status ekonomi, jumlah anak, penolong persalinan dan mendapat akses internet, 

serta kunjungan Antenatal Care  memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kelengkapan imunisasi (Syafriyanti & Achadi, 2022).Ada beberapa faktor lain 

yang mempengaruhi kepatuhan imunisasi BCG seperti usia ibu, tempat tinggal, 
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kunjungan Antenatal Care, tempat persalinan, pekerjaan dan indeks kekayaan 

(Tsehay et al., 2019). 

Peneliti melakukan penelitian tentang "Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas 

Lamurukung Kabupaten Bone Tahun 2023" berdasarkan uraian yang telah 

dipaparkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja 

yang berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di 

wilayah tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat hubungan pekerjaan ibu terhadap kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi? 

2. Apakah terdapat hubungan paritas terhadap kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi? 

3. Apakah terdapat hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi? 

4. Apakah terdapat hubungan kepercayaan terhadap kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi? 

5. Apakah terdapat hubungan keterjangkauan tempat imunisasi terhadap 

kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi? 

6. Apakah terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap pemberian 

kepatuhan imunisasi BCG pada bayi? 

   



7 

 

 

C. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis Nol (Ho) : 

a. Tidak terdapat hubungan pekerjaan ibu terhadap kepatuhan 

pemberian imunisasi BCG pada bayi 

b. Tidak terdapat hubungan paritas terhadap kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi 

c. Tidak terdapat hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan 

pemberian imunisasi BCG pada bayi 

d. Tidak terdapat hubungan kepercayaan terhadap kepatuhan 

pemberian imunisasi BCG pada bayi 

e. Tidak terdapat hubungan keterjangkauan tempat imunisasi terhadap 

kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi 

f. Tidak terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap pemberian 

kepatuhan imunisasi BCG pada bayi 

2. Hipotesis alternatif (Ha): 

a. Terdapat hubungan pekerjaan ibu terhadap kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi 

b. Terdapat hubungan paritas terhadap kepatuhan pemberian imunisasi 

BCG pada bayi 

c. Terdapat hubungan pengetahuan ibu terhadap kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi 

d. Terdapat hubungan kepercayaan ibu terhadap kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi 
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e. Terdapat hubungan keterjangkauan tempat kepatuhan imunisasi 

terhadap pemberian imunisasi BCG pada bayi 

f. Terdapat hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan 

pemberian imunisasi BCG pada bayi 

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Variabel Independen atau Bebas 

a. Pekerjaan 

 Pekerjaan adalah keseharian yang dilakukan oleh ibu bayi guna 

memperoleh penghasilan atau pendapatan. Kriteria objektif pekerjaan 

terdiri dari 2 yaitu: 

1) Tidak Bekerja 

2) Bekerja 

b. Paritas 

 Paritas adalah jumlah anak yang dimiliki oleh responden. Kriteria 

objektif paritas dengan skala pengukuran ordinal ada 2 yaitu:  

1) Primipara : memiliki satu anak 

2) Multipara : memiliki lebih dari satu anak  

c. Pengetahuan  

 Pengetahuan adalah pengetahuan ibu tentang imunisasi BCG, 

instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berjumlah 7 pertanyaan. 

Kriteria objektif pengetahuan pengukuran ordinal terdiri dari 2 yaitu: 

1) Kurang ( skor responden < 3.5) 

2) Cukup ( skor responden ≥ 3.5) 
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Adapun aspek pengukuran pengetahuan ibu adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 

 

a. Skala Pengukuran: Skala 

Guttman 

b. Jumlah Kategori: 2 (Cukup 

dan Kurang) 

c. Jumlah Pertanyaan: 7 

d. Skor Tertinggi 7 

e. Skor Terendah : 0 

Penentuan Skoring: 

 

Range  = Skor Maksimal – Skor 

Minimal 

  = 7 – 0  

xx  = 7  

Interval  = Range/Jumlah Kategori 

= 7/2 

= 3.5  

 

Kriteria Pilihan = Skor Maksimal- 

Interval 

= 7 – 3.5 

= 3.5  

Berdasarkan penjabaran perhitungan penentuan skoring kriteria 

pengetahuan ibu ditentukan  kriteria objektif dari variabel tersebut yaitu 

untuk pengetahuan kategori kategori kurang bila skor responden < 3.5 dan 

cukup apabila skor responden ≥ 3.5 

d. Kepercayaan  

 Kepercayaan adalah keyakinan ibu terhadap imunisasi. Alat ukur 

menggunakan kuesioner yang berjumlah 4 pertanyaan. Kriteria objektif 

kepercayaan dengan skala pengukuran ordinal terdiri dari 2 yaitu:  

1) Tidak percaya (skor responden < 2) 

2) Percaya (skor responden ≥ 2) 

Adapun aspek pengukuran kepercayaan ibu adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 

 

a.  Skala Pengukuran: Skala  

Guttman 

b.  Jumlah Kategori: 2 (Percaya 

dan Tidak Percaya 

c.  Jumlah Pertanyaan: 5 

d.  Skor Tertinggi: 10 

Penentuan Skoring: 

 

Range = Skor Maksimal- Skor 

Minimal  

  = 4 – 0  

xx  = 4 

Interval  = Range/Jumlah Kategori 

= 4/2 
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e.  Skor Terendah : 5 = 2  

Kriteria Pilihan = Skor Maksimal- 

Interval 

= 4 -2 

= 2 

Berdasarkan penjabaran perhitungan penentuan skoring kriteria 

kepercayaan ibu ditentukan  kriteria objektif dari variabel tersebut yaitu 

untuk kategori tidak percaya apabila skor responden < 2 dan kategori 

percaya apabila skor responden ≥ 2. 

e. Keterjangkauan tempat imunisasi 

 Keterjangkauan tempat imunisasi adalah persepsi responden terhadap 

penjangkauan tempat pelayanan imumisasi tempat tinggal. Alat ukur 

menggunakan kuesioner yang berjumlah 2 pertanyaan. Kriteria objektif 

keterjangkauan tempat imunisasi dengan skala pengukuran ordinal terdiri 

dari 2 yaitu : 

1) Tidak Terjangkau ( skor responden < 5) 

2) Terjangkau (skor responden ≥ 5) 

Adapun aspek Pengukuran Keterjangkauan Tempat Pelayanan 

Imunisasi adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 

 

a. Skala Pengukuran: Skala 

Likert 

b. Jumlah Pilihan : 4  

c. Jumlah Pertanyaan: 2 

d. Skor Tertinggi : 8 

e. Skor Terendah : 2 

Penentuan Skoring: 

 

Range = Skor Maksimal- Skor 

Minimal 

  = 8 – 2  

xx  = 6  

Interval  = Range/Jumlah Kategori 

= 6/2 

= 3  

Kriteria Pilihan = Skor Maksimal- 

Interval 

= 8-3 

= 5  
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Berdasarkan penjabaran perhitungan penentuan skoring kriteria 

keterjangkauan tempat imunisasi ditentukan  kriteria objektif dari variabel 

tersebut yaitu untuk kategori tidak terjangkau apabila skor responden < 5 dan 

kategori terjangkau apabila skor responden ≥ 5. 

f. Dukungan keluarga 

 Dukungan keluarga adalah dukungan atau dorongan yang diberikan 

oleh keluarga terhadap ibu bayi dalam kegiatan imunisasi. Alat ukur yang 

digunakan adalah  kuesioner yang berjumlah 5 pertanyaan. Kriteria 

objektif dukungan keluarga dengan skala pengukuran ordinal terdiri dari 2 

yaitu: 

1) Tidak didukung  ( skor responden < 2.5) 

2) Didukung ( skor responden ≥ 2.5) 

Adapun aspek pengukuran dukungan keluarga adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 

 

a. Skala Pengukuran: Skala 

Guttman 

b. Jumlah Kategori: 2 

(Didukung dan Tidak 

Didukung) 

c. Jumlah Pertanyaan: 6 

d. Skor Tertinggi 6 

e. Skor Terendah : 0 

Penentuan Skoring: 

 

Range  = Skor Maksimal – Skor 

Minimal 

  = 5 – 0  

xx  = 5  

Interval  = Range/Jumlah Kategori 

= 5/2 

= 2.5  

 

Kriteria Pilihan = Skor Maksimal- 

Interval 

= 5-2.5 

= 2.5  

Berdasarkan penjabaran perhitungan penentuan skoring kriteria dukungan 

keluarga ditentukan kriteria objektif dari variabel tersebut yaitu untuk 
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kategori tidak didukung apabila skor responden < 2.5 dan kategori didukung 

apabila skor responden ≥ 2.5. 

2. Variabel Dependen atau Terikat 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi yang dapat dikatakan patuh  apabila bayi diberi 

imunisasi BCG dan tidak patuh apabila bayi tidak diimunisasi BCG.  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di 

Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone Tahun 2023. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui hubungan antara pekerjaan dengan kepatuhan 

pemberian imunisasi BCG pada bayi 

b. Mengetahui hubungan antara paritas dengan kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi 

c. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan 

pemberian imunisasi BCG pada bayi 

d. Mengetahui hubungan antara kepercayaan dengan kepatuhan 

pemberian imunisasi BCG pada bayi 

e. Mengetahui hubungan antara keterjangkauan tempat imunisasi 

dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi 
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f. Mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan 

pemberian imunisasi BCG pada bayi 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi responden: 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan, motivasi 

pada responden yang memiliki manfaat dalam meningkatkan cakupan 

imunisasi BCG pada bayi. 

2. Bagi teoritis: 

Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan 

ide atau solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan pemenuhan cakupan 

BCG pada bayi. 

3. Bagi praktis: 

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan kajian 

keilmuan yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan 

pemberian imunisasi  BCG pada bayi.   



14 

 

 

G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Kajian Pustaka  

No Penulis 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metodeologi Penelitian Hasil Penelitian 

1 Rhipiduri 

Rivanica, 

Inna 

Hartina 

Program 

(2020) 

Pemberian Imunisasi 

Bcg Pada Bayi (1-3 

Bulan) Berdasarkan 

Tingkat Pengetahuan 

dan Sikap Ibu 

  

Variabel  Independen  

(X) adalah pengetahuan 

dan sikap. 

 

Variabel Dependen (Y) 

adalah pemberian 

imunisasi BCG 

Jenis penelitian 

kuantitatif anatik dengan 

rancangan cross 

sectional. Analisis data 

univariat dan bivariat. 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat korelasi pengetahuan 

dan sikap terhadap pemberian 

imunisasi BCG pada bayi 

dengan masing-masing nilai 

(p=0.026) 

 

2 Farida 

Ariyani 

(2019) 

Hubungan 

Pengetahuan Dan 

Sikap Ibu Tentang 

Imunisasi Bcg 

Dengan Pemberian 

Imunisasi Bcg Pada 

Bayi Usia 0-2 Bulan 

Di Puskesmas Pauh 

Padang. 

Variabel  Independen  

(X) adalah pengetahuan 

dan sikap. 

 

Variabel Dependen (Y) 

adalah pemberian 

imunisasi BCG pada 

bayi 0-2 bulan 

Jenis penelitian adalah 

kuantitatif 

menggunakan analisis 

data univariat dan 

bivariat. 

Hasil penelitian menunjukan 

terdapat hubungan sikap namun 

tidak tidak terdapat hubungan 

pengetahuan terhadap pemberian 

imunisasi BCG pada bayi usia 0-

2 bulan   

3 Yulinda, 

Maryaton, 

Nova 

Hasbani 

Prima Dewi 

(2021) 

Hubungan 

Pengetahuan dan 

Sikap Orang Tua 

dengan Pemberian 

Imunisasi BCG pada 

Bayi Usia 0-3 Bulan 

Variabel  Independen  

(X) adalah pengetahuan 

dan sikap orangtua 

 

Variabel Dependen (Y) 

adalah pemberian 

Penelitian yang 

digunakan adalah 

analitik dengan 

rancangan bedah 

lintang. Analisis data 

univariat dan bivariat. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan 

pengetahuan dan Sikap Orang 

Tua dengan Pemberian 

Imunisasi BCG pada Bayi Usia 

0-3 Bulan di Wilayah Kerja 
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No Penulis 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metodeologi Penelitian Hasil Penelitian 

di Wilayah Kerja 

Puskesmas Bireum 

Bayeun Kabupaten 

Aceh Timur 

imunisasi BCG pada 

bayi 0-3 bulan 

Puskesmas Bireum Bayeun 

Kecamatan Bireum Bayeun 

Kabupaten Aceh Timur Tahun 

2018 

4 Fatwiany 

(2022)  

Pengetahuan Dan 

Sikap Ibu Tentang 

Pemberian Imunisasi 

Bcg Pada Bayi Di 

Klinik Pratama Hanafi 

Medan.  

Variabel  Independen  

(X) adalah pengetahuan 

dan sikap ibu 

 

Variabel Dependen (Y) 

adalah pemberian 

imunisasi BCG pada 

bayi 

Metode penelitian 

deskriptif dengan 

metode pengambilan 

sampel Accidental 

sampling. Analisis data 

univariat. 

Penelitian memperoleh hasil 

bahwa dari 40 responden, 5 

pengetahuan ibu tentang 

pemberian imunisasi pada bayi 

berada pada kategori kurang. 

Sikap responden tentang 

pemberian BCG pada bayi 

terutama dikategorikan ke dalam 

kategori reseptif. 

5 Dewi 

Nopiska 

Lilis Elma 

Melia Sari, 

Uci Lestari 

(2019) 

 

Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan 

Cakupan Imunisasi 

BCG Pada Bayi Di 

Desa Bukit Beringin. 

Variabel Independen 

(X) adalah 

pengetahuan, sikap, 

dukungan suami 

 

Variabel Dependen (Y) 

adalah pemberian 

imunisasi BCG 

Metode penelitian ini 

merupakan penelitian 

analitik. Analisis data 

univariat dan bivariat.   

Ada hubungan antara 

pengetahuan (X² hitung 11,072), 

sikap (X² hitung 6,583), dan 

dukungan suami (X² hitung 

21,664) dengan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi di 

Desa Bukit Beringin Wilayah 

Kerja Puskesmas Bangko Barat 

Tahun 2019. 

6 Lina Kristia 

Winda 

Situmorang, 

Juliana 

Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Dan 

Sikap Suami 

Terhadap Pemberian 

Variabel Independen 

(X) adalah tingkap 

pengetahuan, dan sikap 

suami 

Jenis penelitian ini yaitu 

analitik korelatif yaitu 

menganalisa hubungan 

antara variabel dengan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hubungan antara 

pengetahuan dan sikap suami 

dalam pemberian imunisasi 
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No Penulis 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metodeologi Penelitian Hasil Penelitian 

Munthe 

(2019) 

Imunisasi Bcg Pada 

Bayi di Desa Lumban 

Suhi Kecamatan 

Pagururan Kabupaten 

Samosir.  

 

 

Variabel Dependen (Y) 

adalah pemberian 

imunisasi BCG pada 

bayi 

rancangan cross 

sectional dengan 

menggunakan data 

primer yang didapat dari 

kuesioner. Analisis data 

univariat dan bivariat. 

BCG pada bayi. 

7 A. Suyatni 

Musrah, 

Noordianiw

ati (2021) 

Hubungan 

Pengetahuan, Sikap, 

dan Dukungan Suami 

Dengan Kepatuhan 

Imunisasi Bcg Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Tiong 

Ohang Tahun 2021. 

Variabel Independen 

(X) adalah 

pengetahuan, sikap dan 

dukungan suami 

 

Variabel Dependen (Y) 

adalah kepatuhan 

imunisasi BCG  

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah penelitian 

kuantitatif dengan 

pendekatan cross 

sectional. Analisis data 

univariat dan bivariat. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan 

dan dukungan suami dengan 

kelengkapan imunisasi BCG, 

tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara sikap ibu 

dengan kelengkapan imunisasi 

BCG. 

8 Arfan Nur,  

Nurhumayr

ah (2021) 

Studi Analitik 

Kelengkapan 

Imunisasi pada Bayi 

0-11 Bulan di Desa 

Lamuru Kecamatan 

Tellu Siattinge 

Kabupaten Bone. 

Variabel Independen 

(X) adalah 

Pengetahuan, status 

pekerjaan, budaya, 

dukungan keluarga 

 

Variabel dependen 

(Y)adalah status 

kelengkapan imunisasi 

dasar 

Metode penelitian 

menggunakan Cross 

Sectional study dengan 

rancangan penelitian 

analitik kuantitatif. 

Analisis data univariat 

dan bivariat. 

Hasil analisis menunjukkan 

terdapat Terdapat Pengaruh 

antara pengetahuan dengan 

kelengkapan imunisasi dasar 

pada bayi di Desa Desa Lamuru 

Kecamatan Tellu siattinge Kab. 

Bone, (p value = 0,000). 

Terdapat Pengaruh antara status 

pekerjaan dengan kelengkapan 

imunisasi dasar pada bayi di 

Desa Desa Lamuru Kecamatan 
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No Penulis 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metodeologi Penelitian Hasil Penelitian 

Tellu siattinge Kab. Bone, (p 

value = 0,000). Terdapat 

Pengaruh antara budaya dengan 

kelengkapan imunisasi dasar 

pada bayi di Desa Desa Lamuru 

Kecamatan Tellu siattinge Kab. 

Bone, (p value = 0,001) 

sementara dukungan keluarga 

tidak terdapat pengaruh dengan 

kelengkapan imunisasi dasar 

pada bayi di Desa Desa Lamuru 

Kecamatan Tellu siattinge Kab. 

Bone, (p value = 0,579).  

9 Annisa 

Khoriah 

(2019) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Ibu 

dalam Pemberian 

Imunisasi BCG di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Sembawa 

Kabupaten Banyuasin 

Tahun 2019.  

Variabel Independen 

(X) adalah pendidikan, 

pengetahuan, pekerjaan. 

 

Variabel Dependen 

adalah pemberian 

imunisasi BCG.  

Metode kuantitatif 

dengan desain penelitian 

ini yaitu desain cross 

sectional, dengan  

jumlah sampel 51 

responden. Analisis data 

univariat dan bivariat. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara 

pendidikan dengan pemberian 

imunisasi BCG, (p value 0,000). 

Ada hubungan antara pekerjaan 

dengan pemberian imunisasi 

BCG, (p value 0,013). Ada 

hubungan antara pengetahuan 

dengan pemberian imunisasi 

BCG, (p value 0,009). 

10 Willyana 

Syafriyanti, 

Anhari 

Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan 

Imunisasi Dasar 

Variabel independen 

(X) adalah Pendidikan, 

letak wilayah, 

Penelitian  kuantitatif 

dengan desain penelitian 

cross-sectional, 

Pendidikan, status ekonomi, 

jumlah anak, penolong 

persalinan dan mendapat akses 
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No Penulis 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metodeologi Penelitian Hasil Penelitian 

Achadi 

(2022) 

Lengkap pada Anak 

Usia 12-23 Bulan di 

Indonesia. 

pekerjaan, status 

ekonomi, jumlah anak, 

kunjungan ANC, 

penolong persalinan, 

mendapat akses internet 

 

Variabel Dependen 

adalah imunisasi dasar 

lengkap 

menggunakan data 

sekunder dari Survei 

Demografi Kesehatan 

Indonesia (SDKI) 2017. 

Analisis data univariat, 

bivariate dan 

multivariat. 

internet memiliki hubungan 

yang signifikan dengan 

imunisasi dasar lengkap (p-value 

<0,05). Kunjungan ANC 

merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap imunisasi 

dasar lengkap pada anak usia 12-

23 bulan di Indonesia. 

11 Kusnanto, 

Hidayat 

Arifin, 

Tulia 

Kurniawati 

(2020) 

Determinant of BCG 

Vaccine coverage 

among Indonesia 

Children aged 0-2 

months 

Variabel independen (x) 

adalah usia ibu, 

penggunaan 

kontrasepsi, kunjungan 

ke fasilitas kesehatan 

dalam 6 bulan terakhir, 

pendidikan, status 

ekonomi, tempat 

tinggal, jarak. 

Variabel Dependen (Y) 

adalah cakupan 

imunisasi BCG.  

 Jenis penelitian 

Kuantitatif, analitik 

dengan desain cross 

sectional. Analisis 

univariat, bivariate dan 

multivariat 

Prevalensi cakupan vaksin BCG 

pada anak Indonesia usia 0-2 

bulan adalah 45,96%. Usia ibu 

(AOR= 1,76;95%CI), 

penggunaan kontrasepsi (AOR= 

4,24;95%CI) dan kunjungan ke 

fasilitas kesehatan dalam 6 bulan 

terakhir(AOR=1,72;95%CI) 

dikaitkan dengan cakupan 

vaksin BCG pada anak 

Indonesia usia 0-2 bulan. 

Namun, pendidikan, status 

ekonomi, tempat tinggal, dan 

jarak tidak berhubungan 

signifikan dengan vaksin BCG.  

12 Asmamaw 

Ketemaw 

Determinants of BCG 

Vaccination coverage 

Variabel independen 

(X) adalah usia, tempat 

Penelitian kuantitatif 

dengan desain cross 

Dari peserta penelitian 
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No Penulis 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metodeologi Penelitian Hasil Penelitian 

Tsehay, 

Getasew 

Tadesse 

Worku, 

Yihun 

Mulugeta 

Alemu 

(2019) 

in Ethiopia: cross-

sectional survey 

tinggal, kunjungan 

ANC, tempat 

persalinan, pekerjaan 

dan indeks kekayaan. 

Variabel dependen (Y) 

adalah cakupan 

imunisasi BCG 

 

sectional. Analisis 

univariat, bivariate dan 

multivariat. 

(n=5304), mayoritas berusia 

antara 20 dan 34 tahun 

(73,8%).  Prevalensi vaksinasi 

BCG adalah 63,6% (n=3373) 

dan cakupan vaksinasi BCG 

pada penduduk perkotaan lebih 

tinggi (88%) dibandingkan 

penduduk perdesaan 

(57,3%). Usia ibu antara 20 

hingga 34 (Adjusted odds ratio 

(AOR)=1,48; 95% CI: 1,13 

hingga 1,93) dan antara 35 

hingga 49 (AOR=1,83; 95% CI: 

1,35 hingga 2,46). Ibu yang 

menetap di perkotaan memiliki 

kemungkinan dua kali lebih 

besar untuk memvaksinasi 

anaknya dibandingkan ibu yang 

tinggal di pedesaan (AOR=1,94; 

95% CI: 1,45 hingga 2,60). Ibu 

dengan kunjungan antenatal 

lebih tinggi menunjukkan 
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No Penulis 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metodeologi Penelitian Hasil Penelitian 

vaksinasi BCG, Antenatal Care 

(ANC) 4 dan lebih tinggi 

(AOR=3,48; 95% CI: 2,91 

hingga 4,15). Vaksinasi BCG 

lebih tinggi pada ibu yang 

melahirkan di fasilitas kesehatan 

lembaga swadaya masyarakat 

daripada di rumah (AOR=2,9; 

95% CI: 1,69 hingga 

4,96). Pekerjaan ibu dan indeks 

kekayaan juga memiliki 

hubungan yang signifikan 

dengan vaksinasi BCG. 

 

Keterbaruan penelitian yaitu variabel yang digunakan menggabungkan beberapa variabel dari beberapa peneliti, selain itu lokasi 

penelitian juga menjadi keterbaruan penelitian yaitu di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone yang belum terdapat penelitian 

sebelumnya di lokasi tersebut terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi.    
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Imunisasi BCG (Bacillus Calmette Guerin) 

1. Pengertian Imunisasi BCG  

Imunisasi adalah upaya untuk meningkatkan atau menumbuhkan 

kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit sehingga mereka tidak akan 

sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi program adalah imunisasi 

yang diwajibkan kepada seseorang sebagai anggota masyarakat untuk 

melindungi orang yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit 

yang dapat dicegah (Kemenkes RI, 2017).  

Imunisasi dengan BCG (Bacillus Calmette-Guerin) adalah vaksinasi 

yang diberikan kepada orang untuk mencegah tuberkulosis (TB) yang 

disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis Complex. Bayi di 

bawah dua bulan diberikan imunisasi BCG dengan menyuntikkan intrakutan 

pada lengan kanan di sisi atas. Setelah satu hingga dua minggu, infeksi akan 

menyebabkan bagian kulit menonjol dan kemerahan, yang kemudian menjadi 

pustule dan dapat pecah menjadi luka. Luka tersebut tidak perlu diobati 

karena akan sembuh sendiri, tetapi akan meninggalkan bekas (Kemenkes RI, 

2015) 

2. Tujuan dan Manfaat Imunisasi BCG 

Imunisasi biasanya diberikan dengan tujuan mencegah penyakit menular 

dengan sangat efektif dan mencegah penyebaran penyakit tersebut. Tujuan 

imunisasi BCG adalah untuk meningkatkan atau meningkatkan resistensi 
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seseorang untuk melawan tuberkulosis dengan menyuntikkan vaksin BCG ke 

dalam tubuh sehingga orang tersebut dapat menghasilkan antibodi spesifik 

TB sehingga, jika mereka jatuh sakit di masa depan, kondisi tidak akan 

berkembang menjadi sakit atau memburuk. Imunisasi berguna untuk 

mencegah tuberkulosis dengan merangsang kekebalan di arteri tubuh. 

Imunisasi BCG membantu bayi melindungi dari tuberkulosis karena bayi baru 

lahir tidak memiliki kekebalan terhadap tuberkulosis (Yulinda et al., 2021) 

3. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG 

Kepatuhan menurut KBBI berasal dari kata patuh yang berarti suka 

menurut perintah, taat terhadap perintah atau aturan dan berdisiplin. 

Kepatuhan berarti bersikap patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran atau aturan. 

Menurut teori Feldman kepatuhan mempunyai arti suatu perilaku seseorang 

untuk mengikuti saran medis ataupun kesehatan sesuai dengan ketuentuang 

yang diberikan (Gannika & Rima, 2018). Ada teori yang menganalisis faktor 

yang mempengaruhi atau berhubungan dengan perubahan perilaku termasuk 

kepatuhan. Salah satu  teori yang ada yaitu teori Lawrence Green (1980) 

dalam buku dengan judul Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan pada 

bagian Bab IV tulisan Andi Susilawaty (2020). Hal serupa juga termuat 

dalam buku dengan judul Ilmu kesehatan Masyarakat karya Hasnidar et al 

(2020) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh tiga 

faktor, yaitu :  
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a. Faktor Predisposisi (Predisposing Factors)  

Faktor predisposisi adalah faktor internal yang dapat mempengaruhi 

perubahan perilaku atau tindakan bagi seseorang atau masyarakat.  Umur, 

pengetahuan, sikap, pengalaman, kepercayaan, dan sebagainya menjadi 

faktor yang menjadi dasar perubahan perilaku. Berikut beberapa uraian 

terkait faktor predisposisi: 

1) Umur 

Salah satu ciri kedewasaan fisik dan kematangan kepribadian 

seseorang dapat dilihat dari umur yang memiliki hubungan yang erat 

dengan pengambilan keputusan. Pada umumnya dikatakan dewasa 

apabila berumur diatas 21 tahun  yang mampu menyelesaikan 

masalah dengan cukup baik karena tingkat emosional yang lebih 

tenang dan stabil (Gannika & Rima, 2018). Ibu yang belum dewasa 

cenderung memiliki pahaman dan tindakan yang kurang terhadap 

perilaku imunisasi, sedangkan kategori dewasa yaitu pada umur 25-

35 tahun lebih berpengalaman dan berpikir matang dalam 

pengambilan keputusan untuk pemberian imunisasi pada anaknya 

(Yuda & Nurmala, 2018). 

2) Pendidikan Ibu 

Pendidikan merupakan proses pengembangan seseorang baik 

dari pengetahuan, sikap maupun tindakan dalam kehidupan 

masyarakat. Pendidikan pada umumnya dilakukan secara formal 

namun dapat pula dilakukan secara tidak formal. Pendidikan 
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memiliki peranan dalam kehidupan rumah tangga, terutama pada ibu 

selaku orangtua anak. Ibu sebagai sosok panutan yang menanamkan 

kebiasaan terhadap perilakunya dalam lingkungan keseharian. 

Sehingga seorang ibu memiliki peranan dalam penentuan kualitas 

lingkungan keluarga. Pendidikan dapat memberi pengaruh terhadap 

cakupan imunisasi pada bayi secara signifikan. (Kharin et al., 2021). 

Pendidikan ibu sangat penting dalam pengasuhan anak karena 

peran mereka dalam keluarga sehingga membutuhkan pendidikan, 

baik formal maupun non-formal. Sangat penting bagi seorang ibu 

yang berpendidikan untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan 

baik (Aswan, 2020) 

3) Status Pekerjaan Ibu Bayi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "pekerjaan" 

sebagai sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah dan 

menjadi pokok kehidupan. Jumlah kaum wanita yang bekerja terus 

meningkat, terutama di sektor swasta. Menurut Nadjib (2018), di 

satu sisi pekerjaan mempengaruhi peningkatan pendapatan, tetapi di 

sisi lain mempengaruhi pengasuhan anak. Jika ibu bekerja, mereka 

tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menghabiskan waktu 

dan perhatian untuk membawa bayinya ke tempat pelayanan 

imunisasi, sehingga bayinya tidak akan menerima imunisasi 

(Febrianti & Efendi, 2019).  
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4) Pengetahuan Ibu 

Pengetahuan ibu bayi berasal dari tahu yang diperoleh dari 

pengindraan. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui 

mata dan telinga. Pengalaman yang diperoleh dari orang lain atau 

diri sendiri sangat penting untuk tindakan seseorang. Pengetahuan 

ibu tentang status imunisasi anak dapat menentukan tindakan 

pemberian imunisasi pada anaknya (Nopiska Lilis et al., 2019) 

5) Paritas  

Jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, baik yang 

masih hidup maupun yang telah meninggal, disebut sebagai paritas. 

Jika bayi yang dilahirkan ibu terdiri dari satu disebut primipara, 

sedangkan multipara adalah ibu yang memiliki anak lebih dari satu. 

(Kurniawan & Melaniani, 2018). 

6) Kepercayaan  

Kepercayaan atau keyakinan merupakan sesuatu yang diperoleh 

dari lingkungan sekitar yang memberikan pengaruh pada 

pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang menentukan 

kelengkapan imunisasi anak adalah keyakinan. Kepercayaann adalah 

keyakinan seseorang terhadap sesuatu, dalam hal ini imunisasi. 

Orang tua tidak percaya pada imunisasi, dapat mengakibatkan  

penolakan pemberian imunisasi pada bayi (Arfan & Nurhumayrah, 

2021).  
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b. Faktor Pendukung (Enabling Factors)  

Faktor pendukung termasuk sarana dan prasarana seperti jarak dan 

keterjangkauan serta kondisi jalan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Faktor-faktor ini dapat menjadi motivasi untuk melakukan sesuatu atau 

dorongan untuk melakukan sesuatu.. 

1) Jarak dan Keterjangkauan  

Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi adalah jarak yang 

ditempuh responden dari fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, 

Puskesmas, Posyandu, dll. Tidak mau memberikan imunisasi kepada 

anaknya di fasilitas kesehatan dapat disebabkan oleh ketidaktahuan 

atau ketidaktahuan tentang manfaat imunisasi bagi anak. Penyebab 

lain hal tersebut karena rumah mereka terlalu jauh dari fasilitas 

kesehatan tempat imunisasi anak. Karena itu, karena lokasi 

pelayanan terlalu jauh, seseorang mungkin tidak dapat pergi ke 

fasilitas kesehatan karena biaya transportasi (Astuti, 2021). 

2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Fasilitas pelayanan kesehatan, seperti yang didefinisikan dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, adalah 

alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun 

rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, 
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dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan termasuk 

puskesmas, posyandu, klinik, dan rumah sakit  

c. Faktor Penguat ( Reinforcing Factors)  

Faktor penguat merupakan faktor yangmendorong orang melakukan 

sesuatu yang dorongan berasal dari orang lain. Seringkali ada orang yang 

tahu dan mampu berperilaku tetapi tidak melakukannya karena beberapa 

faktor dapat memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya :  

1) Petugas Imunisasi  

Program imunisasi dilakukan oleh petugas  yang biasanya 

dikirim dari puskesmas, biasanya dokter atau bidan, terutama bidan 

desa. Dukungan dari tenaga kesehatan dalam bentuk pelatihan 

tentang imunisasi sangat penting. Salah satu cara terbaik untuk 

meningkatkan kesehatan yang terkait dengan vaksinasi adalah 

dengan memberikan pendidikan kepada tenaga kesehatan. (Hafid et 

al., 2016). 

2) Dukungan Keluarga  

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat, terdiri dari 

kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama 

karena darah atau pernikahan. Kesehatan salah satu anggota keluarga 

dapat berdampak pada kesehatan anggota keluarga lainnya. Oleh 

karena itu, keluarga bertanggung jawab atas kesehatan setiap 

anggota keluarga dan masalah yang berkaitan satu sama lain, 

sehingga mereka harus menjadi pusat perhatian strategis dalam 
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pelayanan kesehatan. Keluarga juga dapat berperan sebagai 

pengambil keputusan tentang kesehatan (Isyani & Umbul, 2019). 

B. Tinjauan Tentang Bayi 

1. Pengertian Bayi 

Bayi adalah manusia baru lahir sampai 12 bulan yang ditandai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan fisik yang cepat, perubahan kebutuhan gizi, 

lemah, dan memerlukan adaptasi. Bayi harus dapat melakukan empat 

penyesuaian untuk tetap hidup: penyesuaian perubahan suhu, menghisap dan 

menelan, bernafas, dan membuang kotoran. Jika mereka kesulitan melakukan 

penyesuaian atau adaptasi, mereka akan kehilangan berat badan, mengalami 

keterlambatan perkembangan, atau bahkan meninggal (Kemenkes RI, 2014). 

Bayi disebut sebagai masa kritis karena sangat peka terhadap lingkungan, 

dan masa keemasan didefinisikan sebagai periode perkembangan dari mulai 

lahir sampai berusia 12 bulan, yang masih sangat membutuhkan adaptasi 

untuk mencapai masa keemasan dengan baik, menurut Kementerian 

Kesehatan tahun 2014. 

2. Imunisasi pada Bayi  

Saat ini, banyak imunisasi tambahan seperti Hib dan IPD telah beredar di 

Indonesia. Imunisasi dasar yang lengkap, yang mencakup BCG, Polio, DPT, 

Hb, dan Campak, dapat membantu anak menghindari penyakit. Pemberian 

vaksinasi pada bayi dan anak sangat penting untuk mengurangi morbiditas 

dan mortalitas terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. 
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Menerapkan imunisasi yang lengkap diharapkan dapat mencegah penyakit 

yang menyebabkan sakit dan kematian.  

Bayi diberi imunisasi dasar lengkap dalam jangka waktu tertentu. 

Imunisasi BCG (Bacillus Calmette Guerin) diberikan pada bayi yang berumur 

kurang dari 3 bulan pada lengan kanan atas mereka untuk mencegah 

tuberkulosis. Imunisasi DPT diberikan tiga kali, pada usia 2 bulan, 4 bulan, 

dan 6 bulan, untuk mencegah penyakit difteri, pertussis, dan tetanus. 

Imunisasi Hepatitis B yang direkomendasikan diberikan pada bayi yang 

berumur kurang dari 3 bulan. Selanjutnya adalah imunisasi MMR untuk 

menghindari penularan penyakit gondok, campak, dan rubella pada bayi 

berusia 9 bulan.  

C. Tinjauan Tentang Puskesmas 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 

menetapkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perseorangan 

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk 

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah 

kerjanya. Pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas adalah organisasi yang 

menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu, merata, dapat 

diterima, dan terjangkau oleh pemerintah dan masyarakat. Mereka juga 

berpartisipasi dalam masyarakat dengan menggunakan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang tepat guna, serta dengan biaya yang terjangkau. 

Pusat kesehatan, di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 
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berfungsi sebagai fasilitas kesehatan teknis. Secara umum, puskesmas harus 

menyediakan layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif melalui upaya 

kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM) 

(Kemenkes RI 2019).  

Posyandu adalah bagian dari puskesmas, yang merupakan tempat layanan 

terpadu yang memungkinkan bayi diimunisasi Posyandu yang terintegrasi 

merupakan kegiatan pelayanan sosial dasar pada keluarga pada aspek pemantauan 

tumbuh kembang anak. Pelaksaaan pelayanan di posyandu dilakukan secara 

koordinatif dan integrative serta saling memperkuat antar kegiatan dan program 

untuk keberlangsungan pelayanan sesuai dengan situasi atau kebutuhan local yang 

dalam kegiatannya tetap memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat 

(Aswandi et al, 2018) 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang 

Kebijakan Dasar Puskesmas, puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas 

(UPTD) kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas pengembangan 

kesehatan di wilayah kerjanya. Satu kecamatan adalah standar untuk lokasi 

puskesmas secara nasional. Tetapi jika ada lebih dari satu puskesmas di suatu 

kecamatan, tanggung jawab wilayah kerja harus dibagi antara masing-masing 

puskesmas sesuai dengan konsep wilayah (desa, kelurahan, atau RW). Setiap 

puskesmas diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Kemenkes 

RI, 2019).   
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D. Kajian Integrasi Keislaman   

1. Perspektif Islam tentang Imunisasi 

Perlindungan terhadap penyakit menular dilakukan melalui pemberian 

vaksin yang mendorong sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi 

yang melawan penyakit. Pada dasarnya, imunisasi adalah jenis kemaslahatan 

karena berguna, bermanfaat, dan menguntungkan bagi manusia (Indriani, 

2018).  

Pada dasarnya, maqasid al-syari'ah, atau kemaslahatan manusia, adalah 

tujuan dari semua aturan hukum (syariat Islam), yaitu menjaga agama (hifz 

din), jiwa (hifz nafs), keturunan (hifz nasl), harta (hifz mal), dan akal (hifz 

aql). Karena prinsip Islam bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, 

hukumnya wajib untuk melindungi diri dari penyakit atau penularannya 

melalui imunisasi karena ini mencakup perlindungan jiwa dan keturunan. 

(Jalili, 2021). Seperti dijelaskan dalam QS Al Maidah/5: 32 

ا فكََانََّمَآ احَْيَا النَّاسَ جَمِيْعاًوَمَنْ احَْيَاهَ    ۗ  

Terjemahnya: “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang 

manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia 

semuanya.”  

 

Menurut tafsir Quraish Shihab, ayat di atas menunjukkan bahwa 

sesungguhnya, Allah telah mengutus rasul-Nya kepada manusia untuk 

menegakkan hukum-Nya dengan bukti dan bukti yang jelas. Namun, banyak 

Bani Israil yang melampaui batas setelah itu. Menurut ayat ini, melakukan 

kezaliman dengan membunuh satu orang berarti melakukan kezaliman 

terhadap semua orang dalam masyarakat. Hal ini telah membenarkan 
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dakwaan tentang hak masyarakat yang dilakukan oleh pemimpin, wakilnya, 

atau badan-badan yang didirikan oleh negara untuk melaksanakan tugas ini, 

seperti yang kita lihat dalam undang-undang kontemporer.  

Ini sebanding dengan hak-hak Allah yang ditemukan dalam syariat Islam. 

Jika seseorang bertindak baik dengan menyelamatkan hidup seseorang, 

mereka telah bertindak baik kepada masyarakat. Ayat di atas memiliki dua 

makna, yang berarti bahwa Islam telah menjaga keselamatan, keamanan, dan 

tolong menolong antara individu dan masyarakat. Dengan kata lain, itu 

menunjukkan bahwa Islam telah menjaga undang-undang masyarakat dan 

dasar tolong menolong antara individu dan masyarakat. 

Menurut ayat tersebut bermakna bahwa menjaga kehidupan seseorang 

berarti menjaga seluruh manusia. Seperti halnya imunisasi yang lebih banyak 

memberikan manfaat bagi masyarakat, satu anak yang diimunisasi akan 

terlindungi dari penyakit infeksi, dan adik-kakak, teman, dan orang-orang di 

sekitarnya juga akan terlindungi. Konsep hukum mencegah lebih penting 

daripada perawatan atau pengobatan dalam Islam. Salah satu tindakan medis 

yang dikenal sebagai imunisasi, juga disebut sebagai vaksinasi, adalah untuk 

mencegah seseorang terjangkit atau menyebarkan penyakit.  

Menjaga kesehatan dapat dicapai melalui upaya preventif atau 

pencegahan; salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan melakukan 

imunisasi, yang merupakan tindakan yang dibenarkan dalam Islam. "Bahaya 

harus dicegah sedapat mungkin", kata kaidah fiqih (Ali, 2021). Imunisasi 
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adalah hukum yang sah karena mencakup pencegahan penyakit sebelum 

muncul. Rasulullah SAW bersabda: 

هُ ذلَِكَ  ۗ  الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرمَنْ تصََبَّحَ بِسَبْعِ تمََرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّ  

Artinya: “Barangsiapa mengkonsumsi tujuh butir kurma Ajwah pada 

pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir” (HR. 

Al-Bukhari & Muslim). 

Keputusan untuk menghindari penyakit sebelum muncul dijelaskan 

dalam hadis ini. Jika juga dikhawatirkan terjadi wabah, maka hukumnya 

boleh sebagaimana halnya boleh berobat jika sakit. Jika seorang Muslim 

sakit, mereka harus mencari pengobatan. Ini wajib karena terkait dengan 

imunisasi sebagai upaya untuk menghindari penyakit. Seperti dalam sebuah 

hadis Rasulullah SAW bersabda “Allah menurunkan suatu penyakit, maka 

Allah juga akan menurunkan obatnya.” (HR. Bukhari) (Imam & Farhatin, 

2020)  

2. Fatwa MUI tentang Imunisasi 

Menurut Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 tentang imunisasi yaitu pada 

dasarnya diizinkan atau mudah sebagai upaya untuk meciptakan kekebalan 

tubuh dan mencegah penyakit; Penggunaan vaksin yang halal dan suci 

adalah wajib; Penggunaan vaksin yang terbuat dari bahan haram atau najis 

adalah haram; Tidak diizinkan untuk divaksinasi dengan vaksin yang haram 

atau najis kecuali dalam kondisi darurat, belum ditemukan bahan vaksin 

yang halal dan suci, atau tenaga medis yang kompeten menyatakan bahwa 

tidak ada vaksin yang halal. Adapun hukum imunisasi wajib apabila tidak 
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diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan 

yang mengancam jiwa (Budiyono et al., 2019).  

Sesuai dengan fatwa MUI No 23 tahun 2018, menyatakan tentang 

kebolehan melakukan imunisasi terutama imunisasi yang mengandung 

unsurr babi. Fatwa tersebut menyatakan bahwa babi tidak boleh digunakan 

baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati, dan namun dibolehkan jika 

dalam kondisi darurat, "Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian 

atau badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya 

jika najis ringan." (Herlina, 2019).  
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan 

Pemberian Imunisasi BCG  

Sumber: Mengadopsi Teori Perubahan Perilaku Lawreen Green (1980) dalam 

buku Ilmu Kesehatan Masyarakat karya Hasnidar, H., & Tasnim, T. (2020).  
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F. Kerangka Konsep  
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Gambar 2.2  Kerangka Konsep Faktor yang berhubungan dengan Kepatuhan 

Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi  

: Variabel Independen/Bebas 

 

: Variabel Dependen/ Terikat 

Pekerjaan 

 

Paritas 

 

Pengetahuan 

 

Kepercayaan 

 

Keterjangkauan 

Tempat Imunisasi 

 

 Dukungan Keluarga 

 

Kepatuhan 

Pemberian 

Imunisasi BCG 

pada Bayi 

 

 



37 

 

 

 Berdasarkan kerangka konsep tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat 

hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun alasan 

pemilihan variabel independen terdiri dari pekerjaan yang dilihat dari  bekerja 

atau tidaknya ibu dari bayi tersebut yang memungkinkan adanya pengaruh 

terhadap pemberian imunisasi BCG pada bayi. Paritas atau jumlah anak menjadi 

bagian penting pada pemberian perlakuan pada anak, sehingga memungkinkan 

terhadap hubungannya dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi. Pengetahuan 

menjadi faktor penting dalam perubahan perilaku seseorang . Kepercayaan sering 

mempengaruhi seseorang bertindak dalam kehidupan kesehariannya termasuk 

dalam keputusan pemberian imunisasi BCG pada bayi. Salah satu faktor 

pendukung dalam menentukan keputusan adalah keterjangkauan tempat dalam hal 

ini tempat imunisasi, sehingga menjadi alasan pemilihan variabel tersebut. Faktor 

penguat yang berasal dari dorongan atau peran orang lain menjadi bagian penting 

pula pada pengambilan keputusan, pada penelitian ini memilih dukungan keluarga 

sebagai variabel karena keluargalah yang menjadi orang terdekat dalam 

lingkungan keseharian seseorang.   
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BAB III 

METODEOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan analitik dengan 

pendekatan cross-sectional. Tujuan dari pendekatan analitik adalah untuk 

mengetahui bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang memengaruhi 

kepatuhan bayi di Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone pada tahun 2023 

untuk diimunisasi BCG. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Berikut adalah waktu dan lokasi pada penelitian, yaitu: 

1. Lokasi 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone, tepatnya di wilayah kerja 

UPT Puskesmas Lamurukung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone 

yang terdiri dari 7 desa. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada  4 April hingga 11 Mei 2023. 

C. Populasi dan Sampel 

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi lahir hidup berdasarkan 

data profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2022  di wilayah kerja   
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Puskesmas Lamurukung. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 334 bayi. 

Adapun yang menjadi responden adalah ibu dari bayi tersebut.   

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini diambil dari populasi penelitian. Jumlah 

sampel penelitian ditentukan menggunakan ukuran sampel dengan rumus 

slovin dengan tingkat kesalahan yang diharapkan yaitu sebesar 5%. Teknik 

penarikan sampel menggunakan teknik Accidental Sampling yang 

berdasarkan sifat kebetulan yaitu mengambil responden yang kebetulan 

berada dan bersedia menjadi responden pada saat dilakukan penelitian di 

lokasi penelitian. Jumlah sampel penelitian ditentukan dengan rumus slovin 

yaitu sebagai berikut:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑑2)
 

Keterangan : 

n =  Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi 

d = Tingkat kepercayaan ketepatan (0,05) atau 5%, 

sehingga dijabarkan sebagai berikut: 

n =
334

1 + 334 (0.052 )
 

n =
334

1 + 334 (0.0025)
 

n =
334

1 + 0.835
 

n =
334

1.835
 

n = 182 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer atau utama penelitian ini berasal dari kuesioner yang dibuat 

oleh peneliti. Kuesioner tersebut mencakup demografi responden, pekerjaan, 

paritas, pengetahuan, keyakinan, akses ke tempat imunisasi, dan dukungan 

keluarga. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yang digunakan adalah data pemberian imunisasi BCG 

yang dilihat pada buku KIA responden.  

E. Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan alat penelitian adalah lembar kuesioner yang diisi 

oleh responden. Penelitian ini didukung oleh alat tulis yang digunakan saat 

melakukan penelitian dan buku catatan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), yang 

dimiliki responden sebagai sumber informasi tentang pemberian imunisasi BCG 

pada bayi mereka. Kuesioner tersebut berisi pernyataan responden tentang 

variabel yang diteliti terkait dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada 

bayi responden. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data ini terdiri dari beberapa langkah yang harus dilakukan. 

Misalnya, data hasil penelitian dikumpulkan melalui laptop dan program 

Microsoft Excel 2010 dan SPSS (Service Package for Social Science) 25. 
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Hasil analisis data disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan 

narasi penjelasan tabel. 

Adapun proses pengolahan data yang dilakukan yaitu:  

a. Pengeditan data 

Pengeditan data bertujuan dilakukan untuk memeriksa dan 

memastikan kelengkapan data yang dibutuhkan pada penelitian ini. 

b. Pengkodean data 

Tujuan pengkodean data adalah untuk membuat pengolahan data 

lebih mudah bagi peneliti dengan memberikan kode dan simbol yang 

mudah dipahami.   

c. Memasukkan data 

Memasukkan data dilakukan dengan memindahkan data yang 

sebelumnya telah dilakukan pengkodean pada aplikasi olah data yaitu 

SPSS. 

d. Pembersihan data 

Pembersihan data bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data 

yang input sudah lengkap dan sesuai dengan yang sebenarnya. 

e. Tabulasi data 

Ada beberapa tahapan pada proses tabulasi data yaitu: 

1) Menyusun data sesuai dengan urutan yang mudah dipahami  

2) Menggabungkan dan menghitung jumlah data yang diperoleh  

3) Memindahkan atau menyajikan data variabel yang sudah disusun 

dan digabung pada tabel 
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2. Analisis Data  

a. Analisis Univariat  

Analisis univariat dilakukan dengan menganalisis data atau variabel 

secara tunggal tanpa mengaitkan dengan variabel lainnya. Analisis ini 

bertujuan untuk deskripsi atau gambaran berupa berupa frekuensi dan 

persentase variabel yang diduga berhubungan dengan kepatuhan 

pemberian imunisasi BCG pada bayi di Puskesmas Lamurukung 

Kabupaten Bone tahun 2023. Hasil analisis data tersebut disajikan dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi yang dilengkapi dengan narasi tabel. 

b. Analisis Bivariat  

Penelitian ini menggunakan variabel terikat dan variabel bebas, 

dievaluasi melalui analisis data. Analisis ini akan menunjukkan hasil apa 

saja yang berkaitan atau tidak berkaitan dengan kepatuhan bayi di 

Puskesmas Lamurukung Kabupaten Bone untuk diberi vaksinasi BCG 

pada tahun 2023. Karena penelitian ini menyajikan data tentang variabel 

independen (kategorik) dan variabel dependen (kategorik), analisis data 

kuantitatif ini menggunakan uji statistik uji Chi Square. 

G. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian 

benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Indikator ini memiliki 

kemampuan untuk mencapai tujuan pengukuran, menurut Sudaryono (2019). 

Jika r hitung yang diperoleh lebih besar dari r tabel dan sebaliknya jika r 
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hitung yang diperoleh lebih rendah dari r tabel, instrumen atau item 

pertanyaan memiliki korelasi signifikan terhadap skor total. Tabel r penelitian 

ini memiliki nilai 0.361. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk menunjukkan 

nilai atau hasil yang konsisten, bahkan jika pengukuran dilakukan pada 

subjek dan elemen yang sama berulang kali, selama elemen tersebut tidak 

berubah. Jika r hitung lebih besar dari r tabel atau dibandingkan dengan nilai 

cut off point 0,3, instrumen tersebut dianggap reliabel. Jika r lebih besar dari 

0,3, instrumen tersebut dianggap reliabel, tetapi jika r kurang dari 0,3, 

instrumen tersebut dianggap tidak reliabel.  

Peneliti menguji reliabilitas dengan memasukkan data responden dan 

kemudian mengolahnya di SPSS. Nilai alfa lebih dari 0,06 menunjukkan 

reliabilitas yang mencukupi, reliabilitas yang kuat, reliabilitas yang sempurna, 

dan reliabilitas yang sempurna.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Puskesmas Lamurukung merupakan salah satu Puskesmas yang berada di 

bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang berdiri sejak tahun 1990. 

Puskesmas Lamurukung merupakan pengembangan dari puskesmas 

pembantu di bawah induk Puskesmas Tellu Siattinge.  Dari awal berdirinya 

sampai sekarang ini Puskesmas Lamurukung telah beberapa kali mengalami 

pergantian pimpinan:  

a. H. M Faisal tahun 1990 – 1992 

b. dr. Indrawati S, Sp.PD tahun 1992 – 2000 

c. drg. Irmayanti T, M. Kes tahun 2001 – 2010 

d. Abdullah Sebe, S. Sos., SKM., M. Kes tahun 2010 – 2012 

e. H. Muallim M, S.Sos, S.Kep., M. Kes tahun 2012 – 2014 

f. H. Ibrahim, SKM., M. Kes tahun 2014 – 2021 

g. Lukman, SKM., M. Kes tahun 2021 – sekarang 

Geografis Puskesmas Lamurukung terdiri dari dataran rendah, 

perbukitan, dan air. Tujuh desa termasuk desa bagian perairan, seperti Desa 

Lamuru dan Desa Lea. Desa-desa lain memiliki dataran rendah dan 

perbukitan, seperti Desa Mattoanging, Desa Itterung, Desa Patangnga, Desa 

Ajjalireng, dan Desa Sijelling. Bangunan Puskesmas Lamurukung berada di 

Desa Lamuru dengan titik koordinat S 4˚23`59.2548˚” E 120˚19`37.3692” 
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dengan luas tanah 955 M2 dan luas bangunan 189 dan 178,50 M2. Puskesmas 

Lamurukung mempunyai luas wilayah ± 87,37 km2 yang berbatasan dengan:  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cenrana 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dua BoccoE 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Awangpone 

Terdapat tujuh desa yang termasuk dalam wilayah Puskesmas 

Lamurukung. Desa-desa tersebut adalah Desa Ajjalireng, Desa Itterung, Desa 

Lamuru, Desa Lea, Desa Mattoanging, Desa Patangnga, dan Desa Sijelling. 

Rumah tangga sasaran untuk pembinaan kesehatan berjumlah 4.186 rumah 

dan 4.855 kepala keluarga, sehingga jumlah rumah tangga sasaran untuk 

pembinaan kesehatan cukup besar. Jalan dari Puskesmas Lamurukung 

berjarak 16 km, dengan sebagian jalan masih baik tetapi sebagian lainnya 

mulai rusak. Untuk memudahkan akses pasien, pelayanan kesehatan 

diberikan di Pustu dan Poskesdes, yaitu dua Pustu di Desa Mattoanging dan 

Desa Lea, serta Poskesdes di empat desa masing-masing.  

2. Gambaran Pelaksanaan Imunisasi di Puskesmas Lamurukung 

Waktu pelaksanaan kegiatan imunisasi di Puskesmas Lamurukung telah 

ditetapkan berbeda-beda setiap posyandu yang ada. Setiap Dusun memiliki 

posyandu dengan jadwal imunisasinya tersendiri telah ditentukan terkecuali 

jika libur nasional jadwal posyandunya akan dipindahkan setelah libur 

nasional tersebut. Pada proses imunisasi, termasuk imunisasi BCG, ibu dan 

bayi yang datang langsung didaftarkan, kemudian diberikan imunisasi kepada 
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bayi, dan kemudian ibu bayi diberi sosialisasi oleh petugas kesehatan dari 

puskesmas. Setelah pemberian imunisasi, kader kesehatan atau posyandu 

mencatat pemberian di KMS dan buku catatan imunisasi puskesmas. Setiap 

posyandu memiliki kader posyandu dan bidan desa yang berada di wilayah 

tersebut dan merekalah yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pelayanan 

di posyandu tersebut. Kegiatan posyandu termasuk di dalamnya kegiatan 

imunisasi atau pelayanan kesehatan pada bayi dilakukan di Pustu atau 

Puskesdes yang ada di masing-masing dusun setiap desa yang di wilayah 

kerja Puskesmas Lamurukung. 

3. Gambaran Karakteristik Responden Penelitian 

Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari umur dan 

pendidikan terakhir. Karakteristik responden tersebut disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

a. Umur Ibu 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur  

Kategori Jumlah(n) Persentase(%) 

< 20 tahun 7 3.8 

20 – 35 tahun 156 85.7 

> 35 tahun 19 10.4 

Total 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 182 responden, 

distribusi frekuensi responden berdasarkan umur paling banyak pada 

kategori umur 20 – 35 tahun yaitu sebanyak 156 responden (85.7%). 

Sedangkan sedangkan yang paling sedikit yaitu kategori umur <20 tahun 

yaitu sebanyak 7 responden (3.8%). 
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b. Pendidikan Terakhir Ibu 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir    

Kategori Jumlah(n) Persentase(%) 

Tidak Sekolah 6 3.3 

SD 58 31.9 

SMP Sederajat 39 21.4 

SMA Sederajat 61 33.5 

D3 4 2.2 

D4/S1 13 7.1 

S2 1 0.5 

Total 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 182 responden, 

distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan terakhir lebih 

banyak pada kategori pendidikan terakhir SMA sederajat yaitu terdapat 

61 responden (33.5%), sedangkan kategori pendidikan terakhir paling 

sedikit yaitu S2 terdapat 1 responden (0.5%).  

4. Hasil Analisis Uji Univariat Variabel 

a. Pekerjaan Ibu 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Pekerjaan terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada 

Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023 

Kategori Jumlah(n) Persentase(%) 

Tidak Bekerja 155 85.2 

Bekerja 27 14.8 

Total 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 182 responden, 

distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan pada kategori tidak 

bekerja yaitu terdapat 155 responden (85.2%), dan responden bekerja 

terdapat 27 responden (14.8%). 
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b. Paritas 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Paritas 

terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di 

Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023 

Paritas Jumlah(n) Persentase(%) 

Primipara 69 37.9 

Multipara 113 62.1 

Total 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 182 responden, 

distribusi frekuensi responden berdasarkan paritas kategori multipara 

terdapat 113 responden (62.1%), dan primipara terdapat 6 responden 

(37.9%). 

c. Pengetahuan Ibu 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Pengetahuan Ibu terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi 

BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone 

Tahun 2023 

Pengetahuan Ibu Jumlah(n) Persentase(%) 

Kurang 33 18.1 

Cukup 149 81.9 

Total 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 182 responden, 

distribusi frekuensi responden berdasarkan pengetahuan ibu kategori 

cukup terdapat 149 responden (81.9%), dan berpengetahuan kurang 

terdapat 33 responden (18.1%). 
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d. Kepercayaan Ibu 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Kepercayaan Ibu terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi 

BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone 

Tahun 2023 

Kepercayaan Ibu Jumlah(n) Persentase(%) 

Tidak Percaya 3 1.6 

Percaya 179 98.6 

Total 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 182 responden, 

distribusi frekuensi responden berdasarkan kepercayaan  ibu terdapat 179 

responden (98.6%) yang percaya. Dan yang tidak percaya terdapat 3 

responden (1.6%). 

e. Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi terhadap 

Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas 

Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023 

Keterjangkauan Jumlah(n) Persentase(%) 

Tidak Terjangkau 19 10.4 

Terjangkau 163 89.6 

Total 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 182 responden, 

distribusi frekuensi responden berdasarkan keterjangkauan tempat 

pelayanan imunisasi terdapat 163 responden (89.6%) yang terjangkau. 

Dan  tidak terjangkau terdapat 19 responden (10.4%). 
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f. Dukungan Keluarga 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Dukungan Keluarga terhadap Kepatuhan Pemberian 

Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, 

Kabupaten Bone Tahun 2023 

Dukungan Keluarga Jumlah(n) Persentase(%) 

Tidak Didukung 40 22 

Didukung 142 78 

Total 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 182 responden, 

distribusi frekuensi responden berdasarkan dukungan keluarga 

kategori didukung terdapat 142 responden (78%) dan yang tidak 

didukung terdapat 40 responden (22%).    

g. Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi  

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Kepatuhan terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di 

Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023 

Kepatuhan  Jumlah(n) Persentase(%) 

Tidak Patuh 27 14.8 

Patuh 155 85.2 

Total 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.9  menunjukkan bahwa dari 182 responden, 

distribusi frekuensi responden berdasarkan kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG  kategori patuh diimunisasi terdapat 155 responden 

(85.2%). Dan yang tidak patuh diimunisasi terdapat 27 responden 

(14.8%). 
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5. Hasil Analisis Uji Bivariat 

a. Hubungan Pekerjaan terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi 

Tabel 4.10 Hubungan Pekerjaan terhadap Kepatuhan 

Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas 

Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023 

Kategori 

Pekerjaan 

Pemberian Imunisasi 

BCG 
Total p-

value Patuh 
Tidak 

Patuh 

n % n % N % 

Tidak Bekerja 139 89.7 16 10.3 155 100 

0.000 Bekerja 16 59.3 11 40.7 27 100 

Total 155 85.2 27 14.8 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan 4.10 menunjukkan bahwa dari 182 responden terdapat 

155 responden yang tidak bekerja sebanyak 139 responden (89.7%) yang 

bayinya diberi imunisasi BCG serta 16 responden (10.3%) yang bayinya 

tidak diimunisasi BCG. Sedangkan dari 27 responden yang bekerja 

terdapat 16 responden yang bayinya diimunisasi BCG serta 11 responden 

(40.7%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hasil uji chi square 

menggunakan fisher's exact test menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

pekerjaan dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi (p-value = 0.000), 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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b. Hubungan Paritas terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi 

Tabel 4.11 Hubungan Paritas terhadap Kepatuhan Pemberian 

Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas Lamurukung, 

Kabupaten Bone Tahun 2023 

Paritas 

Pemberian Imunisasi 

BCG 
Total p-

value Patuh 
Tidak 

Patuh 

n % n % N % 

Primipara 57 82.6 12 17.4 69 100 

0.587 Multipara 98 86.7 15 13.3 113 100 

Total 155 85.2 27 14.8 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 182 responden 

terdapat 113 responden primipara sebanyak 98 responden (86.7%) yang 

bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 10 responden (13.3%) yang 

bayinya tidak diimunisasi BCG. Sedangkan dari 69 responden multipara 

terdapat 57 responden (82.6%) yang bayinya diimunisasi BCG dan 

terdapat 12 responden (17.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. 

Hasil uji chi square menggunakan continuity correction menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan paritas dengan pemberian imunisasi BCG 

pada bayi (p-value = 0.587), maka Ho diterima dan Ha ditolak.  
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c. Hubungan Pengetahuan terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada 

Bayi 

Tabel 4.12 Hubungan Pengetahuan terhadap Kepatuhan 

Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas 

Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023 

Pengetahuan 

Pemberian Imunisasi 

BCG 
Total 

p-value Patuh 
Tidak 

Patuh 

n % n % N % 

Kurang 20 60.6 13 39.4 33 100 

0.000 Cukup 135 90.6 14 9.4 149 100 

Total 155 85.2 27 14.8 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 182 responden 

terdapat 149 responden yang berpengetahuan cukup sebanyak  135 

responden (90.6%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 14 

responden (9.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sedangkan dari 

33 responden yang berpengetahuan kurang terdapat 20 responden 

(60.6%) yang bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 13 responden 

(39.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hasil uji chi square 

menggunakan fisher's exact test menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

pengetahuan dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi (p-value = 

0.000), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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d. Hubungan Kepercayaan terhadap Pemberian Imunisasi BCG pada 

Bayi 

Tabel 4.13 Hubungan Kepercayaan terhadap Kepatuhan 

Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas 

Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023 

Kepercayaan 

Pemberian Imunisasi 

BCG 
Total 

p-value Patuh 
Tidak 

Patuh 

n % n % N % 

Tidak Percaya 0 0 3 100 3 100 

0.003 Percaya 155 86.6 24 13.4 179 100 

Total 155 85.2 27 14.8 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

 Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 182 

responden terdapat  179  responden yang percaya, sebanyak 155 

responden (88.6%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 24 

responden (13.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sedangkan dari 

3 responden yang tidak percaya tidak terdapat responden (0%) yang 

bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 3 responden (100%) yang bayinya 

tidak diimunisasi BCG. Hasil uji chi square menggunakan fisher's exact 

test menunjukkan bahwa terdapat hubungan kepercayaan dengan 

pemberian imunisasi BCG pada bayi (p-value = 0.003), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 
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e. Hubungan Keterjangkauan Tempat Imunisasi terhadap Pemberian 

Imunisasi BCG pada Bayi 

Tabel 4.14 Hubungan Keterjangkauan Tempat Imunisasi 

terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di 

Puskesmas Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023 

Keterjangkau

an Tempat 

Imunisasi 

Pemberian Imunisasi 

BCG 
Total 

p-value Patuh 
Tidak 

Patuh 

n % n % N % 

Tidak 

Terjangkau 
17 89.5 2 10.5 19 100 

0.734 
Terjangkau 134 84.7 25 15.3 163 100 

Total 155 85.2 27 14.8 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 182 responden 

terdapat 163 responden yang lokasinya terjangkau sebanyak 134 

responden (84.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 25 

responden (15.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sedangkan dari 

19 responden yang lokasinya tidak terjangkau terdapat 17 responden 

(89.5%) yang bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 2 responden 

(10.5%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG.  Hasil uji chi square 

menggunakan fisher's exact test menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan keterjangkauan tempat imunisasi dengan pemberian imunisasi 

BCG pada bayi (p-value = 0.743), maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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f. Hubungan Dukungan Keluarga terhadap Pemberian Imunisasi BCG 

pada Bayi 

Tabel 4.15 Hubungan Dukungan Keluarga terhadap Kepatuhan 

Pemberian Imunisasi BCG pada Bayi di Puskesmas 

Lamurukung, Kabupaten Bone Tahun 2023 

Dukungan 

Keluarga 

Pemberian Imunisasi 

BCG 
Total 

p-value Patuh 
Tidak 

Patuh 

n % n % N % 

Tidak 

Didukung 
29 72.5 11 39.4 40 100 

0.021 Didukung 126 88.7 16 11.3 142 100 

Total 155 85.2 27 14.8 182 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari 182 responden 

terdapat 142 responden yang didukung keluarga sebanyak 126 responden 

(88.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 16 responden 

(11.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sedangkan dari 40 

responden yang tidak didukung keluarga terdapat 29 responden (72.5%) 

yang bayinya    BCG dan terdapat 11 responden (39.4%) yang bayinya 

tidak diimunisasi BCG. Hasil uji chi square menggunakan continuity 

correction menunjukkan bahwa terdapat hubungan dukungan keluarga 

dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi (p-value = 0.021), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 
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B. Pembahasan   

1. Hubungan Pekerjaan dengan Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG 

pada Bayi 

Pekerjaan didefinisikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia sebagai 

mata pencaharian yang menjadi salah satu hal penting yang dilakukan untuk 

mendapatkan nafkah. Dengan lebih banyak lapangan kerja, banyak kaum 

wanita yang bekerja, terutama di sektor swasta. Di sisi lain, akan berdampak 

positif pada peningkatan pendapatan, tetapi akan berdampak negatif pada 

pendidikan anak (Hidayah et al., 2018)  

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.10 

menunjukkan bahwa dari 155 responden yang tidak bekerja terdapat 139 

responden (89.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 16 

responden (10.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hal tersebut 

dikarenakan sebagian besar responden merupakan seorang ibu yang tidak 

bekerja sehingga tidak memiliki kesibukan lain diluar rumah, hal tersebut 

mendorongnya lebih memperhatikan jadwal imunisasi pada bayinya, adapun 

yang tidak sempat diimunisasi karena kesibukan lain dari ibu tersebut.  

Sedangkan dari 27 responden yang bekerja terdapat 16 responden yang 

bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 11 responden (40.7%) yang bayinya 

tidak diimunisasi BCG. Seorang ibu yang memiliki pekerjaan cenderung 

memiliki kesibukan dalam aktivitasnya sehingga dapat berdampak pada 

pemberian imunisasi pada anaknya. Adapun ibu yang bekerja namun bayinya 
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tetap diimunisasi karena kesadaran ibu tersebut tentang pentingnya imunisasi 

BCG. 

Hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Faradillah 

Safitri yang menyatakan bahwa pekerjaan seorang ibu tidak berdampak 

terhadap sikap dan tindakan ibu dalam pemberian imunisasi pada anak karena 

keduanya dapat memperhatikan secara penuh pengarahan kepada anaknya 

dan memperoleh informasi lebih luas (Safitri & Andika, 2017). Pada 

penelitian yang dilakukan terdapat hubungan pekerjaan dengan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung. Dapat 

dilihat dari nilai p-value 0.000 (p<0.05) pada uji bivariat, sehingga Ho ditolak 

dan Ha diterima.   

 Penelitian ini sejalan  dengan yang dilakukan oleh (Mariyam et al., 

2021) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

pekerjaan dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi p-value 0.013 (p< 

0.05). Menurut (Annisa, 2019) status pekerjaan seseorang dapat 

mempengaruhi penentuan banyak atau tidaknya waktu luang yang dapat 

disediakan untuk melakukan kegiatan lainnya termasuk dalam pemberian 

imunisasi BCG.  Hal yang serupa juga dikemukakan oleh (Machsun & 

Susanti, 2018) menyatakan bahwa seorang ibu tidak mempunyai waktu yang 

cukup banyak dengan bayi saat berinteraksi maupun dalam pengasuhan 

apabila ibu tersebut bekerja, namun ibu yang tidak bekerja mempunyai lebih 

banyak kesempatan untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan. Oleh karena 

itu ibu yang tidak bekerja memiliki peluang lebih besar untuk membawa 
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anaknya memperoleh pelayanan kesehatan berupa posyandu dibandingkan 

ibu yang bekerja.  

Menurut perspektif Islam, tumbuh kembang anak merupakan salah satu 

tanggung jawab dari orangtua terhadap anaknya dengan lantasan nilai yang 

baik dan terpuji bersumber dari syariah. Allah berfirman dalam QS Al 

Anfal/8: 28 

ٓ اجَْرٌ عَظِيْمٌ و َ عِنْدهَ  انََّ اللّٰه ا انََّمَآ امَْوَالكُُمْ وَاوَْلَادكُُمْ فِتنَْةٌ وَّۙ   ࣖ اعْلمَُوْٓ

Terjemahnya:  Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 

sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. 

Menurut tafsir Jalalain menerangkan bahwa  harta dan anak-anak itu 

hanyalah sebagai cobaan buat kalian yang menghambat kalian daripada 

perkara-perkara akhirat (dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang 

besar) maka janganlah sekali-kali kalian melewatkan pahala yang besar 

sehingga kalian mau berbuat khianat demi untuk mereka. Ayat tersebut 

diturunkan berkenaan dengan tobatnya Abu Lubabah.   

Menurut ayat di atas, salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang 

tua adalah anak-anak mereka. Oleh karena itu, setiap orang tua harus benar-

benar bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah SWT 

kepada anak-anak mereka. Dalam kasus ini, orang tua harus bertanggung 

jawab atas kesehatan anak-anak mereka dan harus mengajarkan mereka cara 

mencegah penyakit menular sejak dini. Vaksinasi adalah salah satu cara untuk 

mencegah penyakit. Tubuh anak divaksinasi untuk membangun sistem 

pertahanan terhadap penyakit jika mereka terpapar penyakit tertentu. Orang 
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tua harus waspada dengan vaksinasi anak karena ini sangat penting untuk 

kesehatan mereka (Rahmawani, 2019) 

2. Hubungan Paritas terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi BCG 

pada Bayi 

Paritas adalah jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik 

yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, menurut Kuniawan & 

Melaniani (2018). Paritas terdiri dari nullpara, yang berarti belum pernah 

melahirkan, primipara, yang berarti telah melahirkan satu bayi, dan multipara, 

yang berarti telah melahirkan lebih dari satu bayi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.11 

menunjukkan bahwa dari 113 responden multipara terdapat 98 responden 

(86.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 10 responden 

(13.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hal tersebut dikarenakan 

jumlah anak tidak mengurangi semangat ibu dalam mengikuti posyandu 

termasuk imunisasi pada bayinya. Adapun yang tidak diimunisasi karena 

kondisi lain yang menghalangi baik itu pekerjaan, maupun kesempatan dari 

ibu bayi tersebut. Sedangkan dari 69 responden primipara terdapat 57 

responden (82.6%) yang bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 12 responden 

(17.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Hal yang mendukung karena 

ibu yang masih memiliki 1 anak menjadi pelajaran baru bagi responden 

berkaitan dengan pemberian imunisasi pada bayi.  Sedangkan 12 responden 

anaknya belum atau tidak diimunisasi disebabkan karena kesibukan lain 

ataupun karena kondisi bayi responden yang sakit. 
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Pada penelitian yang dilakukan tidak terdapat hubungan paritas dengan 

pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja Puskesmas 

Lamurukung. Dapat dilihat dari nilai p-value 0.587 (p>0.05), sehingga Ho 

diterima dan Ha ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Aswan, 2020) mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara paritas terhadap pemberian imunisasi pada bayi dimana nilai (p-value 

= 1.155). Hal serupa juga dikemukakan oleh (Astuti, 2021) dengan nilai (p-

value = 5.055).  

3. Hubungan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi 

BCG pada Bayi 

Pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh melalui penginderaan 

suatu objek tertentu. Ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk 

mengenali sesuatu, termasuk tentang imunisasi BCG, pengetahuan akan 

memengaruhi perilakunya; seorang ibu yang cerdas memilih tindakannya 

dengan berpikir terlebih dahulu (Alhidayah et al., 2023).  

Berdasarkan penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.12 menunjukkan 

bahwa dari 149 responden yang berpengetahuan cukup terdapat 135 

responden (90.6%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 14 

responden (9.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sebagian besar 

responden telah mengetahui hal yang berkaitan dengan imunisasi BCG baik  

tujuan, manfaat, maupun waktu pelaksanaannya. Adapun dari 14 responden 

yang bayinya belum atau tidak diimunisasi BCG karena kesibukan, kondisi 

bayi maupun karena vaksin BCG yang terbatas. Sedangkan dari 33 
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responden yang berpengetahuan kurang terdapat 20 responden (60.6%) yang 

bayinya diimunisasi BCG dan terdapat 13 responden (39.4%) yang bayinya 

tidak diimunisasi BCG. Hal yang membuat masih terdapat responden yang 

berpengetahuan kurang kare na mereka jarang memperoleh informasi terkait 

imunisasi BCG, namun yang bayinya tetap diimunisasi karena mereka rajin 

berkunjung ke posyandu setiap bulannya. Sedangkan yang tidak diimunisasi 

karena mereka kurang mengetahui terkait pentingnya imunisasi BCG 

ataupun karena faktor lain yang mempengaruhinya. 

Studi terdahulu menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang bayi di 

wilayah Puskesmas Lamurukung terkait dengan pemberian imunisasi BCG 

kepada mereka. Dengan nilai p-value 0.000 (p <0.05), dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulinda et al. (2021), yang 

menemukan hubungan pengetahuan antara pemberian imunisasi BCG pada 

bayi dengan p-value 0.003. 

4. Hubungan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Pemberian Imunisasi 

BCG pada Bayi 

Kepercayaan diperoleh dari lingkungan sekitar, seperti orang tua, 

keluarga, atau tetangga. Seseorang menerima kepercayaan ini tanpa bukti 

terlebih dahulu (Astuti, 2021). Pada penelitian ini yang dimaksudkan dengan 

kepercayaan adalah terkait kehalalan vaksin, dampak dari imunisasi BCG, 

manfaat dari imunisasi BCG serta kepercayaan terhadap petugas kesehatan.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.13 

menunjukkan bahwa dari 179 responden yang percaya terdapat 155 

responden (88.6%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 24 

responden (13.4%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Sebagian besar 

masyarakat telah percaya tentang imunisasi BCG baik kehalalan, maupun 

tujuan dan manfaatnya. Meskipun responden berada pada kategori percaya 

namun masih terdapat pula responden yang bayinya tidak diimunisasi hal 

tersebut dikarenakan kesibukan ibu bayi tersebut ataupun karena vaksin yang 

tidak tersedia saat berkunjung ke posyandu. Sedangkan dari 3 responden yang 

tidak percaya tidak terdapat responden (0%) yang bayinya diimunisasi BCG 

dan terdapat 3 responden (100%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. 

Kepercayaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan seorang 

ibu.  

Studi terdahulu menunjukkan bahwa kepercayaan ibu pada bayi di 

wilayah Puskesmas Lamurukung terkait dengan pemberian imunisasi BCG. 

Sebagai hasil dari nilai p-value 0.003 (p-value <0.05), jelas bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima. Studi sebelumnya (Dayanti et al., 2020) menemukan 

hubungan antara kepercayaan dan pemberian vaksinasi pada bayi dengan nilai 

p-value 0,040. Hal serupa juga dikemukakan oleh (Chandra & Yateri, 2017) 

mengatakan bahwa terdapat hubungan kepercayaan terhadap pemberian 

imunisasi pada bayi. 
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Allah berfirman dalam QS An Nisa/4 : 59 

سُولَ وَأوُ۟لِى ٱلْْمَْرِ مِنكُمْۖ  فَإنِ  َ وَأطَِيعوُا۟ ٱلرَّ ٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓا۟ أطَِيعوُا۟ ٱللََّّ يَ 

سُولِ إِ  ِ وَٱلرَّ زَعْتمُْ فِى شَىْءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ ٱللََّّ ِ وَٱلْيَوْمِ ن كُنتمُْ تُ تنََ  ؤْمِنوُنَ بِٱللََّّ

لِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلً   ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَ 

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya. 

Tafsir Al Muyassar  pada QS An Nisa/4 : 59  mengartikan ayat ini 

sebagai perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah dengan 

melakukan syariat. Ini berarti mengikuti perintah Allah dan menghindari 

laranganNya, dan memenuhi panggilan rasul dengan mengikuti kebenaran 

yang dibawanya. Selain itu, perintah untuk taat kepada para penguasa dan 

pemimpin terhadap sesuatu yang  tidak berkaitan dengan kebaikan kepada 

Allah. Jika ada perbedaan pendapat tentang suatu masalah, hukum harus 

dikembalikan kepada kitab Allah dan ajaran Rasul. Mengembalikan masalah 

ke Al quran dan sunnah memiliki hasil yang lebih baik daripada berselisih 

paham dan pendapat hanya berdasarkan pikiran. Hal ini sejalan dengan 

penelitian tentang keyakinan bahwa seseorang harus harus berdasarkan pada 

Al-Quran dan Hadis.  

Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 tentang imunisasi yang dikeluarkan 

oleh  Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan status halal vaksin.. 

Namun secara jelas MUI juga telah mengeluarkan fatwa terkait sertifikasi 

halal vaksin BCG Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan penyakit 
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tuberculosis, mengumumkan bahwa vaksin BCG  sudah berlabel halal dan 

tidak mengandung darah. Adanya fatwa tersebut sebagai wujud kepedulian 

pemerintah dalam masalah kesehatan sehingga mengurangi kesenjangan 

informasi berkaitan status vaksin imunisasi termasuk vaksin imunisasi BCG 

pada bayi.  

5. Hubungan Keterjangkauan Tempat Imunisasi terhadap Pemberian 

Imunisasi BCG pada Bayi 

Keterjangkauan dapat didefinisikan sebagai metode dan alat untuk 

mencapai suatu lokasi. (Yani et al., 2020). Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dilihat pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 163 responden 

yang lokasinya terjangkau terdapat 134 responden (84.7%) yang bayinya 

diberi imunisasi BCG dan terdapat 25 responden (15.3%) yang bayinya tidak 

diimunisasi BCG. Hal yang penunjang tersebut karena setiap dusun yang ada 

di wilayah kerja puskesmas Lamurukung terdapat posyandu ataupun 

puskesdes, sehingga masyarakat mudah menjangkau tempat pelayanan 

imunisasi.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari 19 responden yang 

lokasinya tidak terjangkau terdapat 17 responden (89.5%) yang bayinya 

diimunisasi BCG dan terdapat 2 responden (10.5%) yang bayinya tidak 

diimunisasi BCG. Hal yang menyebabkan ketidak terjangkauan tersebut 

karena masih ada beberapa wilayah puskesmas yang kondisi jalannya masih 

kurang baik, dan rumah masyarakat yang berada di ujung dusun dan 

menganggap bahwa lokasinya masih jauh. Responden yang bayinya 
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diimunisasi karena responden tersebut memiliki semangat dan antusias agar 

bayinya diimunisasi sedangkan yang tidak diimunisasi disebabkan karena 

kondisi yang hambatnya ataupun faktor lainnya berupa kondisi bayi, serta 

kesibukan. 

Pada penelitian yang dilakukan tidak terdapat hubungan keterjangkauan 

tempat imunisasi dengan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah 

kerja Puskesmas Lamurukung. Dapat dilihat dari nilai p-value 0.734 

(p>0.05), sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Penelitian ini tidak 

menunjukkan adanya hubungan keterjangkauan tempat pelayanan imunisasi 

terhadap pemberian imunisasi BCG dikarenakan setiap dusun terdapat 

posyandu yang tentunya mudah dijangkau oleh masyarakat meskipun kondisi 

jalanan masih ada yang kurang baik. Meskipun demikian bersiap-siaga harus 

tetap dilakukan. 

Allah berfirman dalam QS An Nisa/4: 71 

مَنوُْا خُذوُْا حِذْرَكُمْ فَا ٓايَُّهَا الَّذِيْنَ ا  وْا ثبَُاتٍ اوَِ انْفِرُوْا جَمِيْعًانْفِرُ ي   

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan 

majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah 

bersama-sama. 

 Tafsir lengkap Kementerian Agama Republik Indonesia  mengatakan 

bahwa dalam ayat ini, yang seirama dengan ayat 60 surah al-Anfal, diminta 

untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi musuh. Sayyid 

Qutub mengatakan bahwa ayat-ayat ini diturunkan sebelum dan segera 

setelah Perang Khandak dan Uhud. Namun, beliau tidak mengungkapkan 

alasan turunnya.Dalam peperangan, orang mukmin harus selalu siap dalam 
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segala hal untuk menghadapi orang-orang kafir. Mereka harus berperang, 

baik secara berkelompok maupun secara serempak, sesuai dengan taktik dan 

strategi pertempuran, dan dengan pemimpin yang tepat.  

Hal ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa 

pertempuran antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir. Sebelum 

membebaskan kota Mekah, Nabi lebih dahulu mengetahui kekuatan musuh 

dan taktik mereka untuk menghadapi kaum Muslimin, serta semangat dan 

kekuatan iman pengikutnya. Dengan kata lain, Nabi lebih dahulu mengetahui 

keadaan musuh dan kesetiaan pengikutnya. Penelitian ini tidak menunjukkan 

adanya hubungan keterjangkauan tempat pelayanan imunisasi terhadap 

pemberian imunisasi BCG dikarenakan setiap dusun terdapat posyandu yang 

tentunya mudah dijangkau oleh masyarakat meskipun kondisi jalanan masih 

ada yang kurang baik. Meskipun demikian bersiap-siaga harus tetap 

dilakukan 

6. Hubungan Dukungan Keluarga terhadap Pemberian Imunisasi BCG 

pada Bayi 

Salah satu cara penting untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah 

dengan adanya dukung keluarga. Orang tua yang mendapatkan dukungan 

keluarga akan mendorong anak-anak dan orang dewasa untuk diimunisasi, 

yang dapat melindungi mereka dari penyakit infeksi yang berbahaya. Ada 

banyak cara keluarga dapat membantu, seperti berbagi pengetahuan, 

dorongan, perhatian, dan empati (Septiani & Mita, 2020).   Dukungan 

keluarga merupakan salah satu penyebab keaktifan berkunjung ke posyandu, 
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meskipun memiliki tempat tinggal yang jauh tapi pihak keluarga dapat 

memberikan dukungan berupa mengantar atau menemani melakukan 

kunjungan ke posyandu. Dukungan keluarga dapat diperoleh dari suami, 

orang tua, anak maupun saudara lainnya (Rusmin et al, 2016) 

Berdasarkan penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.15 menunjukkan 

bahwa dari 142 responden yang didukung keluarga terdapat 126 responden 

(88.7%) yang bayinya diberi imunisasi BCG dan terdapat 16 responden 

(11.3%) yang bayinya tidak diimunisasi BCG. Keluarga memiliki peranan 

penting dalam pemberian informasi pada seorang ibu, kondisi lapangan juga 

sesuatu dengan hal tersebut. Meskipun demikian masih terdapat responden 

yang mendapatkan dukungan keluarga akan tetapi bayinya tidak diimunisasi 

BCG. Hal tersebut dikarenakan kesibukan responden, kondisi bayi responden 

maupun terkadang vaksin BCG yang disiapkan terbatas. Sedangkan dari 40 

responden yang tidak didukung keluarga terdapat 29 responden (72.5%) yang 

bayinya BCG dan terdapat 11 responden (39.4%) yang bayinya tidak 

diimunisasi BCG. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa responden mandiri 

dalam upaya pemberian imunisasi BCG pada anaknya. Adapun yang belum 

sempat diimunisasi dikarenakan faktor lain yang menghambatnya.  

Studi terdahulu menemukan bahwa ada korelasi antara dukungan 

keluarga dan imunisasi BCG yang diberikan pada bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Lamurukung. Dengan nilai p-value 0,021 (p>0.05), dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Penelitian yang serupa telah 

dilakukan oleh Alhidayah et al., 2023, yang menemukan hubungan antara 
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dukungan keluarga dan pemberian imunisasi BCG pada bayi dengan nilai p-

value 0.000. Penemuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sahid, 2018, yang menemukan hubungan antara dukungan keluarga dan 

pemberian imunisasi BCG pada bayi dengan nilai p-value 0.020.  

Allah berfirman dalam QS At Tahrim/66: 6 

ٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ قوُٓاْ أنَفسَُكُمۡ وَأهَۡلِيكُمۡ نَارًا وَقوُدهَُا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَليَۡهَا  يَ 

ئكَِةٌ غِ 
ٓ َ مَآ أمََرَهُمۡ وَيَفۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونمَلَ  لَظٌ شِداَدٌ لاَّ يَعۡصُونَ ٱللََّّ  ۗ  

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka 

tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan 

kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

Dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa (Hai orang-orang 

yang beriman! Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian) dengan 

mengarahkan mereka kepada jalan ketaatan kepada Allah (dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia). Orang-orang kafir (dan batu), seperti 

yang mereka lakukan dengan berhala, merupakan sebagian dari bahan bakar 

neraka. Dengan kata lain, api neraka sangat panas sehingga benda-benda 

tersebut dapat terbakar.  

Perbandingan dengan api di dunia, yang dinyalakan dengan kayu dan 

bahan lain (yang dijaga oleh malaikat), juru kunci neraka adalah malaikat-

malaikat yang berjumlah sembilan belas, seperti yang akan dijelaskan dalam 

surat Al-Muddatstsir. Kata "ghilaazhun" berasal dari kata "ghilazhul qalbi", 

yang berarti hatinya yang kasar dan hantamannya yang keras (mereka tidak 

pernah mendurhakai Allah terhadap apa pun).  Dalam ayat ini terkandung 
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ancaman bagi orang-orang mukmin supaya jangan murtad; dan juga ayat ini 

merupakan ancaman pula bagi orang-orang munafik yaitu, mereka yang 

mengaku beriman dengan lisannya tetapi hati mereka masih tetap kafir. Ayat 

ini mengancam orang-orang mukmin supaya jangan murtad, dan juga 

mengancam orang-orang munafik, yaitu mereka yang mengatakan mereka 

beriman dengan lisan tetapi hatinya kafir. 

Keluarga memiliki peranan penting dalam penentuan sesuatu. Ayat ini 

secara umum menyeru  untuk menjaga diri dan keluarganya dari azab neraka, 

dan mengikuti perintah Allah yang diberikan melalui malaikat-malaikat. 

Namun, ayat ini dapat dihubungkan dengan pemberian imunisasi BCG karena 

upaya pencegahan terhadap penyakit tuberkulosis (yang ditangani oleh 

imunisasi BCG) merupakan bentuk perlindungan diri dan keluarga dari 

penyakit yang dapat mengancam kehidupan. Oleh karena itu, mendukung 

pemberian imunisasi BCG kepada anak-anak merupakan bagian dari upaya 

menjaga diri dan keluarga dari bahaya penyakit dan mematuhi perintah Allah 

untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. 

Selain dari beberapa faktor yang berkaitan dengan kepatuhan pemberian 

imunisasi BCG pada bayi yang  telah diuraikan tentunya masih ada beberapa 

faktor lain yang dapat menghambat pada pelayanan kesehatan termasuk 

kegiatan posyandu berupa imunisasi yaitu faktor sumber daya dengan 

pelaksanaan posyandu, faktor   lingkungan masyarakat yang terdiri dari 

kondisi sosial ekonomi maupun teknologi masyarakat yang memberikan 

pengaruh terhadap perubahan perilaku seseorang terutama dalam 
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pengambilan keputusan (Adnan, 2022). Upaya peningkatan derajat kesehatan 

termasuk pencapaian cakupan imunisasi dapat dilakukan dengan upaya 

pemberdayaan masyarakat. Petugas kesehatan baik di puskesmas maupun 

kader kesehatan di masing-masing desa memiliki peranan penting sehingga 

dibutuhkan kerja sama dengan bermitra pada pihak-pihak yang dapat 

membantu dalam upaya peningkatan derajat kesehatan termasuk peningkatan 

cakupan imunisasi BCG ( Hadjar, et al, 2023).  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pekerjaan dengan 

kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Lamurukung dengan nilai P = 0.000 < 0.05 

2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel paritas dengan 

kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Lamurukung dengan P = 0.587> 0.05 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan dengan 

kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Lamurukung dengan nilai P = 0.000 < 0.05 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kepercayaan dengan 

kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Lamurukung dengan nilai P = 0.003 < 0.05 

5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel keterjangkauan 

tempat imunisasi dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi 

di wilayah kerja Puskesmas Lamurukung dengan nilai P = 0.734 < 0.05 

6. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dukungan keluarga 

dengan kepatuhan pemberian imunisasi BCG pada bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Lamurukung dengan nilai P = 0.021 < 0.05  
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B. Saran 

1. Bagi Puskesmas, tenaga kesehatan diharapkan dapat memperhatikan 

sediaan vaksin imunisasi termasuk vaksin BCG sehingga setiap ibu yang 

berkunjung ke posyandu dapat memperoleh vaksin tepat waktu, selain itu 

juga dihadapkan petugas kesehatan memonitoring dan mengevaluasi 

kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu dengan rutin.  

2. Bagi Ibu Bayi, diharapkan untuk lebih memperhatikan kebutuhan 

pelayanan kesehatan bayi termasuk pada pelayanan imunisasi sehingga 

hal tersebut menjadi pelopor peningkatan derajat kesehatan terutama bagi 

ibu yang bekerja atau yang berkarir. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan 

penelitian ini baik dari segi variabelnya maupun dari bagian pengkajian 

lebih dalam pada aspek ketepatan waktu pemberian imunisasi BCG pada 

bayi. 
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Lampiran 1 : Inform Consent 

 



 

 

Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN 

PEMBERIAN IMUNISASI BCG PADA BAYI 

DI PUSKESMAS LAMURUKUNG  KABUPATEN BONE TAHUN 2023 

 

Petunjuk Pengisian bagian Pengetahuan, Kepercayaan, keterjangkauan 

tempatdan dukungan keluarga: 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda 

2. Berikan tanda benar (√) pada jawaban yang Anda pilih 

 

A. Karakteristik Responden 

 

1. Identitas Ibu 

Nama    : 

Umur    : 

Alamat   : 

Pekerjaan   : 

Pendidikan Terakhir : 

Jumlah Anak  : 

 

2. Identitas Anak 

Nama Anak    : 

TTL Anak   : 

Jenis Kelamin  Anak : 

 

B. Pengetahuan Ibu 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Benar Salah 

1. Saya mengetahui manfaat dan tujuan dilakukannya 

imunisasi BCG   

  

2. Salah satu cara mencegah penyakit TB adalah 

dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi 

  

3. Saya mengetahui bahaya dari penyakit TB   

4. Imunisasi BCG dilakukan pada bayi yang berusia 1 

bulan ke atas 

  

5. Imunisasi BCG adalah program gratis dari 

pemerintah yang sangat penting untuk dilakukan 

  

6. Imunisasi BCG akan menimbulkan efek bekas 

suntikan timbul bisul kecil (papula) 

  

7. Bayi yang tidak diimunisasi BCG memiliki resiko 

tinggi terkena penyakit TB 

  



 

 

 

C. Kepercayaan  

 

N

o 
Pertanyaan 

Jawaban 

Percaya 
Tidak 

Percaya 

1. Apakah Anda percaya bahwa vaksin imunisasi 

itu haram? 

  

2. Apakah Anda percaya bahwa imunisasi BCG 

akan membuat bayi Anda sakit? 

 

  

3. Apakah Anda percaya bahwa imunisasi BCG 

adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap 

peningkatan derajat kesehatan? 

  

4. Apakah Anda percaya bahwa petugas 

kesehatan handal dalam menyuntikkan vaksin 

terutama vaksin BCG?  

  

 

D. Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi 

 

1. Bagaimana kondisi akses jalan ke tempat pelayanan imunisasi BCG? 

a. Jalanan Sangat Bagus 

b. Jalanan Bagus 

c. Jalanan Kurang Bagus 

d. Jalanan Tidak Bagus 

 

2. Bagaimana jarak lokasi tempat tinggal Anda ke tempat pelayanan 

imunisasi BCG?  

h. Jarak Sangat Dekat 

i. Jarak Dekat 

j. Jarak Tidak Dekat 

k. Jarak Sangat Tidak Dekat 

 

E. Dukungan Keluarga 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak  

1. Apakah dalam melakukan imunisasi BCG Anda 

mendapatkan anjuran atau dorongan dari keluarga 

baik suami, orang tua, maupun saudara? 

  

2. Apakah dari anggota keluarga Anda ada yang 

mengingatkan jadwal imunisasi BCG? 

  

3. Apakah keluarga mememani Anda  pada saat 

dilakukan imunisasi BCG? 

  



 

 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak  

4. Apakah ada keluarga Anda yang marah  jika bayi 

Anda di imunisasi BCG? 

  

5. Apakah ada keluarga yang menakut-nakuti Anda 

tentang imunisasi BCG? 

  

 

F. Pemberian Imunisasi BCG 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak  

1. Apakah bayi Anda telah diberikan imunisasi BCG?   

 

  



 

 

Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

 

1. Hasil Uji Validasi 

 

a. Variabel Pengetahuan 

No Pertanyaan  r-tabel r-hitung 

1. Saya mengetahui manfaat dan tujuan dilakukannya 

imunisasi BCG   

0.361 0.660 

2. Salah satu cara mencegah penyakit TB adalah 

dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi 

0.361 0.618 

3. Saya mengetahui bahaya dari penyakit TB 0.361 0.504 

4. Puskesmas, Posyandu, Rumah Sakit, Praktik Dokter 

dan Bidan adalah tempat mendapatkan pelayanan 

imunisasi BCG 

0.361 0.167 

5. Imunisasi BCG dilakukan pada bayi yang berusia 1 

bulan ke atas 

0.361 0. 429 

6. Imunisasi BCG adalah program gratis dari 

pemerintah yang sangat penting untuk dilakukan 

0.361 0.429 

7. Imunisasi BCG akan menimbulkan efek bekas 

suntikan timbul bisul kecil (papula) 

0.361 0.429 

8. Bayi yang tidak diimunisasi BCG memiliki resiko 

tinggi terkena penyakit TB 

0.361 0.429 

 

b. Variabel Kepercayaan 

N

o 
Pertanyaan r-tabel r-hitung 

1. Apakah Anda percaya bahwa vaksin imunisasi itu 

haram? 

0.361 0.866 

2. Apakah Anda percaya bahwa vaksin imunisasi 

BCG dapat mengurangi resiko penyakit TB? 

0.361 0.099 

3. Apakah Anda percaya bahwa imunisasi BCG 

akan membuat bayi Anda sakit? 

 

0.361 0.844 

4. Apakah Anda percaya bahwa imunisasi BCG 

adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap 

peningkatan derajat kesehatan? 

0.361 0.434 

5. Apakah Anda percaya bahwa petugas kesehatan 

handal dalam menyuntikkan vaksin terutama 

0.361 0.494 



 

 

vaksin BCG?  

 

c. Variabel Keterjangkauan Tempat Pelayanan Imunisasi 

No Pertanyaan  r-tabel r-hitung 

1. Bagaimana kondisi akses jalan ke tempat pelayanan 

imunisasi BCG? 

0.361 0.786 

2. Bagaimana jarak lokasi tempat tinggal Anda ke 

tempat pelayanan Imunisasi BCG? 

0.361 0.839 

 

d. Variabel Dukungan Keluarga 

No Pertanyaan r-tabel r-hitung  

1. Apakah dalam melakukan imunisasi BCG Anda 

mendapatkan anjuran atau dorongan dari keluarga 

baik suami, orang tua, maupun saudara? 

0.361 0.415 

2. Apakah dari anggota keluarga Anda ada yang 

mengingatkan jadwal imunisasi BCG? 

0.361 0.667 

3. Apakah keluarga mememani Anda  pada saat 

dilakukan imunisasi BCG? 

0.361 0.828 

4. Apakah Anda keluarga Anda yang tidak setuju Bayi 

Anda di imunisasi BCG? 

0.361 0.019 

5. Apakah ada keluarga Anda yang marah  jika bayi 

Anda di imunisasi BCG? 

0.361 0.512 

6. Apakah ada keluarga yang menakut-nakuti Anda 

tentang imunisasi BCG? 

0.361 0.415 

 

  



 

 

 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

 

a. Variabel Pengetahuan 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Case

s 

Valid 30 100.0 

Exclude

da 

0 .0 

Total 30 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.827 7 

 

b. Variabel Kepercayaan 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Case

s 

Valid 30 100.0 

Exclude

da 

0 .0 

Total 30 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.618 4 

 

c. Variabel Keterjangkauan Tempat Imunisasi 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Case

s 

Valid 30 100.0 

Exclude

da 

0 .0 

Total 30 100.0 

 



 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.720 2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.814 5 

d. Variabel Dukungan Keluarga 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

 

Lampiran 4 : Output SPSS 

 

1. UJI UNIVARIAT 

Karakteristik Responden 

 

Kategori Umur Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <20 tahun 7 3.8 3.8 3.8 

20 - 35 tahun 156 85.7 85.7 89.6 

>35 tahun 19 10.4 10.4 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Pendidikan Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Sekolah 6 3.3 3.3 3.3 

SD 58 31.9 31.9 35.2 

SMP 39 21.4 21.4 56.6 

SMA 61 33.5 33.5 90.1 

D3 4 2.2 2.2 92.3 

D4/S1 13 7.1 7.1 99.5 

S2 1 .5 .5 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 



 

 

 

 

Kategori Paritas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Primipara 69 37.9 37.9 37.9 

Mulitipara 113 62.1 62.1 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Kategori Kepercayaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Percaya 3 1.6 1.6 1.6 

Percaya 179 98.4 98.4 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Kategori Keterjangkauan Tempat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Terjangkau 19 10.4 10.4 10.4 

Terjangkau 163 89.6 89.6 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Kategori Dukungan Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Didukung 40 22.0 22.0 22.0 

Didukung 142 78.0 78.0 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Pemberian Imunisasi BCG 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 155 85.2 85.2 85.2 

Tidak 27 14.8 14.8 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 



 

 

 

2.  UJI BIVARIAT 

a. Hubungan Pekerjaan dengan Pemberian Imunisasi BCG 

 

 

Kategori Pekerjaan * Pemberian Imunisasi BCG Crosstabulation 

 
Pemberian Imunisasi BCG 

Total Ya Tidak 

Kategori 

Pekerjaan 

Tidak Bekerja Count 139 16 155 

Expected Count 132.0 23.0 155.0 

% within Kategori Pekerjaan 89.7% 10.3% 100.0% 

Berkerja Count 16 11 27 

Expected Count 23.0 4.0 27.0 

% within Kategori Pekerjaan 59.3% 40.7% 100.0% 

Total Count 155 27 182 

Expected Count 155.0 27.0 182.0 

% within Kategori Pekerjaan 85.2% 14.8% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 16.840a 1 .000   
Continuity Correctionb 14.518 1 .000   
Likelihood Ratio 13.368 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 16.747 1 .000   
N of Valid Cases 182     
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.01. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

  



 

 

 

b. Hubungan Paritas dengan Pemberian Imunisasi  BCG 

 

Kategori Paritas * Pemberian Imunisasi BCG Crosstabulation 

 
Pemberian Imunisasi BCG 

Total Ya Tidak 

Kategori 

Paritas 

Primipara Count 57 12 69 

Expected Count 58.8 10.2 69.0 

% within Kategori Paritas 82.6% 17.4% 100.0% 

Mulitipara Count 98 15 113 

Expected Count 96.2 16.8 113.0 

% within Kategori Paritas 86.7% 13.3% 100.0% 

Total Count 155 27 182 

Expected Count 155.0 27.0 182.0 

% within Kategori Paritas 85.2% 14.8% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .575a 1 .448   
Continuity Correctionb .295 1 .587   
Likelihood Ratio .566 1 .452   
Fisher's Exact Test    .521 .291 

Linear-by-Linear Association .572 1 .450   
N of Valid Cases 182     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.24. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

c. Hubungan Pengetahuan dengan Pemberian Imunisasi BCG 

 

Kategori Pengetahuan * Pemberian Imunisasi BCG Crosstabulation 

 
Pemberian Imunisasi BCG 

Total Ya Tidak 

Kategori 

Pengetahuan 

Kurang Count 20 13 33 

Expected Count 28.1 4.9 33.0 

% within Kategori 

Pengetahuan 

60.6% 39.4% 100.0% 

Cukup Count 135 14 149 

Expected Count 126.9 22.1 149.0 

% within Kategori 

Pengetahuan 

90.6% 9.4% 100.0% 

Total Count 155 27 182 

Expected Count 155.0 27.0 182.0 

% within Kategori 

Pengetahuan 

85.2% 14.8% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 



 

 

Pearson Chi-Square 19.242a 1 .000   
Continuity Correctionb 16.941 1 .000   
Likelihood Ratio 15.712 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 19.137 1 .000   
N of Valid Cases 182     
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.90. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

d. Hubungan Kepercayaan dengan Pemberian Imunisasi BCG 

 

Kategori Kepercayaan * Pemberian Imunisasi BCG Crosstabulation 

 
Pemberian Imunisasi BCG 

Total Ya Tidak 

Kategori 

Kepercayaan 

Tidak 

Percaya 

Count 0 3 3 

Expected Count 2.6 .4 3.0 

% within Kategori Kepercayaan 0.0% 100.0% 100.0% 

Percaya Count 155 24 179 

Expected Count 152.4 26.6 179.0 

% within Kategori Kepercayaan 86.6% 13.4% 100.0% 

Total Count 155 27 182 

Expected Count 155.0 27.0 182.0 

% within Kategori Kepercayaan 85.2% 14.8% 100.0% 

 

  



 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 17.511a 1 .000   
Continuity Correctionb 11.328 1 .001   
Likelihood Ratio 11.746 1 .001   
Fisher's Exact Test    .003 .003 

Linear-by-Linear Association 17.415 1 .000   
N of Valid Cases 182     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

e. Hubungan Keterjangkauan Tempat Imunisasi dengan Pemberian BCG 

 
Kategori Keterjangkauan Tempat * Pemberian Imunisasi BCG Crosstabulation 

 
Pemberian Imunisasi BCG 

Total Ya Tidak 

Kategori 

Keterjangk

auan 

Tempat 

Tidak 

Terjangkau 

Count 17 2 19 

Expected Count 16.2 2.8 19.0 

% within Kategori Keterjangkauan 

Tempat 

89.5% 10.5% 100.0% 

Terjangkau Count 138 25 163 

Expected Count 138.8 24.2 163.0 

% within Kategori Keterjangkauan 

Tempat 

84.7% 15.3% 100.0% 

Total Count 155 27 182 

Expected Count 155.0 27.0 182.0 

% within Kategori Keterjangkauan 

Tempat 

85.2% 14.8% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square .312a 1 .577   
Continuity Correctionb .047 1 .828   
Likelihood Ratio .338 1 .561   
Fisher's Exact Test    .743 .440 

Linear-by-Linear Association .310 1 .578   
N of Valid Cases 182     
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.82. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

f. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Pemberian  Imunisasi BCG 

 
Kategori Dukungan Keluarga * Pemberian Imunisasi BCG Crosstabulation 

 
Pemberian Imunisasi BCG 

Total Ya Tidak 

Kategori Tidak Didukung Count 29 11 40 



 

 

Dukungan 

Keluarga 

Expected Count 34.1 5.9 40.0 

% within Kategori Dukungan 

Keluarga 

72.5% 27.5% 100.0% 

Didukung Count 126 16 142 

Expected Count 120.9 21.1 142.0 

% within Kategori Dukungan 

Keluarga 

88.7% 11.3% 100.0% 

Total Count 155 27 182 

Expected Count 155.0 27.0 182.0 

% within Kategori Dukungan 

Keluarga 

85.2% 14.8% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6.509a 1 .011   
Continuity Correctionb 5.287 1 .021   
Likelihood Ratio 5.779 1 .016   
Fisher's Exact Test    .021 .014 

Linear-by-Linear Association 6.473 1 .011   
N of Valid Cases 182     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.93. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 



 

 

Lampiran 5 : Etik Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian PTSP Provinsi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian PTSP Daerah 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 8 : Suket Telah Melakukan Penelitian 

 
  



 

 

Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian 
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