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ABSTRAK 

Nama :    Rizna Kumalasari 

NIM :    70200119101 

Judul :    Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini  

                   Penderita Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Kanker serviks merupakan suatu keganasan yang terjadi pada organ 
reproduksi wanita yang menghubungkan vagina dengan uterus. Kanker 
serviks disebabkan oleh infeksi Human Papillomavirus (HPV). Tingginya 
angka kematian disebabkan karena terlambatnya deteksi dini, hampir 70% 
pasien dideteksi pada stadium lanjut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi 
keterlambatan deteksi dini serta menganalisis hubungan antara faktor 
tersebut dengan keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan cross 
sectional. Analisis yang digunakan yaitu univariat, bivariat dan multivariat. 
Jumlah sampel sebanyak 119 responden yang diperoleh dengan metode 
simple random sampling.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
pendidikan (p-value 0.048), pekerjaan (p-value 0.027), penghasilan (p-value 
0.015), pengetahuan (p-value 0.038), sikap (p-value 0.029), keterjangkauan 
biaya (p-value 0.000), kemudahan akses informasi (p-value 0.025) dan 
dukungan tenaga kesehatan (p-value 0.017) dengan keterlambatan deteksi 
dini penderita kanker serviks dan tidak ada hubungan antara usia (p-value 
0.413), riwayat perilaku berisiko (p-value 0.647), akses pelayanan kesehatan 
(p-value 0.793) dan dukungan keluarga (p-value 0.684) dengan 
keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo.  

Deteksi dini merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk 
menghindari keterlambatan dalam penanganan masalah kanker serviks pada 
wanita, apabila upaya preventif dilakukan sedini mungkin maka perempuan 
Indonesia dapat diselamatkan dari bahaya kanker serviks. 

Kata Kunci : Kanker Serviks, deteksi dini, keterlambatan deteksi dini 
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ABSTRACT 

Name :   Rizna Kumalasari 

NIM :   70200119101 
Title : Factors Affecting the Delay in Early Detection of Cervical   
                  Cancer Patients at RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Cervical cancer is a type of cancer that occurs in the female reproductive 
organs that connect the uterus and the vagina. Cervical cancer is caused by an 
infection with the Human Papillomavirus (HPV). The high mortality rate is due 
to the late diagnosis of most patients, as almost 70% of them are detected at an 
advanced stage. 

This study aims to identify the factors that influence the delay in the 
early detection and to analyze the relationship between these factors and the 
delay in the early detection of cervical cancer patients. The research design is 
quantitative with a cross-sectional approach. The data analysis methods are 
univariate, bivariate and multivariate. The sample size is 119 respondents, 
selected by simple random sampling.  

The results show that there is a significant association between 
education (p-value 0.048), occupation (p-value 0.027), income (p-value 0.015), 
knowledge (p-value 0.038), attitude (p-value 0.029), affordability (p-value 
0.000), ease of access to information (p-value 0.025), and health worker 
support (p-value 0.017) and the delay in the early detection of cervical cancer 
patients and there is no significant relationship between age (p-value 0.413), 
history of risky behavior (p-value 0.647), access to health services (p-value 
0.793), and family support (p-value 0.684) and the delayed early detection of 
cervical cancer patients at Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital.  

Early detection is a preventive measure that can be taken to avoid 
delays in the treatment of cervical cancer in women. If preventive measures are 
taken as early as possible, Indonesian women can be saved from the dangers of 
cervical cancer. 

Keywords: Cervical cancer, early detection, delay in early detection.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini, dunia dihadapkan pada tantangan dalam bidang kesehatan 

masyarakat karena terjadinya transisi epidemiologi yakni adanya peralihan 

atau pergeseran masalah kesehatan dari penyakit menular yang disebabkan 

oleh virus, bakteri, jamur dan mikroorganisme lainnya menjadi penyakit 

tidak menular (PTM). Penyakit tidak menular adalah jenis penyakit yang 

tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya, sehingga tidak 

memberikan dampak negatif bagi orang lain, misalnya diabetes melitus, 

stroke, kardiovaskular, kanker dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh 

pergeseran pola penyakit di masyarakat, pergeseran cara hidup masyarakat, 

kondisi sosial dan ekonomi, serta jangkauan masyarakat yang semakin luas 

(Kementerian Kesehatan, 2019). 

Kanker adalah salah satu contoh penyakit tidak menular (PTM) yang 

menjadi beban kesehatan dunia. Penyakit kanker ditandai dengan adanya sel 

abnormal di dalam tubuh manusia yang tumbuh secara tidak terkendali. 

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) menyatakan bahwa 

kanker masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia 

(Kemenkes RI, 2022a). Menurut informasi yang tercantum dalam laporan 

Global Burden of Cancer (GLOBOCAN) Tahun 2022, jumlah kasus kanker di 

seluruh dunia mencapai 19.976.499 kasus, dengan angka kematian mencapai 

9.743.832. Diperkirakan bahwa jumlah kematian akibat kanker akan terus 

meningkat, mencapai lebih dari 13,1 juta pada tahun 2030 (Kementerian 

Kesehatan, 2019).  
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International Agency for Research on Cancer (IARC) memperkirakan, 1 

dari 5 penduduk laki-laki dan 1 dari 6 penduduk perempuan di seluruh dunia 

akan mengalami kanker sepanjang hidupnya. Dimana, 1 dari 8 laki-laki dan 1 

dari 11 perempuan tersebut meninggal akibat kanker (Kementerian 

Kesehatan, 2019). Menurut laporan dari GLOBOCAN, negara-negara di Asia 

memiliki kontribusi yang besar terhadap jumlah kasus kanker secara global. 

Hal ini terjadi karena sebagian besar negara dengan populasi besar seperti 

Cina, India dan Indonesia, berada di kawasan Asia. Jumlah keseluruhan kasus 

kanker di Asia berdasarkan data Global Burden of Cancer ditemukan 

sebanyak 9.822.964 kasus dengan total kematian sebanyak 5.462.284. Pada 

tahun 2022, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di Asia dengan 

jumlah kasus kanker yang cukup banyak. Terdapat 408.661 kasus kanker 

secara keseluruhan yang terdeteksi di Indonesia dengan angka kematian 

akibat kanker mencapai 242.988 kasus (Globocan, 2022). 

Kanker terdiri dari banyak jenis tergantung letak jaringan dan organ 

tempat sel kanker tumbuh. Berdasarkan pengidapnya, terdapat jenis kanker 

yang hanya terjadi pada jenis kelamin tertentu, seperti kanker payudara dan 

kanker leher rahim yang hanya terjadi pada perempuan. Kedua jenis kanker 

tersebut menjadi penyebab utama dari besarnya jumlah kasus kanker secara 

global (Kementerian Kesehatan, 2019). Adapun kanker serviks berada pada 

urutan kedua kasus kanker terbesar yang diderita oleh wanita setelah kanker 

payudara. Kanker serviks terjadi pada organ reproduksi wanita yaitu leher 

rahim yang merupakan saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim. 

Berbeda dengan jenis kanker lainnya, kanker serviks adalah satu-satunya 

jenis kanker yang disebabkan oleh infeksi, yaitu infeksi Human 

Papillomavirus (HPV). Hampir semua wanita yang telah aktif melakukan 
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hubungan seksual terpapar oleh Human Papillomavirus (HPV), namun 

kebanyakan infeksi HPV akan menghilang dalam waktu singkat tanpa 

memerlukan pengobatan. Pada sebagian wanita, infeksi HPV dapat bertahan 

dan secara perlahan memengaruhi sel-sel di leher rahim. Perubahan ini 

dikenal sebagai prakanker dan jika tidak dideteksi pada tahap awal, dapat 

berkembang menjadi kanker serviks (WHO, 2014).  

Kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama kematian 

akibat kanker pada wanita di seluruh dunia. Umumnya, kanker serviks 

menyerang wanita dalam rentang usia subur atau usia produktif, sekitar 30-

49 tahun. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa wanita yang berusia 

lebih muda atau lebih tua tidak akan terjangkit, setiap wanita yang pernah 

melakukan hubungan seksual berisiko terkena kanker serviks. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari Global Cancer Observatory Tahun 2022, terdapat 

662.301 kasus kanker serviks di seluruh dunia, dengan angka kematian 

mencapai 348.874. Sementara itu, di Benua Asia terdapat 397.043 kasus 

kanker serviks, dengan angka kematian sebesar 199.771 (Globocan, 2022). 

Sebagian besar kasus kanker serviks ditemukan pada negara berkembang, 

salah satunya Indonesia. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan 

keterbatasan skrining pada negara berkembang sehingga kanker serviks 

tidak terdeteksi sebelum adanya lesi prakanker dan baru terdiagnosis pada 

saat mengalami gejala kanker pada stadium awal maupun stadium lanjut 

sehingga tingkat mortalitasnya lebih tinggi. Menurut Global Cancer 

Observatory pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-2 (dua) 

jumlah kasus kanker serviks terbanyak. Dimana, jumlah kasus mencapai 

36.964 dengan angka kematian sebanyak 20.708 (Globocan, 2022).  
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Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI) pada tahun 2022, tingkat kematian yang tinggi akibat kanker 

serviks disebabkan oleh keterlambatan dalam deteksi dini, dimana hampir 

70% dari penderita terdiagnosis pada tahap lanjut. Hal ini sangat merugikan 

karena pemeriksaan pap smear dan metode Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) mampu mendeteksi lesi prakanker atau stadium sebelum terjadinya 

kanker serviks. 

Upaya untuk mengurangi angka kematian dan biaya pengobatan 

kanker serviks dapat dilakukan melalui penerapan deteksi dini yang efektif 

(Kemenkes RI, 2022b). Metode pap smear dan Inspeksi Visual Asam Asetat 

(IVA) merupakan metode deteksi dini yang umum digunakan di berbagai 

negara, termasuk Indonesia. Pap smear adalah metode deteksi dini kanker 

serviks yang melibatkan pengambilan sampel lendir dari vagina bagian 

dalam yang kemudian diperiksa di laboratorium untuk mengecek ada 

tidaknya sel-sel abnormal. Hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu 

sekitar 1-2 minggu setelah dilakukan. Sementara itu, Inspeksi Visual Asam 

Asetat (IVA) adalah metode deteksi dini untuk menilai kondisi serviks 

dengan memeriksa adanya kelainan setelah penggunaan larutan asam asetat 

(asam cuka 3-5%). Jika terdapat sel-sel displasia (tahap prakanker) akan 

muncul bercak putih. Hasil pemeriksaan IVA dapat diketahui lebih cepat 

yaitu sekitar 15 menit. Ketika normal, dianjurkan untuk melakukan 

pemeriksaan ulang minimal tiga tahun sekali dan apabila meragukan, 

biasanya akan dirujuk oleh tenaga kesehatan untuk pemeriksaan lanjutan 

(Kemenkes, 2021).  

Dalam Rencana Aksi Program (RAP) Program P2PTM tahun 2020-

2024, disebutkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan dalam advokasi, 
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kemitraan, jaringan, peningkatan kapasitas, dan pengaturan administrasi 

pencegahan dan pengendalian PTM. Salah satu program yang dilakukan 

adalah deteksi dini kanker leher rahim pada wanita usia subur (WUS) dalam 

rentang usia 30 - 50 tahun di Puskesmas. Targetnya adalah mencapai lebih 

dari atau sama dengan 80% jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi 

dini kanker serviks pada populasi WUS usia 30-50 tahun di 514 

Kabupaten/Kota. Pemeriksaan deteksi dini kanker serviks di Indonesia 

direkomendasikan untuk semua wanita berusia 30-50 tahun atau yang telah 

aktif secara seksual (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit, 2022). 

Jumlah kasus kanker serviks di Indonesia sangat tergantung pada 

seberapa luasnya deteksi yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari  Profil Kesehatan Indonesia tahun 

2021, hanya sekitar 6,83% perempuan berusia 30-50 tahun yang telah 

menjalani pemeriksaan awal kanker leher rahim dengan metode Inspeksi 

Visual Asam Asetat (IVA) dan dari jumlah tersebut, ditemukan sekitar 27.837 

kasus IVA positif. Data ini menunjukkan tingkat pencapaian yang rendah dan 

jauh dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, yaitu setidaknya 80% dari populasi perempuan berusia 30-50 

tahun. Kondisi ini merupakan akar dari tingginya kasus kanker serviks di 

Indonesia. 

Secara regional, berdasarkan data awal dari Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Selatan, pada tahun 2022 sebanyak 392 Puskesmas di Provinsi 

Sulawesi Selatan telah melakukan deteksi dini atau pemeriksaan 

menggunakan metode IVA dengan jumlah sebanyak 29.506 (2.07%) wanita 

usia 30-50 tahun. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 103 
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kasus IVA positif, 45 kasus dicurigai kanker, 420 kasus kelainan ginekologi, 

dan 20 kasus pap smear positif. Laporan tersebut menyatakan bahwa belum 

ada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai target yang 

ditetapkan (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2022). Deteksi dini 

dengan metode Infeksi Visual Asam Asetat (IVA) menjadi dasar untuk 

merujuk pasien yang dicurigai mengalami kanker serviks atau kanker leher 

rahim. Salah satu rumah sakit yang berperan sebagai pusat rujukan kanker 

terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rumah Sakit Umum Pusat 

(RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berdasarkan data awal, terdapat 169 

kasus kanker serviks yang terdeteksi sepanjang tahun 2022.  

Deteksi dini merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk 

menghindari keterlambatan dalam penanganan masalah kanker serviks pada 

wanita, apabila upaya preventif dilakukan sedini mungkin maka perempuan 

Indonesia dapat diselamatkan dari bahaya kanker serviks. Dengan dasar 

informasi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis mendalam 

terkait “Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita 

Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Faktor apa saja yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini 

penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo?” 

C. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Ada hubungan antara usia dengan keterlambatan deteksi dini 

penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 
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2. Ada hubungan antara pendidikan dengan keterlambatan deteksi dini 

penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

3. Ada hubungan antara pekerjaan dengan keterlambatan deteksi dini 

penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

4. Ada hubungan antara penghasilan dengan keterlambatan deteksi dini 

penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

5. Ada hubungan antara pengetahuan dengan keterlambatan deteksi dini 

penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

6. Ada hubungan antara sikap dengan keterlambatan deteksi dini 

penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

7. Ada hubungan antara riwayat perilaku berisiko dengan keterlambatan 

deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

8. Ada hubungan antara keterjangkauan biaya dengan keterlambatan 

deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

9. Ada hubungan antara akses pelayanan kesehatan dengan 

keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo 

10. Ada hubungan antara kemudahan akses informasi dengan 

keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo 

11. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan keterlambatan 

deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 
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12. Ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dengan 

keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo 

D. Definisi Operasional (DO) dan Kriteria Objektif (KO)  

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap variabel yang akan 

diteliti, diperlukan adanya definisi operasional yakni sebagai berikut: 

1. Keterlambatan deteksi dini pada penelitian ini dilihat berdasarkan 

hasil skrining awal di fasilitas pelayanan kesehatan setempat 

diperkuat dengan stadium kanker saat dilakukan rujukan pertama di 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.  

Kriteria objektif :     

a. Tidak terlambat : Stadium < IIB (Stadium awal)                             

b. Terlambat  : Stadium ≥ IIB (Stadium lanjut) 

(WHO, 2014) 

2. Usia pada penelitian ini merupakan usia atau umur responden pada 

ulang tahun terakhir berdasarkan kalender.  

Kriteria objektif :  

a. Tidak berisiko : Apabila responden berada pada usia < 30 tahun 

dan > 49 tahun 

b. Berisiko             : Apabila responden berada pada usia 30-49 tahun 

(WHO, 2014)  

3. Pendidikan pada penelitian ini merupakan pencapaian pendidikan 

formal yang ditamatkan oleh responden.  

Kriteria objektif :  

a. Pendidikan tinggi   : Apabila responden telah menamatkan standar 

pendidikan SMA/MA/Sederajat  
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b. Pendidikan rendah : Apabila responden tidak menamatkan standar 

pendidikan SMA/MA/Sederajat 

(Pemerintah Indonesia, 2003) 

4. Pekerjaan pada penelitian ini merupakan mata pencaharian 

responden yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan sebagai 

upaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Kriteria objektif :  

a. Bekerja     : Jika pekerjaan responden sebagai karyawan, 

pengusaha dan lain-lain 

b. Tidak bekerja  : Jika responden tidak bekerja aktif (tidak bekerja,       

ibu rumah tangga, pensiunan dan pelajar/mahasiswa) 

(Winarto et al., 2019) 

5. Sosial ekonomi pada penelitian ini merupakan tingkat kedudukan 

seseorang dalam masyarakat yang dinilai dari segi penghasilan. 

 Kriteria objektif :  

a. Penghasilan tinggi    : Apabila penghasilan responden ≥2.500.000 

per bulan 

b. Penghasilan rendah : Apabila penghasilan responden <2.500.000 

per bulan 

(BPS, 2020 dalam (Rakasiwi, 2021)) 

6. Pengetahuan pada penelitian ini merupakan hasil pemikiran 

responden dalam memahami kanker serviks, deteksi dini kanker 

serviks serta keterlambatan deteksi dini kanker serviks.  

Kriteria objektif :  

a. Baik : Apabila total skor > 12 (Median) 

b. Kurang : Apabila total skor ≤ 12 (Median) 
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(Notoatmodjo, 2014) 

7. Sikap pada penelitian ini merupakan pernyataan diri yang mendorong 

responden bertingkah laku dalam hal ini berkaitan dengan upaya 

deteksi dini kanker serviks. 

Kriteria objektif :  

a. Sikap positif : Apabila total skor > 33 (Median) 

b. Sikap negatif : Apabila total skor ≤ 33 (Median) 

(Notoatmodjo, 2014) 

8. Riwayat perilaku berisiko pada penelitian ini merupakan adanya 

riwayat perilaku yang dilakukan atau terjadi pada responden yang 

meningkatkan kerentanan terhadap risiko penyakit kanker serviks 

spesifik yang berkaitan dengan aktivitas seksual responden.  

Kriteria objektif : 

a. Berisiko  : Apabila total skor > 1 (Median) 

b. Tidak Berisiko : Apabila total skor ≤ 1 (Median) 

(Notoatmodjo, 2014)  

9. Keterjangkauan biaya pada penelitian ini merujuk pada kesanggupan 

responden untuk membayar biaya pemeriksaan dini kanker serviks 

yang ditentukan oleh pendapatan serta keberadaan asuransi 

kesehatan. 

Kriteria objektif :  

a. Terjangkau : Apabila total skor > 2 (Median) 

b. Tidak Terjangkau : Apabila total skor ≤ 2 (Median) 

(Notoatmodjo, 2014) 

10. Akses pelayanan kesehatan pada penelitian ini merupakan 

tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam hal 
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ini layanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit dan lain-lain, 

tenaga kesehatan terlatih, alat-alat pemeriksaan serta keterjangkauan 

dalam mencari tempat pelayanan kesehatan dalam hal ini jarak 

tempuh.  

Kriteria objektif : 

a. Memadai  : Apabila total skor > 3 (Median) 

b. Tidak memadai : Apabila total skor ≤ 3 (Median) 

 (Notoatmodjo, 2014) 

11. Kemudahan akses informasi pada penelitian ini merupakan adanya 

informasi yang pernah didapatkan responden terkait deteksi dini 

kanker serviks, baik itu melalui media cetak, media elektronik, 

penyuluhan oleh tenaga kesehatan maupun media promosi di fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

Kriteria objektif :  

a. Mudah : Apabila total skor > 2 (Median) 

b. Sulit : Apabila total skor ≤ 2 (Median) 

(Notoatmodjo, 2014) 

12. Dukungan keluarga pada penelitian ini merupakan dorongan yang 

diberikan oleh keluarga kepada responden baik itu dorongan moril 

maupun materiil yang bersifat positif. 

Kriteria objektif :  

a. Baik : Apabila total skor > 18 (Median) 

b. Kurang : Apabila total skor ≤ 18 (Median) 

(Notoatmodjo, 2014) 
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13. Dukungan tenaga kesehatan pada penelitian ini merupakan suatu 

dorongan yang diberikan oleh tenaga kesehatan baik itu berupa 

pemberian informasi, motivasi maupun sikap terbuka dan positif.  

Kriteria objektif :  

a. Baik : Apabila total skor > 13 (Median) 

b. Kurang : Apabila total skor ≤ 13 (Median) 

 (Notoatmodjo, 2014) 
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E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.1 Tabel Sintesa 

No. 
Nama Peneliti / 

Tahun 
Judul Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Jenis 
Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Elisabeth 
Surbakti, Susy 
Adranelly 
Simaremare dan 
Arihta Sembiring 
/ 2020 

Hubungan 
Karakteristik, Riwayat 
Keluarga dan 
Pengetahuan pada Ibu 
yang Menderita 
Kanker Serviks dalam 
Keterlambatan 
Mencari Pengobatan 
ke Pelayanan 
Kesehatan 

 

 

Populasi : 
Semua ibu yang 
mengalami 
kanker serviks 
mulai stadium IA 
sampai stadium 
IVB di RSUP 
Adam Malik 
Medan. 

 Sampel : 169 
responden 

Penelitian ini 
menggunakan 
metode survei 
analitik dengan  
desain studi 
cross-sectional. 

 

 

Variabel Dependen : 
Keterlambatan 
penderita kanker 
serviks mencari 
pengobatan ke 
pelayanan kesehatan  

Variabel Independen : 
Umur, pendidikan, 
paritas, sosial ekonomi, 
pengetahuan dan 
riwayat keluarga 
menderita kanker 

Ada hubungan yang 
signifikan antara : umur      
> 40 tahun, pendidikan 
rendah, memiliki anak lebih 
dari 2, sosial ekonomi yang 
rendah, pengetahuan yang 
kurang baik, riwayat 
keluarga menderita kanker 
dimana p < 0.05 dengan CI 
95%, terhadap 
keterlambatan mencari 
pengobatan ke pelayanan 
kesehatan (Surbakti et al., 
2020). 

2.  Ama G. Ampofo, 
Afia D. Adumatta, 
Esther Owusu dan 
Kofi Awuviry-
Newton / 2020 

A Cross-Sectional Study 
Of Barriers to Cervical 
Cancer Screening 
Uptake in Ghana: An 
Application of the 
Health Belief Model 

  

Populasi : 
Populasi 
penelitian terdiri 
dari wanita 
reproduksi di 
lingkungan 
Kenyase, 

Desain studi 
cross-sectional 
analitik 

Variabel Dependen : 
Deteksi dini (skrining) 
kanker serviks 

Variabel Independen : 
Latar belakang 
pendidikan, pekerjaan, 
status pernikahan, 

Hasil penelitian diperoleh : 
Latar belakang pendidikan, 
pekerjaan dan status 
pernikahan memiliki 
hubungan yang signifikan 
dengan deteksi dini kanker 
serviks. Sementara itu, 
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No. 
Nama Peneliti / 

Tahun 
Judul Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Jenis 
Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

(Sebuah studi cross-
sectional tentang 
Hambatan Serapan 
Skrining Kanker 
Serviks di Ghana: 
(Penerapan Model 
Kepercayaan 
Kesehatan) 

termasuk pasar 
dan sekolah. 

Sampel : Sampel 
terdiri dari 246 
orang 

paritas dan riwayat 
keluarga 

paritas dan riwayat 
keluarga tidak memiliki 
hubungan yang signifikan 
dengan deteksi dini kanker 
serviks (Ampofo et al., 
2020). 

3.  Suharni Pintamas 
Sinaga / 2020 

Hubungan 
Pengetahuan dan 
Karakteristik Wanita 
Usia Reproduksi 
terhadap Upaya 
Pencegahan Kanker 
Serviks melalui 
Skrining IVA Test di 
Puskesmas Biru-biru 
Tahun 2019 

Populasi : 
Semua wanita 
reproduksi yang 
melakukan 
pemeriksaan 
skrining tes IVA 
di puskesmas 
Biru-biru dari 
usia 23-35 tahun 
yang sudah 
menikah 

Sampel : 49 
orang 

Penelitian 
analitik dengan 
desain studi 
cross sectional 

Variabel Dependen : 
Upaya pencegahan 
kanker serviks melalui 
skrining IVA Test 

Variabel Independen : 
Pengetahuan, umur, 
pendidikan, pekerjaan 
dan paritas  

Terdapat hubungan yang 
signifikan antara 
pengetahuan, pendidikan 
dan pekerjaan dengan 
upaya pencegahan kanker 
serviks melalui skrining IVA 
Test. Sementara itu, tidak 
terdapat hubungan yang 
signifikan antara umur 
responden dan paritas 
dengan upaya pencegahan 
kanker serviks melalui 
skrining IVA Test (Sinaga, 
2020). 

4.  Yoga Tri Wijayanti Dukungan Informasi 
dan Karakteristik 

Populasi :  
Wanita usia 

Jenis penelitian 
kuantitatif 

Variabel Dependen : 
Perilaku deteksi dini 

Faktor yang berhubungan 
dengan perilaku deteksi 
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No. 
Nama Peneliti / 

Tahun 
Judul Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Jenis 
Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

/ 2021 

 

Wanita Usia Subur 
Mempengaruhi 
Perilaku Deteksi Dini 
Kanker Serviks 

subur yang 
berstatus 
menikah di Kota 
Metro 

Sampel : 94 
orang dengan 
teknik 
pengambilan 
sampel 
proporsional 
random sampling 

dengan 
rancangan 
cross sectional 

kanker serviks 

Variabel Independen : 
Penghasilan keluarga, 
sikap, pengetahuan ibu 
dan akses informasi 

dini kanker serviks adalah 
penghasilan keluarga, sikap, 
pengetahuan ibu dan akses 
informasi. Hasil analisis 
multivariat menunjukkan 
faktor yang paling 
berpengaruh adalah akses 
informasi (Wijayanti, 2021). 

5.  Mun Aminah dan 
Nurya Kumalasari 
/ 2021 

Pengaruh Penyuluhan 
terhadap Pelaksanaan 
Deteksi Dini Kanker 
Serviks di Wilayah 
Puskesmas Purwodadi 

 

Populasi : 
Wanita usia 
subur yang 
berada di 
wilayah kerja 
Puskesmas 
Purwodadi I 

Sampel : 80 
responden 

Jenis penelitian 
ini adalah 
kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
cross sectional. 

Variabel Dependen : 
Deteksi dini kanker 
serviks 

Variabel Independen : 
Penyuluhan  

Terdapat korelasi positif 
sebesar 0,647 antara 
penyuluhan dengan deteksi 
dini kanker serviks. Hal ini 
berarti semakin sering 
dilakukan penyuluhan akan 
semakin besar pula untuk 
melakukan deteksi dini 
kanker serviks, begitupun 
sebaliknya (Mun Aminah, 
2021). 
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No. 
Nama Peneliti / 

Tahun 
Judul Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Jenis 
Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

6.  Alida Manoela 
Datchoua 
Moukam, Muriel 
Samartha Embolo 
Owono, Bruno 
Kenfack, Pierre 
Vassilakos, Patrick 
Petignat, Jessica 
Sormani, dan 
Nicole C. Schmidt 
/ 2021 

“Cervical Cancer 
Screening: Awareness 
is not Enough”. 
Understanding 
Barriers to Screening 
Among Women in West 
Cameroon—a 
Qualitative Study 
Using Focus Groups 

(“Skrining Kanker 
Serviks: Kesadaran 
saja tidak cukup”. 
Memahami Hambatan 
Skrining di Kalangan 
Wanita di Kamerun 
Barat-Studi Kualitatif 
menggunakan 
Kelompok Fokus) 

Populasi : 
Wanita berusia 
antara 30 dan 49 
tahun dan 
pasangannya 

Sampel : Enam 
kelompok fokus 
dengan 43 
peserta (31 
perempuan dan 
12 laki-laki) 

Sebuah studi 
kualitatif 
menggunakan 
kelompok 
fokus (FGs) 

Variabel Dependen :  
Hambatan deteksi dini 
kanker serviks 

Variabel Independen : 
Pendidikan, status 
pernikahan, pekerjaan, 
pengetahuan, biaya, 
jarak dan sikap petugas 
kesehatan 

Hambatan yang paling 
berpengaruh adalah 
kurangnya literasi 
kesehatan (pengetahuan), 
rendahnya aksesibilitas 
program (dalam hal ini 
biaya dan jarak) serta 
perlakuan yang tidak sopan 
oleh petugas layanan 
kesehatan (Datchoua 
Moukam et al., 2021). 

7.  Wina Octaviana 
Eka Putri / 2022 

Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi 
Keterlambatan 
Deteksi Dini Kanker 
Serviks pada Pasien 

Sampel : 30 
responden dari 
Rumah Sakit 
Bina Husada 
Cibinong Bogor. 

Desain 
penelitian yang 
digunakan 
dalam 
penelitian ini 
adalah cross-

Variabel Dependen : 
Deteksi dini Ca cervix 

Variabel Independen : 
Pengetahuan, 
pendidikan, usia, 

Terdapat hubungan yang 
signifikan antara 
pendidikan (p-value 0,013 < 
0,05) dan dukungan suami 
((p-value 0,000 < 0,05) 
dengan pelaksanaan 
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No. 
Nama Peneliti / 

Tahun 
Judul Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Jenis 
Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Ca. Serviks sectional pekerjaan, status 
ekonomi, usia 
pernikahan, paritas, 
jaminan kesehatan, 
layanan kesehatan dan 
dukungan suami 

 

 

tindakan IVA (deteksi dini 
kanker serviks). Tidak 
terdapat hubungan yang 
signifikan antara 
Pengetahuan (p-value= 
0,116 > 0,05), usia (p-value 
= 0,552 > 0,05), pekerjaan 
(p value = 0,450 > 0,05), 
status ekonomi (p-value = 
0,552 > 0,05), Usia 
pernikahan (p-value = 0,553 
> 0,05), paritas (p-value = 
0,488 > 0,05), Jaminan 
kesehatan (p-value = 0,533 
> 0,05)  dan Layanan 
kesehatan (p-value = 0,395 
> 0,05) dengan pelaksanaan 
tindakan IVA (Deteksi dini 
kanker serviks) (Putri, 
2022). 

8.  L. Allahqoli, T. 
Dehdari, A. 
Rahmani, A. 
Fallahi, M. 

Delayed cervical 
cancer diagnosis: a 
systematic review 

Keterlambatan 

Sampel : 45 
artikel 
dimasukkan ke 
dalam penelitian 

Menggunakan 
literature 
review(Medline, 
Web of Science, 

Variabel Dependen : 
Keterlambatan 
diagnosis kanker 
serviks 

Faktor yang terkait dengan 
keterlambatan 
dikategorikan menjadi tiga 
komponen termasuk pasien, 
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No. 
Nama Peneliti / 

Tahun 
Judul Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Jenis 
Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Gharacheh, N. 
Hajinasab, H. 
Salehiniya dan I. 
Alkatout / 2022 

Diagnosis Kanker 
Serviks : Tinjauan 
Sistematis 

Core Collection 
(Index = SCI 
EXPANDED, 
SSCI, A & HCI 
Time span), dan 
Scopus untuk 
artikel yang 
diterbitkan 
hingga 
Desember 
2021) 

Variabel Independen : 
Sosio-demografis (Usia, 
ras atau etnis, status 
pernikahan, status 
sosial ekonomi, 
pendapatan dan 
pekerjaan), suami atau 
pasangan, pengetahuan, 
riwayat keluarga, 
aksesibilitas, dan 
fasilitas kesehatan 

riwayat kesehatan, dan 
keterlambatan.  
Keterlambatan pasien 
meliputi sosio-demografis, 
suami/ pasangan, dan 
pengetahuan. Riwayat 
medis termasuk masalah 
medis, kebidanan, dan 
riwayat keluarga. 
Keterlambatan sistem 
kesehatan meliputi fasilitas 
kesehatan dan tingkat 
aksesibilitas (Allahqoli et 
al., 2022).  

9.  Jom Phaiphichit, 
Phimpha 
Paboribounce, 
Sengchan 
Kunnavong dan 
Phetsavanh 
Chanthavilay / 
2022   

Factors Associated 
with Cervical Cancer 
Screening Among 
Women Aged 25–60 
Years in Lao People’s 
Democratic Republic 

Faktor yang 
Berhubungan dengan 
Skrining Kanker 
Serviks pada Wanita 

Populasi : 
Wanita berusia 
25-60 tahun 
yang tinggal di 
ibu kota 
Vientiane dan 
Provinsi Luang 
Prabang dari 15 
Maret-31 Mei 
2018 

Menggunakan 
studi kasus-
kontrol 

Variabel Dependen : 
Deteksi Dini atau 
Skrining Kanker Serviks  

Variabel Independen : 
Karakteristik Sosio-
demografis, kesehatan 
reproduksi, praktik 
budaya dan keluarga, 
pengetahuan, sikap, 
persepsi terhadap 

Pengetahuan dan sikap 
yang baik, kesehatan 
reproduksi, rekomendasi 
dari petugas kesehatan, 
jenis transportasi ke pusat 
kesehatan dan praktik 
budaya-keluarga 
merupakan faktor penting 
yang berhubungan dengan 
skrining kanker serviks 
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No. 
Nama Peneliti / 

Tahun 
Judul Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Jenis 
Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Berusia 25-60 Tahun 
di Republik 
Demokratik Rakyat, 
Laos 

Sampel : 360 
wanita (129 
kasus dan 240 
kontrol) dengan 
rasio 2:1 

 

skrining, aksesibilitas 
layanan kesehatan dan 
asuransi kesehatan  

 

pada wanita usia 25-60 
tahun serta penyedia 
layanan kesehatan memiliki 
peran penting dalam 
mempromosikan dan 
mendorong wanita untuk 
menghadiri skrining 
(Phaiphichit et al., 2022). 

10.  Fitriani, Nuari 
Andolina Dan 
Yossi Octavia 
Samosir / 2023 

Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 
Kurangnya Minat 
Wanita Usia Subur 
(WUS) dalam 
Melakukan Deteksi 
Dini Kanker Serviks 
Metode IVA 

Populasi : 
Populasi yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
adalah wanita 
usia subur usia 
30 - 50 tahun 
yang berada di 
wilayah kerja 
Puskesmas 
Tiban Baru  

Sampel : 50 
Orang 

Desain 
penelitian yang 
digunakan 
dalam 
penelitian ini 
adalah desain 
penelitian 
deskriptif 
kuantitatif. 

 

 

Variabel Dependen : 
Deteksi dini kanker 
serviks metode IVA 

Variabel Independen : 
Karakteristik 
responden, 
pengetahuan dan minat 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
terdapat 20 responden 
(48%) dan untuk minat 
hanya 10 (10%) orang yang 
memiliki minat tinggi 
melakukan pemeriksaan 
IVA. Kesimpulan diperoleh 
bahwa faktor yang 
menyebabkan responden 
tidak melakukan deteksi 
dini kanker leher rahim 
metode IVA yakni karena 
ketakutan terhadap proses 
dan hasil pemeriksaan 
(Fitriani et al., 2023). 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

a. Tujuan Umum 

Mengetahui adanya faktor yang memengaruhi keterlambatan 

deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

b. Tujuan Khusus 

1) Menganalisis hubungan usia dengan keterlambatan deteksi dini 

penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

2) Menganalisis hubungan pendidikan dengan keterlambatan 

deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

3) Menganalisis hubungan pekerjaan dengan keterlambatan 

deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

4) Menganalisis hubungan penghasilan dengan keterlambatan 

deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

5) Menganalisis hubungan pengetahuan dengan keterlambatan 

deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

6) Menganalisis hubungan sikap dengan keterlambatan deteksi 

dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 
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7) Menganalisis hubungan riwayat perilaku berisiko dengan 

keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo 

8) Menganalisis hubungan keterjangkauan biaya dengan 

keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo 

9) Menganalisis hubungan akses pelayanan kesehatan dengan 

keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo 

10) Menganalisis hubungan kemudahan akses informasi dengan 

keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo 

11) Menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan 

keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo 

12) Menganalisis hubungan dukungan tenaga kesehatan dengan 

keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo 

2. Kegunaan   

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat berkontribusi dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa dan dapat 

menambah literatur bacaan di perpustakaan tentang faktor- 

faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini penderita 

kanker serviks. 
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2) Sebagai tambahan informasi dan dapat dijadikan masukan 

dalam mengambil sebuah kebijakan dengan bukti ilmiah terkait 

faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini penderita 

kanker serviks untuk meningkatkan derajat kesehatan pada 

wanita usia subur (WUS) khususnya di tempat penelitian.  

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor- 

faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini kanker 

serviks yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam upaya mencegah kanker serviks dengan 

melakukan pemeriksaan dini. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan tentang Kanker Serviks 

1. Pengertian Kanker Serviks  

Serviks atau leher rahim adalah area di bagian bawah rahim yang 

menjadi penghubung antara rahim dan vagina. Kanker serviks merupakan 

suatu keganasan yang menyerang area leher rahim yang menghubungkan 

organ rahim dengan vagina. Sel-sel ganas pada leher rahim atau serviks 

tumbuh dalam jumlah yang tidak terkendali (Kemenkes RI, 2022). Kanker 

serviks terjadi ketika sel-sel dalam serviks mengalami perubahan tidak 

normal dan mulai berkembang secara tidak terkendali. Pertumbuhan sel 

abnormal pada leher rahim diartikan sebagai sel normal yang berubah 

menjadi sel kanker. Kanker serviks disebabkan oleh virus HPV atau 

Human Papillomavirus yang merupakan subtipe onkogenik, mempunyai 

persentase penyebab kanker serviks yang cukup tinggi yaitu sekitar 99,7% 

(Imelda & Santosa, 2020). 

Kanker serviks termasuk jenis kanker yang banyak menyerang 

wanita dan merupakan penyakit kanker terbanyak kedua di dunia, 

mencapai 15% dari total kasus kanker pada wanita. Sementara itu, di 

beberapa negara, penyakit ini berkontribusi sebesar 20-30% penyebab 

utama kanker pada wanita. Di negara-negara berkembang, kanker serviks 

menjadi penyebab kematian nomor dua (Putri, 2022).  

2. Penyebab Kanker Serviks 

Virus HPV (Human Papillomavirus) subtipe onkogenik, terutama 

sub tipe 16 dan 18, diketahui sebagai penyebab kanker serviks. Persentase 

kontribusi virus ini terhadap kanker serviks mencapai sekitar 99,7% 



24 
 

 

 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Infeksi HPV atau 

Human Papillomavirus berisiko tinggi terjadi pada wanita muda dan 

kanker serviks biasanya terjadi pada wanita usia 30 tahun ke atas. 

Terdapat banyak jenis Human Papillomavirus yang telah teridentifikasi, 

diperkirakan kurang lebih 100 jenis dan terdapat sekitar 40 jenis HPV 

yang dapat menyebabkan kanker, 13 dari 40 jenis HPV tersebut bersifat 

onkogenik yang berarti dapat menyebabkan kanker serviks atau lesi 

prakanker. Sementara itu, jenis lainnya dikenal sebagai jenis risiko rendah 

dan biasanya menjadi penyebab munculnya kutil kelamin (Imelda & 

Santosa, 2020). 

Berikut merupakan 2 jenis HPV yang dibagi berdasarkan risiko 

dalam menimbulkan kanker serviks :  

a. Risiko Rendah : Tipe 6,11,42,43,44 disebut tipe non onkogenik. 

Apabila seseorang terinfeksi, hanya akan menimbulkan lesi jinak, 

seperti kutil maupun jengger ayam. 

b. Risiko Tinggi : Tipe 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, 68 

disebut tipe onkogenik. Apabila seseorang terinfeksi dan tidak 

segera diketahui maupun diobati, dapat berubah menjadi kanker. 

HPV risiko tinggi ditemukan hampir pada semua kasus kanker 

serviks sekitar 99,7%. Kanker serviks awalnya berkembang dari 

lesi prakanker kemudian menjadi kanker dini sebelum berkembang 

menjadi kanker yang bersifat invasif (ganas). Perkembangan dari 

lesi prakanker kemudian menjadi kanker serviks adalah 10 tahun 

atau lebih.  

HPV atau Human Papillomavirus mudah menular melalui hubungan 

seksual, dimana sumber penularannya tidak bergantung pada penetrasi 
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melainkan dapat melalui sentuhan pada kulit area genital. Oleh karena itu, 

wanita yang aktif secara seksual berisiko tertular virus tersebut (Imelda & 

Santosa, 2020).   

3. Faktor Risiko Kanker Serviks 

Berikut merupakan keadaan yang meningkatkan kemungkinan 

seseorang terkena kanker serviks, menurut (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2018) : 

a. Aktivitas seksual di usia muda. Melakukan hubungan seksual 

sebelum berusia 18 tahun dapat meningkatkan risiko terkena 

Human Papillomavirus atau HPV, sebab sel imatur bersifat lebih 

rentan terhadap perubahan prakanker yang ditimbulkan oleh HPV.  

b. Berhubungan seksual dengan multipartner. Semakin banyak dan 

sering seseorang berganti pasangan maka kemungkinan terserang 

HPV akan semakin besar.  

c. Merokok. Alasan medis terkait hubungan antara merokok dengan 

kanker serviks belum dikaji secara mendalam. Namun dengan 

merokok akan menyebabkan perubahan prakanker menjadi kanker 

serviks lebih cepat. Merokok dan infeksi HPV berakibat pada 

meningkatnya kemungkinan seseorang terkena kanker serviks.  

d. Gangguan imunitas. Kebanyakan wanita yang terinfeksi Human 

Papillomavirus tidak terkena kanker serviks jika diketahui lebih 

awal. Namun, seseorang yang terinfeksi HPV dan sistem imunnya 

menurun baik itu karena kondisi medis lainnya akan dengan 

mudah terkena kanker serviks.  
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e. Penyakit menular seksual. Seseorang yang terkena penyakit 

menular seksual lainnya seperti HIV/AIDS, chlamydia, gonorrhea, 

syphilis memiliki risiko tinggi terkena HPV. 

f. Wanita yang mempunyai anak dalam jumlah yang 

banyak.  Fluktuasi hormonal (perubahan kadar hormon) pada saat 

kehamilan membuat wanita lebih rentan terinfeksi HPV maupun 

pertumbuhan kanker. 

g. Sosial ekonomi yang rendah. Tingkat sosial ekonomi rendah dapat 

meningkatkan risiko terkena kanker serviks dibandingkan dengan 

tingkat sosial ekonomi menengah atau tinggi. 

4. Perjalanan Alamiah Kanker Serviks (Patofisiologi) 

Adanya lesi neoplastik pada lapisan epitel serviks merupakan awal 

mula dari perkembangan kanker invasif (ganas). Lesi ini dimulai dari 

neoplasia intraepitel serviks (NIS), yakni NIS 1, NIS 2, NIS 3 atau karsinoma 

in situ (KIS). Kemudian apabila telah menembus membran basalis maka 

dapat berkembang menjadi karsinoma mikro invasif dan invasif (Novalia, 

2023). 

Paparan HPV        Infeksi Transien  Infeksi Persisten 

 

 

Pembersihan          Regresi 

 

Sumber : (Depkes, 2008 dalam (Novalia, 2023)) 

                   Gambar 2.1. Patofisiologi Perjalanan Kanker Serviks 

Leher rahim 

normal 

Lesi 

invasif 

(ganas

) 

Progresi 
Lesi pra-

kanker 

Infeksi 

HPV 

NORMAL       NIS 1 NIS 2       NIS 3            KANKER 

Persist 

https://www.klikdokter.com/penyakit/penyakit-kanker/kanker
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Kanker serviks berasal dari sel epitel skuamosa dan terjadi apabila 

sel-sel pada serviks tumbuh secara abnormal (tidak dapat terkendali). 

Fase prakanker dikenal dengan displasia yaitu perubahan pra-keganasan 

dari sel-sel rahim. Tahap prakanker terdiri atas tiga bagian yang dimulai 

dari adanya infeksi pada sel, berlanjut pada Intraepithelial neoplasia 

(perkembangan sel-sel yang tidak terkendali pada serviks) kemudian yang 

terakhir berubah menjadi sel kanker pada leher rahim atau serviks 

(Imelda & Santosa, 2020). 

Sumber : (Datin Litbangkes, Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2018) 

Gambar 2.2 Perjalanan Alamiah Penyakit Kanker Serviks 

Perkembangan kanker invasif (ganas) dimulai dari ditemukannya 

lesi prakanker atau dikenal dengan sebutan neoplasia intraepitel serviks 

(NIS). NIS merupakan awal dari perubahan menuju karsinoma serviks. 

Proses perkembangan NIS dianggap sebagai suatu spektrum penyakit 

karena berkembang secara bertahap yakni dimulai dari displasia ringan 

(NIS 1), displasia sedang (NIS 2), displasia berat atau karsinoma in situ 

(NIS 3) yang kemudian dapat berkembang menjadi karsinoma invasif. 

Tidak semua lesi prakanker akan berkembang menjadi lesi invasif (ganas), 

banyak faktor yang dapat memengaruhi perkembangan lesi tersebut 

hingga dinyatakan sebagai kanker. Salah satu faktor yang memengaruhi 
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berkembangnya lesi prakanker adalah skrining. Lesi tingkat tinggi 

biasanya terdiagnosis pada wanita berusia 25 hingga 35 tahun, sedangkan 

kanker invasif biasanya ditemukan pada wanita yang berusia 40 tahun 

atau lebih dan terjadi sekitar 8 hingga 13 tahun setelah seseorang 

terdiagnosis lesi tingkat tinggi (Imelda & Santosa, 2020).  

5. Gejala Kanker Serviks 

Kondisi pada fase prakanker sampai fase karsinoma in situ 

(stadium 0) sering kali tidak menunjukkan adanya gejala yang serius 

karena masih berada pada lapisan epitel dan belum adanya perubahan 

yang dapat dilihat langsung dari mulut rahim. Gejala yang kemudian 

ditimbulkan hanya berupa keputihan, pendarahan sedikit yang dapat 

hilang dan pengeluaran cairan dari vagina (Mustika et al., 2016). 

Sementara itu, ketika sudah memasuki tahapan kanker akan menunjukkan 

gejala seperti keputihan atau keluarnya cairan encer dari vagina dan 

berbau, pendarahan di luar siklus menstruasi, pendarahan setelah 

senggama, haid kembali setelah lama menopause, nyeri pada daerah 

panggul dan gangguan saat buang air kecil (Imelda & Santosa, 2020).  

Menurut (Purwoastuti, 2015 dalam (Mustika et al., 2016)) secara 

umum, tanda dan gejala kanker serviks meliputi pendarahan vagina 

setelah hubungan seksual atau di luar siklus menstruasi. Beberapa tanda 

lain yang mungkin timbul meliputi: 

a. Hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan 

b. Nyeri pada tulang panggul dan tulang belakang 

c. Nyeri dan terjadi pembengkakan pada anggota gerak (kaki) 

d. Keluarnya kotoran menyertai urin melalui vagina 

e. Terjadi patah tulang. 
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Menurut Imelda dan Santosa (2020), apabila kanker sudah berada 

pada tahap lanjut atau progresif, maka gejala yang ditimbulkan berupa : 

a. Keputihan : Seiring berjalannya waktu, akan semakin berbau 

dan terus berlanjut terkadang bercampur dengan darah. 

b. Pendarahan pada vagina : Pendarahan terjadi secara tidak 

normal, seperti pendarahan ketika menstruasi tetapi akan 

berlangsung lebih lama dan lebih banyak dari periode 

menstruasi biasa, pendarahan terjadi setelah berhubungan 

seksual (pendarahan kontak setelah berhubungan merupakan 

gejala kanker serviks 75-80%), pendarahan pada wanita yang 

sudah menopause serta terjadi pendarahan spontan yaitu 

pendarahan yang terjadi akibat terbukanya pembuluh darah 

dan semakin lama akan semakin sering terjadi.  

c. Nyeri : Nyeri berlebihan setelah aktivitas seksual, kesulitan dan 

nyeri saat buang air kecil, nyeri di sekitar panggul dan apabila 

kanker sudah stadium III atau lebih, akan terjadi 

pembengkakan pada bagian tubuh seperti betis dan paha. 

Selain itu, kanker serviks pada stadium lanjut dapat 

menyebabkan anemia. Hal ini disebabkan oleh aktivitas sistem 

kekebalan tubuh dan proses peradangan yang dipicu oleh 

keganasan tersebut. Beberapa sitokin yang diproduksi oleh 

sistem kekebalan tubuh dan peradangan, seperti interferon 

(INF), tumor necrosis factor (TNF), dan interleukin-1 (IL-1), 

merupakan zat yang merangsang timbulnya anemia. Selain itu, 

gagal ginjal merupakan konsekuensi dari infiltrasi sel tumor ke 

dalam ureter yang dapat menyebabkan penyumbatan total. 



30 
 

 

 

6. Klasifikasi Stadium Kanker Serviks  

Apabila kanker serviks telah ditemukan, pasien akan melakukan 

pemeriksaan mendalam untuk mengetahui sejauh mana penyebaran 

kanker serviks atau untuk mengetahui stadium kanker. Stadium kanker 

sangat penting untuk diketahui karena berperan dalam menentukan 

pengobatan yang akan dilakukan, dimana penetapan stadium didasarkan 

pada pemeriksaan klinik.  

Menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018) 

terdapat beberapa tingkatan stadium kanker serviks diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Stadium 0 : Kanker serviks terbatas pada permukaan serviks 

atau lapisan atas sel pada jaringan yang melapisi leher rahim. 

Stadium 0 ini juga dikenal sebagai karsinoma in situ. 

b. Stadium I : Kanker masih terbatas pada jaringan serviks dan 

belum menyebar ke rahim. Stadium I dibagi menjadi beberapa 

bagian, yaitu : 

1) Stadium IA, karsinoma hanya didiagnosa dengan mikroskop 

dan tidak menunjukkan adanya kelainan atau keluhan klinis.  

2) Stadium IA₁, kanker mulai menyebar ke jaringan otot 

dengan kedalaman kurang dari 3 mm serta ukuran tumor 

kurang dari 7 mm.  

 
Gambar 2.3 Kanker Serviks Stadium IA 
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3) Stadium IA₂, kanker menyebar lebih dalam yaitu dengan 

ukuran lebih dari 3 mm sampai 5 mm dengan lebar 7 cm.  

4) Stadium IB, ukuran tumor sudah lebih besar dari IA₂. 

5) Stadium IB₁, ukuran tumor tidak lebih dari 2 cm. 

6) Stadium IB₂, ukuran tumor sekitar 2 sampai 4 cm. 

       

Gambar 2.4. Kanker Serviks Stadium IB 

c. Stadium II : Kanker telah menyebar lebih jauh dan melewati 

leher rahim ke jaringan terdekat serta ke bagian atas vagina. 

Adapun stadium II dibagi menjadi : 

1) Stadium IIA, tumor belum menyebar ke sekitar rahim. 

 
Gambar 2.5. Kanker Serviks Stadium IIA 

2) Stadium IIB, tumor sudah menyebar ke sekitar rahim. 

 
Gambar 2.6. Kanker Serviks Stadium IIB 
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d. Stadium III : Kanker telah menyebar ke dinding panggul dan 

mengenai jaringan vagina. Pada stadium ini, terkadang pasien 

mengalami pembengkakan ginjal karena retensi urin 

(hidronefrosis) dan gangguan fungsi ginjal. Stadium III dibagi 

menjadi beberapa bagian yaitu : 

1) Stadium IIIA, kanker sudah menyebar ke dinding panggul. 

 
Gambar 2.7. Kanker Serviks Stadium IIIA 

2) Stadium IIIB, kanker menyerang dinding panggul dan 

mengakibatkan gangguan fungsi ginjal yang disebut 

hidronefrosis 

 
Gambar 2.8. Kanker Serviks Stadium IIIB 

e. Stadium IV : Kanker telah menyebar ke dalam rongga panggul 

dan tanda-tandanya terlihat dengan jelas secara klinis, 

termasuk tanda-tanda penyebaran ke selaput rectum. Stadium 

IV dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

1) Stadium IVA, sel-sel kanker menyebar ke organ-organ yang 

berdekatan dengan kanker serviks. 
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Gambar 2.9. Kanker Serviks Stadium IVA 

2) Stadium IVB, kanker telah menyebar ke organ yang terletak 

jauh dari leher rahim atau serviks. 

 
Gambar 2.10. Kanker Serviks Stadium IVB 

7. Pencegahan Kanker Serviks 

Menurut (Septarini, 2017), ada tiga cara untuk mencegah kanker 

serviks yaitu: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan 

tersier. Berikut penjelasan terkait cara mencegah penyakit kanker serviks:  

a. Pencegahan Primer 

Tujuan pencegahan primer adalah mengurangi faktor risiko 

kanker. Selain itu, terdapat faktor protektif yang dapat memperkecil 

kemungkinan seseorang terkena kanker leher rahim. Pencegahan 

primer dapat dilakukan melalui : 

1) Edukasi Kesehatan 

Pencegahan primer dapat dilakukan melalui kegiatan 

edukasi dan penyuluhan oleh tenaga kesehatan terkait pola hidup 

sehat, tidak melakukan hubungan seksual secara dini dan 
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berhubungan hanya dengan satu pasangan serta menghindari 

seluruh faktor risiko kanker serviks. Edukasi kesehatan 

merupakan metode pencegahan yang tidak menghabiskan biaya 

untuk pemeriksaan, pengobatan maupun rehabilitasi, hanya 

membutuhkan kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan 

setempat dengan masyarakat. 

2)  Proteksi Spesifik 

Melakukan vaksinasi HPV. Vaksinasi dapat mengurangi 

infeksi HPV dengan tingkat proteksi lebih dari 90%. Vaksinasi 

merangsang respons antibodi dalam sistem kekebalan tubuh 

terhadap virus HPV sehingga mencegah virus masuk ke leher 

rahim (serviks). Sebaiknya, vaksinasi dilakukan pada masa remaja 

sekitar umur 9-26 tahun atau sebelum melakukan hubungan 

seksual karena pada masa tersebut belum ada kemungkinan 

terpapar virus HPV.  

b. Pencegahan Sekunder 

Bertujuan untuk mendeteksi dini dan pengobatan dini untuk 

menemukan kasus sedini mungkin sehingga apabila dinyatakan positif 

kanker, maka kemungkinan penyembuhan dapat ditingkatkan lebih 

maksimal.  

1) Deteksi Dini 

Pemeriksaan yang mudah dilakukan untuk membedakan 

antara individu yang berisiko terkena penyakit dengan yang telah 

sakit. Tujuannya adalah untuk mencegah atau memperlambat 

perkembangan penyakit jika terdeteksi pada tahap awal. 
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Pemeriksaan dini kanker serviks yang umum dilakukan meliputi 

pap smear dan IVA Test (Inspeksi Visual Asam Asetat). 

2) Pengobatan Tepat 

Pilihan pengobatan untuk kanker serviks ditentukan oleh 

sejumlah faktor, termasuk lokasi dan ukuran tumor, usia pasien, 

stadium, serta apakah pasien berniat untuk hamil lagi atau tidak. 

Pembedahan, radioterapi dan kemoterapi merupakan pengobatan 

yang tepat untuk penderita kanker serviks.  

c. Pencegahan Tersier 

Meliputi diagnosa terapi dan pelayanan paliatif yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup baik untuk pasien maupun 

keluarga terutama pada pasien yang telah masuk pada stadium lanjut.  

Menurut (Imelda & Santosa, 2020), cara mencegah kanker serviks 

antara lain : 

a. Menggunakan kondom apabila berhubungan seksual 

b. Menghindari merokok 

c. Melakukan vaksinasi yang diberi nama gardasil untuk mencegah 

infeksi virus HPV. 

Sementara itu, menurut (Mustika et al., 2016), kanker serviks dapat 

dicegah dengan : 

a. Menjalani pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan yang cukup 

nutrisi dan bergizi 

b. Selalu menjaga kesehatan fisik dan sanitasi 

c. Hindari membersihkan area genital dengan air kotor 

d. Hindari berhubungan seks pada usia dini 
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e. Menjaga kesetiaan pada pasangan, menghindari bergonta-ganti 

pasangan terutama dalam berhubungan seksual 

f. Melakukan pap smear minimal 2 tahun sekali, terutama jika aktif 

melakukan hubungan seksual 

g. Apabila belum pernah berhubungan seksual, disarankan untuk 

vaksinasi HPV. 

8. Deteksi Dini Kanker Serviks 

Tingginya angka kejadian penyakit dan kematian akibat kanker 

serviks disebabkan karena terlambatnya deteksi dini, kunjungan ke 

tempat pelayanan kesehatan biasanya dilakukan pada stadium lanjut yaitu 

stadium IIB-IVB (Azriful et al., 2022). Tujuan deteksi dini adalah untuk 

menemukan ada tidaknya lesi prakanker. Terdapat beberapa metode yang 

dapat dilakukan untuk mendeteksi kanker leher rahim diantaranya : 

a. Pap smear 

Pemeriksaan dilakukan oleh profesional dibidang kesehatan 

yang terlatih seperti dokter spesialis kandungan dan bidan. Tujuannya 

adalah untuk mengidentifikasi sel-sel tidak normal yang dapat 

berkembang menjadi kanker serviks, mendeteksi gejala prakanker 

pada individu yang belum menderita kanker dan menilai tingkat 

keganasan jika seseorang terinfeksi virus HPV. Berikut syarat untuk 

melakukan pap smear menurut (Imelda & Santosa, 2020): 

1) Pengambilan sampel dilakukan minimal dua minggu sebelum 

atau setelah menstruasi sebelumnya 

2) Pasien menceritakan secara jujur kepada tenaga kesehatan 

terkait aktivitas seksualnya 
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3) Disarankan untuk tidak berhubungan seksual satu hari 

sebelum pengambilan sampel pemeriksaan 

4) Disarankan menghindari membersihkan vagina dengan bahan 

kimia, memasukkan obat ke dalam vagina atau berhubungan 

seksual minimal 24 jam dan sebaiknya 48 jam sebelum 

pengambilan sampel. 

Wanita yang telah aktif secara seksual disarankan untuk 

menjalani pemeriksaan pap smear secara teratur setiap tahun 

(Mustika et al., 2016).  

b. Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test) 

 Metode IVA menjadi opsi yang sesuai untuk diterapkan di 

negara-negara berkembang karena lebih ekonomis, mudah, dan 

efisien. Prosedur ini lebih simpel dan dapat dilakukan oleh tenaga 

kesehatan tanpa memerlukan fasilitas laboratorium, sehingga 

memungkinkan skrining atau deteksi dini dilakukan secara lebih 

luas serta membantu penemuan kanker serviks secara lebih awal. 

Tes IVA melibatkan penggunaan asam asetat (3-5%) yang 

dioleskan pada serviks selama pemeriksaan untuk mengidentifikasi 

perubahan warna (Mustika et al., 2016). 

 Setelah asam asetat dioleskan pada serviks, area abnormal 

tersebut akan berubah warna dengan batas yang tegas menjadi 

putih yang menandakan kemungkinan terdapat lesi prakanker pada 

leher rahim atau serviks (Kemenkes RI, 2015).  

 Menurut Kementerian Kesehatan Tahun 2015, klasifikasi 

pemeriksaan tes IVA berdasarkan kriteria klinis adalah sebagai 

berikut : 
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1) Tes Negatif : Halus, merah muda, seragam, tidak berfitur, 

servisitis, ektropion, kista Nabothy dan lesi acetowhite tidak 

signifikan.  

2) Diduga Kanker : Pertumbuhan massa seperti kembang kol 

yang mudah berdarah atau lukanya bernanah. 

3) Tes Positif : Bercak putih, acetowhite epithelium sangat 

meninggi, tidak bersambung mengkilat. 

Adapun syarat untuk melakukan IVA test menurut (Imelda & 

Santosa, 2020) yaitu : 

1) Pernah melakukan hubungan seksual 

2) Tidak sedang hamil atau menstruasi 

3) 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual 

9. Jenis Pengobatan Kanker Serviks 

 Penanganan kanker serviks bergantung pada tingkat stadium 

kanker dan kondisi kesehatan pasien. Tujuan dari pengobatan yaitu untuk 

menghilangkan gejala-gejala yang dirasakan, memusnahkan kanker atau 

membatasi perkembangan penyakit (Kementrian Kesehatan RI, 2016). 

Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan dalam pengobatan kanker 

serviks yakni sebagai berikut : 

a.  Pembedahan atau operasi 

  Tujuannya adalah untuk meningkatkan harapan hidup pasien 

dan sering kali diikuti dengan terapi tambahan seperti radiasi dan 

kemoterapi. Terdapat beberapa metode bedah yaitu pengangkatan 

jaringan tumor, trakelektomi, histerektomi dan pelvic exenteration.  
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b. Radioterapi 

Jenis terapi menggunakan radiasi tingkat tinggi dengan 

menggunakan sinar X untuk merusak atau membunuh sel kanker 

sehingga proses penyebaran sel kanker akan terhambat. Berfungsi 

sebagai pengobatan radikal yaitu sebagai terapi paliatif untuk 

mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan  

akibat kanker serta sebagai adjuvan untuk mengurangi risiko 

kambuhnya kanker. Terapi radiasi ada 2 jenis, yaitu radiasi eksternal 

dan internal (brachytherapy). 

c. Kemoterapi  

Strategi pengobatan yang bertujuan untuk menghancurkan sel 

kanker dengan memberikan obat antikanker dalam bentuk suntikan 

atau minuman. Obat ini dapat merusak dan menghambat faktor 

pertumbuhan sel, sehingga mengurangi kemungkinan kerusakan pada 

bagian sel yang sehat.   

B. Tinjauan tentang Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang diasumsikan berhubungan dengan faktor yang 

memengaruhi keterlambatan deteksi dini kanker serviks adalah sebagai 

berikut : 

1. Usia 

Usia adalah periode waktu (lamanya individu hidup) yang dihitung 

sejak kelahiran (KBBI, 2023). Umumnya, sebagian besar wanita usia 

remaja dan dewasa yang telah aktif berhubungan seksual akan terpapar 

infeksi HPV (Human Papillomavirus). Sebagian besar infeksi HPV 

menghilang dengan sendirinya dalam waktu singkat tanpa memerlukan 

pengobatan. Namun, pada sebagian wanita, infeksi HPV dapat berlanjut 
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dan perlahan-lahan dapat mengubah sel-sel pada serviks yang disebut 

prakanker dan jika tidak ditangani, infeksi tersebut dapat berkembang 

menjadi kanker serviks.  Vaksinasi yang dilakukan antara usia 9-13 tahun 

dapat mencegah infeksi HPV penyebab kanker serviks (WHO, 2014).  

Wanita yang berusia 30-49 tahun paling berisiko terkena kanker 

serviks sehingga waktu terbaik untuk melakukan skrining prakanker atau 

deteksi dini adalah pada usia tersebut sebelum menjadi kanker (WHO, 

2014). Usia dewasa cenderung membuat seseorang lebih berhati-hati 

dalam melakukan tindakan terhadap kesehatannya, tingkat kedewasaan 

memungkinkan seseorang melakukan berbagai perilaku sehat termasuk 

melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin (Rafikasariy, 2019).  

2. Pendidikan 

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku individu 

atau kelompok dengan tujuan mengembangkan kedewasaan manusia 

melalui proses pengajaran dan pelatihan yang mencakup metodologi, 

pendekatan, dan tindakan mendidik (KBBI, 2023). Sesuai dengan UU No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, jenjang 

pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar (SD/sederajat), 

pendidikan menengah (SMP,SMA/sederajat), dan pendidikan tinggi 

(Akademi, PT). 

Setiap individu memiliki keterbatasan dan kekurangan sehingga 

pendidikan dibutuhkan sebagai salah satu cara bagi seseorang untuk 

melengkapi keterbatasan dan kekurangan dalam kodrat alamiah tersebut. 

Pendidikan menjadi parameter penting dalam suatu proses pertumbuhan 

dan perkembangan individu. Dalam dunia kesehatan, utamanya dalam 

upaya preventif, pendidikan secara langsung memengaruhi pencegahan 
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karena dapat membuat masyarakat lebih bersedia melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara rutin dan lebih sadar betapa pentingnya 

pemeriksaan kesehatan. Motivasi seseorang untuk mengunjungi pusat 

pelayanan kesehatan yang lebih baik akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya pendidikan, begitu pula dengan tingkat pengetahuan dan 

kesadaran akan pentingnya kesehatan yang baik bagi kehidupan. Dengan 

demikian, seseorang tidak seharusnya mengalami keterlambatan dalam 

mendeteksi dini kanker serviks (Surbakti et al., 2020).  

Pengetahuan seseorang mengenai metode deteksi dini kanker 

serviks seperti pap smear maupun tes IVA semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya tingkat pendidikan sehingga memudahkan 

seseorang dalam memperoleh informasi baru. Sebaliknya, kurangnya 

pendidikan dapat menghambat individu dalam menerima nilai-nilai baru 

yang diperkenalkan (Wijayanti, 2021).    

3. Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dan 

dijadikan sebagai pokok penghidupan untuk mendapatkan nafkah. Profesi 

merupakan bidang dari pekerjaan yang membutuhkan keahlian, 

sementara pekerjaan sendiri tidak membutuhkan keahlian atau 

keterampilan khusus untuk memulainya (KBBI, 2023). Pekerjaan 

merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, beberapa orang 

bekerja berdasarkan prestasi atau keahlian dengan harapan dapat 

memperbaiki keadaannya dari sebelumnya. Menurut teori Hart (1971), 

status pekerjaan terdiri atas 2 yaitu sektor formal dan informal. Sektor 

formal adalah pekerjaan yang memiliki gaji harian permanen seperti 

kantor pemerintahan, perusahaan besar maupun industri yang 
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pekerjaannya terorganisir dan memiliki gaji yang tetap. Sementara itu, 

sektor informal meliputi pekerjaan yang dilakukan dengan usaha sendiri 

yang kurang terorganisir dan biasanya memiliki gaji yang tidak tetap 

(Rafikasariy, 2019).  

Menurut (Yuliwati, 2012 dalam (Rafikasariy, 2019)), pekerjaan 

memiliki dampak signifikan terhadap situasi ekonomi seseorang. Dimana, 

sesorang dengan ekonomi rendah cenderung kurang patuh terhadap 

pesan-pesan yang disampaikan karena mereka memprioritaskan 

kebutuhan yang lebih mendesak, akibatnya seseorang tidak peduli dengan 

upaya-upaya yang sebenarnya dapat dilakukan sebelum terserang 

penyakit  seperti upaya dalam  mendeteksi dini kanker serviks.  

4. Sosial Ekonomi 

Menurut KBBI (2023), istilah "sosial" mengacu pada hal-hal yang 

berkaitan dengan masyarakat, sementara "ekonomi" merujuk pada ilmu 

yang mempelajari prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan 

barang atau kekayaan, termasuk keuangan, perdagangan, dan industri. 

Sosial ekonomi mencakup posisi atau status seseorang dalam masyarakat 

yang dilihat berdasarkan keadaannya atau tingkat pendapatannya. 

Ekonomi adalah salah satu faktor yang memiliki dampak besar terhadap 

perilaku masyarakat sebab masyarakat dengan pendapatan yang 

mencukupi akan mampu memenuhi kebutuhannya secara optimal. 

Sebaliknya masyarakat dengan penghasilan yang kurang, akan 

mengabaikan kebutuhan yang tidak mendesak seperti mencari fasilitas 

pelayanan kesehatan ketika tidak merasakan adanya keluhan (Siwi & 

Trisnawati, 2017). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti, dkk (2020), 

wanita pekerja kasar dalam hal ini status sosial ekonomi rendah memiliki 

risiko 4 kali lebih besar terkena kanker serviks dibandingkan wanita 

pekerja ringan atau pekerja kantor dalam hal ini sosial ekonomi menengah 

ke atas. Seseorang dengan status sosial ekonomi rendah atau pendapatan 

yang rendah akan sulit melakukan deteksi dini kanker serviks sehingga 

berisiko mengalami keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan 

kanker serviks (Surbakti et al., 2020). Status sosial ekonomi yang rendah 

menjadi salah satu kendala dalam melakukan deteksi dini kanker serviks 

karena berkaitan erat dengan bagaimana seseorang memprioritaskan 

sumber daya yang dimilikinya untuk kelangsungan hidupnya sendiri dan 

keluarganya. Masyarakat dengan status ekonomi rendah harus melakukan 

pengorbanan yang besar untuk mendapatkan dan membayar layanan 

kesehatan yang memadai, akibatnya peluang dan motivasi mereka untuk 

mengakses layanan kesehatan akan berkurang. (Surbakti et al., 2020).  

5. Pengetahuan 

Pengetahuan dapat diartikan sebagai suatu informasi yang telah 

diketahui. Notoatmodjo (2002) mendefinisikan pengetahuan sebagai 

suatu gagasan atau hasil dari suatu kegiatan maupun perilaku yang terjadi 

setelah penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Mambang, 2020). 

Penginderaan terjadi melalui lima panca indera manusia, yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba, dimana 

sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui penglihatan dan 

pendengaran. Perilaku yang didasari dengan pengetahuan akan lebih 

konsisten daripada yang tidak didasari pada pengetahuan. Meskipun 

peningkatan pengetahuan tidak selalu mengakibatkan perubahan 
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perilaku, namun terdapat korelasi positif antara keduanya, sehingga 

ketika pengetahuan tinggi maka perilaku cenderung positif (Putri, 2022).  

Pengetahuan memegang peranan penting dalam membentuk 

perilaku individu termasuk perilaku dalam mencari pengobatan. 

Pengetahuan memiliki peranan yang penting terhadap perilaku seseorang 

yang menunda pencarian pengobatan di fasilitas kesehatan. Seseorang 

yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang kanker serviks memiliki 

2 kali lebih besar kemungkinan untuk menunda pencarian pengobatan di 

fasilitas kesehatan dibandingkan dengan mereka yang memiliki 

pengetahuan yang baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Surbakti, 

dkk (2020), sebagian besar responden yang didiagnosis pada tahap lanjut, 

tidak merasakan gejala sebelum mereka pertama kali memeriksakan diri 

ke fasilitas kesehatan. Bahkan jika ada gejala, seringkali diabaikan karena 

tidak menimbulkan rasa sakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari, 

sehingga responden menganggap bahwa itu tidak mengancam 

kesehatannya. Hal tersebut tentunya disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan seseorang terkait kanker serviks (Surbakti et al., 2020).  

6. Sikap 

Sikap mencakup segala tindakan dan perilaku yang timbul dari 

keyakinan dan pendirian individu. Sikap merupakan bentuk penilaian 

terhadap segala sesuatu baik itu berupa objek, orang maupun peristiwa 

yang mencerminkan bagaimana perasaan individu terhadap sesuatu 

tersebut (KBBI, 2023). Sikap berkaitan dengan kecenderungan bertindak, 

seseorang yang memiliki sikap negatif kemungkinan besar tidak 

melakukan pemeriksaan dini kanker serviks sebab dianggap tidak begitu 

penting terutama karena tidak adanya gejala yang dirasakan. Sebaliknya, 
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sikap positif seseorang akan mengarah pada perilaku yang baik dalam 

melakukan pemeriksaan dini kanker serviks (Siwi & Trisnawati, 2017). 

Sikap dapat memberikan respon atau tindakan yang akan dilakukan ketika 

seseorang berada dalam suatu masalah utamanya terkait masalah 

kesehatan.  

Sikap seseorang yang tidak setuju akan pentingnya melakukan 

pemeriksaan dini kanker serviks sebagai upaya mencegah adanya lesi 

prakanker, kemungkinan disebabkan karena minimnya informasi terkait 

bahaya kanker serviks serta pentingnya mengetahui sebelum ditemukan 

adanya lesi prakanker. Selain itu, rasa malu, tidak nyaman karena 

dilakukan pada organ kewanitaan bagian dalam, merasa sehat dan tidak 

ada keluhan apapun juga menjadi faktor pendorong seseorang tidak mau 

melakukan pemeriksaan dini kanker serviks atau kanker leher rahim 

(Tilahun et al., 2019).  

7. Riwayat Perilaku Berisiko 

Riwayat adalah uraian terkait segala sesuatu yang telah terjadi 

pada seseorang dalam hal ini kejadian yang pernah terjadi sebelumnya 

(KBBI, 2024). Sementara itu, perilaku berisiko adalah keterlibatan 

perilaku seseorang terhadap sesuatu yang meningkatkan kerentanan pada 

risiko penyakit maupun cidera yang kemungkinan menimbulkan bahaya. 

Adapun pengertian riwayat perilaku berisiko pada penelitian ini 

merupakan adanya riwayat perilaku yang dilakukan atau terjadi pada 

responden yang meningkatkan kerentanan terhadap risiko penyakit 

kanker serviks spesifik yang berkaitan dengan aktivitas seksual 

responden.  
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Meskipun tidak semua orang memiliki riwayat perilaku berisiko, 

namun pada beberapa orang khususnya pasien kanker serviks, riwayat 

perilaku berisiko yang dimiliki berbeda-beda, misalnya menikah dan 

melakukan hubungan seksual pada usia muda serta memiliki lebih dari 

satu pasangan seksual atau berganti-ganti pasangan seksual sehingga 

memungkinkan seseorang terkena infeksi menular seksual (IMS) seperti 

klamidia, gonore, sifilis, trikomoniasis, hepatitis B, herpes simplex virus 

dan HIV/AIDS terutama bagi seseorang yang tidak pernah melakukan 

pemeriksaan IMS. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko terkena kanker 

serviks (KPKN, 2021). Riwayat perilaku berisiko seperti, menikah dan 

melakukan hubungan seksual pada usia muda  dapat menyebabkan wanita 

terinfeksi virus HPV lebih dini. Serviks yang belum matang, lebih mudah 

terinfeksi daripada serviks yang sudah matang sehingga risiko terkena 

kanker serviks lebih tinggi (Setianingsih et al., 2022). Perilaku berisiko 

lainnya yaitu memiliki lebih dari satu pasangan seksual. Semakin banyak 

berganti-ganti pasangan maka akan semakin tinggi risiko terkena HPV. Hal 

tersebut disebabkan karena terpaparnya sel-sel mulut rahim yang 

mempunyai pH tertentu dengan sperma yang mempunyai pH berbeda-

beda pada multipartner. Sehingga dapat merangsang terjadinya perubahan 

ke arah displasia (Susilawati, 2023).  

8. Keterjangkauan Biaya 

Keterjangkauan biaya merupakan kemampuan seseorang  

mengeluarkan uang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Berkaitan 

dengan kesehatan, kemampuan setiap orang untuk mengeluarkan biaya 

pemeriksaan atau pengobatan berbeda-beda, hal tersebut dipengaruhi 

oleh status ekonomi keluarga. Keluarga dengan status ekonomi menengah 
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ke atas memungkinkan dapat mengeluarkan biaya pengobatan terhadap 

penyakitnya. Sebaliknya keluarga dengan status ekonomi rendah atau 

kurang akan kesulitan untuk menyisihkan biaya pemeriksaan atau 

pengobatan. Biaya pemeriksaan atau pengobatan yang terjangkau oleh 

semua kalangan akan memudahkan masyarakat untuk melakukan 

pemeriksaan begitu juga dalam melakukan pemeriksaan deteksi dini 

kanker serviks (Rafikasariy, 2019).  

9. Akses Pelayanan Kesehatan 

Akses pelayanan kesehatan memengaruhi seseorang dalam 

menerapkan perilaku hidup sehat. Masyarakat membutuhkan fasilitas 

yang memadai, seperti Puskesmas, tenaga kesehatan yang terlatih, 

peralatan pemeriksaan, dan sebagainya. Keterjangkauan mencari tempat 

pelayanan kesehatan juga menjadi faktor pendukung masyarakat dalam 

melakukan pemeriksaan kesehatan (Putri, 2022).  

Kemudahan akses pelayanan kesehatan dalam hal ini jarak tempuh 

menunjukkan seberapa mudah aksesibilitas seseorang dari tempat 

tinggalnya ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Seseorang yang 

tinggal lebih dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki 

kemungkinan besar melakukan pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2021), jarak tempuh yang lebih 

jauh menyebabkan responden tidak mau melakukan pemeriksaan dini 

kanker serviks di Puskesmas meskipun memiliki kendaraan pribadi 

(Wijayanti, 2021). Pelayanan kesehatan yang tersedia dimasyarakat harus 

terjangkau dengan mudah sebab untuk dapat melakukan perilaku 

kesehatan, masyarakat membutuhkan sarana prasarana kesehatan yang 

mendukung dan memadai. Keterjangkauan masyarakat dalam mengakses 



48 
 

 

 

fasilitas pelayanan kesehatan sangat mendukung dalam melakukan 

sebuah tindakan termasuk tindakan untuk melakukan pemeriksaan dini 

kanker serviks (Arnas et al., 2022).    

Tenaga kesehatan juga berperan dalam mewujudkan kemudahan 

akses pelayanan kesehatan sebab menjadi pendorong dan penguat 

individu dalam berperilaku sehat. Tenaga kesehatan dapat dijadikan 

sebagai tempat untuk bertanya dan memberi masukan terkait 

pemanfaatan pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan (Putri, 2022).  

10. Kemudahan Akses Informasi  

Pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai sumber informasi, 

salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan 

khususnya pada bidang kesehatan bagi seseorang adalah ada tidaknya 

informasi atau penyuluhan dari tenaga kesehatan. Perubahan perilaku 

masyarakat juga ditentukan dari ada atau tidaknya informasi terkait 

kesehatan yang diterima oleh masyarakat baik itu diterima secara 

langsung melalui penyuluhan, pendidikan kesehatan, melalui media 

massa, poster, televisi, radio, dll (Manihuruk & Sibero, 2021).  

Akses informasi terkait pemeriksaan dini kanker serviks yang 

diperoleh sangat menentukan perilaku seseorang dalam melakukan upaya 

preventif kanker serviks. Semakin banyak informasi yang dimiliki akan 

memberikan dampak yang lebih positif terhadap perilaku individu. Selain 

itu, penyampaian informasi yang efektif dari tenaga kesehatan memiliki 

dampak positif pada perilaku pemeriksaan dini kanker serviks 

(Manihuruk & Sibero, 2021).  
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11. Dukungan Keluarga 

Manusia sebagai makhluk sosial pada umumnya membutuhkan 

orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan 

berupa dukungan sosial. Konsep dari dukungan ini melibatkan terjadinya 

komunikasi antar sesama kelompok dalam hal ini keluarga (Chabirah et 

al., 2020). Dukungan keluarga adalah bentuk dukungan sosial paling dekat 

yang terjalin sepanjang kehidupan seseorang. Dukungan yang diberikan 

oleh keluarga dapat menjadi faktor penunjang yang signifikan dalam 

perilaku seseorang. Dukungan ini dapat berupa ajakan, bantuan, 

pendampingan maupun dorongan dalam usaha mendapatkan layanan 

kesehatan. Dimana, memiliki dampak besar terhadap keputusan 

seseorang untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan (Putri, 2022). 

Selain itu, dukungan keluarga dapat menjadi isyarat untuk bertindak yakni 

sebagai pemicu individu dalam berperilaku sehat. Secara khusus, untuk 

seseorang yang telah mengalami keterlambatan dalam mendeteksi dini, 

mereka harus selalu menjaga kondisi psikologisnya agar tidak mengalami 

stres. Adanya dukungan dari keluarga dapat memotivasi seseorang untuk 

segera sembuh dari penyakit yang diderita (Azriful et al., 2021).  

Aspek-aspek dukungan keluarga dapat berupa dukungan 

emosional, informasi, instrumental dan penghargaan. Keluarga adalah 

tempat paling aman dan nyaman untuk beristirahat dan memulihkan diri. 

Keluarga dapat membantu dalam mengendalikan perasaan saat 

menghadapi masalah. Sebelum mencari fasilitas pelayanan kesehatan yang 

profesional, biasanya seseorang meminta nasihat dan saran dari keluarga 

(Arnas et al., 2022).  
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12. Dukungan Tenaga Kesehatan 

Dukungan tenaga kesehatan sangat penting dan dibutuhkan dalam 

meningkatkan keterpaparan informasi yang kemudian dapat 

meningkatkan pengetahuan serta keinginan masyarakat untuk melakukan 

pemeriksaan kesehatan. Dukungan tenaga kesehatan yang baik akan 

memberikan dampak positif terhadap perilaku seseorang atau 

masyarakat, begitupun sebaliknya. Apabila masyarakat telah mempercayai 

tenaga kesehatan maka mereka akan meniru perilakunya sehingga akan 

memengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan pemeriksaan 

kesehatan dalam hal ini pemeriksaan dini kanker serviks (Yunita, 2022). 

Peran tenaga kesehatan sangat berpengaruh dan dianggap penting 

dalam mengubah paradigma terhadap perilaku kesehatan masyarakat. 

Dalam hal ini, dapat memberikan pemahaman mengenai kanker serviks 

dan pentingnya pemeriksaan dini serta memberikan dorongan kepada 

wanita yang telah menikah untuk melakukan pemeriksaan dini kanker 

serviks. Semakin sering tenaga kesehatan memberikan dukungan melalui 

program penyuluhan atau promosi kesehatan, memungkinkan semakin 

banyak wanita yang tertarik untuk melakukan pemeriksaan dini kanker 

serviks, begitu pula sebaliknya (Arnas et al., 2022). 

C. Integrasi Keislaman 

Kesehatan dalam Islam merupakan sesuatu yang penting dan wajib 

disyukuri karena tidak akan ada artinya kehidupan tanpa kesehatan. Islam 

menetapkan bahwa tujuan keberadaannya adalah untuk menjaga agama, 

akal, jiwa, harta dan keturunan. Beberapa dari aspek yang disebutkan 

memiliki hubungan dengan kesehatan yaitu jiwa, akal dan keturunan, 

sehingga tidak heran apabila banyak tuntutan atau anjuran kesehatan dalam 
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Islam, baik itu kesehatan jasmani dan rohani (Elkarimah, 2016). Anjuran 

untuk menjaga kesehatan dapat dilaksanakan dengan upaya pencegahan 

yaitu menjaga kebersihan diri.  

... Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 222.  

رِيْنَ  ابيِْنَ وَيحُِبُّ الْمُتطََه ِ َ يحُِبُّ التَّوَّ ٢٢٢اِنَّ اللّٰه  

Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai 

orang-orang yang mensucikan diri.” (Kementerian Agama RI, 2022).  

 Dalam Ayat tersebut, tersirat bahwa sifat manusia yang dicintai Allah 

SWT. adalah mereka yang mampu memelihara kesehatan dengan menjaga 

kebersihan dirinya. Kesehatan tidak akan terwujud tanpa thaharah atau 

kebersihan, karena keduanya memiliki hubungan kausalitas dan bersifat 

fungsional atau saling melengkapi. Seseorang dapat dikatakan sehat apabila 

diri, tempat dan lingkungannya bersih.  

Rasulullah SAW bersabda : 

ةُ وَالْفرََ  حَّ   اغُ نعِْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ فِيهِمَا كَثيِرٌ مِنْ النَّاسِ الصِ 

Artinya : 

“Banyak manusia merugi karena dua nikmat; kesehatan dan waktu luang.” 

(HR.  Bukhari dari Ibnu Abbas). 

Dalam keterangan HR. Muslim, Rasulullah SAW berdoa : 

لِ عَافِ  يتَكَِ وَفجَُاءَةِ نِقْمَتكَِ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ اللَّهُمَّ إِن ِى أعَُوذُ بكَِ مِنْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ وَتحََوُّ  

Artinya : 
“Ya Allah, sesungguhnya Aku berlindung kepada-Mu dari kehilangan nikmat 
karunia-Mu, dari perubahan kesehatan yang telah Engkau berikan, 
mendadaknya balasan-Mu dan dari segala kemurkaan-Mu.” (HR. Muslim) 
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Berdasarkan hadis di atas, ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah 

SWT. namun sering diabaikan oleh hamba-Nya yaitu nikmat sehat dan waktu 

luang. Banyak orang yang memiliki waktu luang namun badannya tidak 

sehat. Begitupun sebaliknya, memiliki badan yang sehat tetapi tidak memiliki 

waktu luang karena kesibukan. Apabila keduanya dimiliki dan rasa malas 

lebih mendominasi seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah; maka 

dialah golongan orang-orang yang tertipu (Fathul Bari bi Syarhi Shahihil 

Bukhari: 14/184).  

Kesehatan merupakan nikmat besar kedua setelah iman, oleh sebab 

itu sangat penting dan harus selalu dijaga. Islam sangat mengutamakan 

kesehatan (lahir dan batin) khususnya dalam aspek pencegahan. Banyak 

manfaat yang dapat dirasakan dengan melakukan upaya pencegahan, 

contohnya mencegah kemungkinan terjangkitnya suatu penyakit, mencegah 

terjadinya berbagai penyakit menular seksual seperti syphilis, HIV/AIDS 

serta infeksi HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks.  

Upaya preventif (pencegahan) juga dijelaskan dalam sebuah hadis 

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya, No. 5707 

yang berbunyi :  

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرََةَ،  عن أبَيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّّٰ

 ََ  وَلاَ هَامَةَ وَلاصَفرََ، وَفرَِّ مِنَ المَجْذوُمِ كَمَا تفَِرُّ مِنَ الأسََدِ
 
Artinya : 
“Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, “Rasulullah shallallahu 
alaihi wasallam bersabda, Tidak ada penyakit menular (dengan sendirinya), 
tidak ada dampak dari thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi 
beramal), tidak ada kesialan karena burung hammah, tidak ada kesialan pada 
bulan Shafar. Dan larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari 
singa” (HR. Bukhari No.5707).    
 

Pencegahan terhadap suatu penyakit sangat penting untuk dilakukan, 

sebagaimana hadis di atas yang menyatakan bahwa larilah dari penyakit 



53 
 

 

 

kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Seseorang diperintahkan untuk 

lari dari suatu penyakit, lari dalam penelitian ini berarti menghindar atau 

melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu penyakit. 

Sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk lari dari suatu penyakit 

seperti lari dari ganasnya singa. Artinya bahwa, perintah untuk menghindari 

suatu penyakit sama pentingnya dengan menghindari ganasnya singa.  Hal 

tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha dalam menolak kemudharatan yang 

lebih besar.  

Upaya untuk menghindari penyakit merupakan sesuatu yang lebih 

mudah dilakukan daripada menyembuhkan penyakit yang sudah terjadi. 

Adapun peribahasa “mencegah lebih baik daripada mengobati” sejalan 

dengan ajaran Islam.  

Seorang ulama  mazhab Syafii Imam As-Subki berkata:  

فْعِ الدَّفْعُ اقَْ  وَى مِنَ الرَّ  

Artinya : 

“Mencegah lebih baik daripada menghilangkan” (Al-Ibhaj, 2/227).  

Dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis di atas, terlihat bahwa Islam 

sangat mendorong upaya pencegahan penyakit. Sebagaimana pepatah 

mengatakan bahwa “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Alasannya 

adalah karena biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan suatu penyakit jauh 

lebih ekonomis dibandingkan dengan biaya pengobatan. Upaya preventif 

membuat seseorang tidak akan kehilangan waktu produktif, tidak merasa 

sakit, sedih dan khawatir secara berlebihan. 

Sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini, Islam memberikan 

kebebasan dalam upaya pencegahan. Islam tidak menghalangi kemajuan 

teknologi. Namun, satu-satunya pembatasan adalah terhadap hal-hal yang 

https://kesan.id/feed/feed-mengenal-imam-syafii-masa-kecil-sang-imam-1-96c2
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dilarang oleh agama. Contohnya adalah larangan menggunakan obat-obatan 

yang diharamkan dan larangan mengobati diri ke dukun atau dikenal dengan 

sebutan orang pintar. Aspek-aspek teknis sepenuhnya bergantung pada 

kemajuan ilmu pengetahuan seiring perkembangan zaman. Dengan prinsip 

ini, tidak mengherankan bahwa ilmuwan Muslim mencapai puncak kejayaan 

dalam bidang ilmu pengetahuan tidak lama setelah wafatnya Nabi SAW. 

Adapun keterlambatan dalam pencegahan suatu penyakit dapat 

menyebabkan tingginya angka kesakitan bahkan angka kematian utamanya 

pada penyakit kanker. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan   

 

oleh Muslim (438) yang berbunyi : 

رُو ُ لا يزََالُ قَوْمٌ يَتأَخََّ رَهُمْ اللَّّٰ نَ حَتَّى يؤَُخ ِ  

Artinya : 

“Tidaklah suatu kaum senantiasa terlambat, melainkan Allah akan 

memperlambat mereka”. 

Hadis tersebut bermakna bahwa dikhawatirkan bagi seseorang, jika 

terus-menerus terlambat dalam menjalankan ibadahnya, maka Allah akan 

menguji mereka dengan menunda atau menghilangkan kesempatan-

kesempatan baik yang ada di hadapannya. Sebagian ulama juga berpendapat 

bahwa seseorang yang selalu terlambat dalam perintah Allah maka akan 

dilambatkan dari rahmat-Nya, kesempatan masuk surga, keutamaan besar 

yang Allah janjikan, kedudukan yang tinggi di sisi-Nya, tertinggal dalam 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta terlambat dalam memperoleh 

kesehatan atau kesembuhan. Semua makna ini bisa diterapkan kepada hadis 

tersebut.  
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Hadis di atas sejalan dengan penelitian ini, kaitannya dengan 

keterlambatan dalam mendeteksi dini kanker serviks. Semakin cepat 

seseorang mencari informasi tentang kanker serviks maka peluang dalam 

melakukan deteksi dini akan semakin besar. Adapun dampak dari 

keterlambatan dalam melakukan deteksi dini kanker serviks yaitu tingkat 

kesembuhan pada proses pengobatan akan semakin sulit apalagi jika 

terdeteksi pada stadium lanjut.  
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D. Kerangka Teori 

Dalam teorinya, Lawrence Green membagi determinan masalah 

kesehatan menjadi dua kategori : Behavioral factors (faktor perilaku) dan non-

behavioral factors (faktor non-perilaku). Dalam analisisnya, Lawrence Green 

membagi faktor perilaku menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu : faktor 

predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat. Sementara itu, faktor non-

perilaku terdiri atas faktor lingkungan (Notoatmodjo, 2010). 

Berikut adalah kerangka teori faktor yang memengaruhi 

keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Sumber : Teori Precede Proceed (Lawrence Green dalam Notoatmodjo, 2010) 

Gambar 2.11. Kerangka Teori 
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E. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dari penelitian yang berjudul : “Faktor yang 

Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks Di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo” terdiri atas variabel dependen dan variabel 

independen yang digambarkan sebagai berikut :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABEL INDEPENDEN 

 Usia 

 

Pengetahuan 

Sikap 

VARIABEL DEPENDEN 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Penderita Kanker Serviks 

 

Akses Pelayanan Kesehatan 

 

Keterjangkauan Biaya 

 

Kemudahan Akses Informasi 

 
Dukungan Keluarga 

 

Riwayat Perilaku Berisiko 

Sosial Ekonomi 

 

Dukungan Tenaga Kesehatan 

 

Pekerjaan 

 

Pendidikan 

 

    Keterangan : 

        : Variabel yang diteliti 

        : Memengaruhi 

 
Gambar 2.12. Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Alur Penelitian 

Alur atau tahapan penelitian terdiri dari tiga bagian yaitu persiapan, 

pelaksanaan dan penyelesaian. Tahap persiapan dimulai dari studi literatur, 

observasi awal, pengajuan izin, wawancara pra penelitian dan verifikasi izin 

penelitian. Tahap pelaksanaan terdiri dari pengumpulan dan pengolahan 

data. Kemudian tahap penyelesaian terdiri dari analisa hasil, kesimpulan dan 

saran. Berikut merupakan bagan alur pelaksanaan penelitian : 
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Pengajuan Izin Penelitian 

 

Verifikasi Izin Penelitian 

 

Wawancara Pra Penelitian  
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Gambar 3.1. Alur Pelaksanaan Penelitian 
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B. Etika Penelitian 

Penelitian ini telah diserahkan kepada komisi etik penelitian 

kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar dan telah disetujui secara etis sesuai dengan tujuh standar WHO 

2011, termasuk nilai sosial, nilai ilmiah, pemerataan beban dan manfaat, 

risiko, bujukan/eksploitasi, kerahasiaan/privasi serta mendapat persetujuan 

setelah penjelasan berdasarkan pedoman CIOMS 2016. Pernyataan layak etik 

berlaku selama satu tahun yakni dari tanggal 3 November 2023 sampai 

tanggal 3 November 2024 dengan nomor surat Keterangan Layak Etik 

(Ethical Clearance) yaitu : B.017/KEPK/FKIK/I/2023. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)     

Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada 

bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024. 

D. Populasi dan Sampel   

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien kanker serviks yang 

tercatat dalam rekam medik Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)                 

Dr. Wahidin Sudirohusodo dua tahun terakhir yaitu sebanyak 169 orang 

tahun 2022 dan 2023.  

2. Sampel 

Sampel merupakan wakil atau sebagian dari populasi yang 

memiliki sifat dan karakteristik yang sama dan dianggap dapat mewakili 

seluruh populasi yang diteliti. Metode penarikan sampel menggunakan 
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probability sampling yaitu semua populasi memiliki peluang yang sama 

untuk menjadi sampel dengan metode simple random sampling. Adapun 

besar sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus slovin 

sebagai berikut : 

Rumus Slovin :   n =  
𝑵

𝟏+𝑵 (𝒆)²
 

           n =  
𝟏𝟔𝟗

𝟏+𝟏𝟔𝟗 (𝟎,𝟎𝟓)²
 

                                      n =  
𝟏𝟔𝟗

𝟏,𝟒𝟐
 

                                      n = 119 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel/jumlah responden 

N = Ukuran populasi 

e = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa ditolerir = 5% atau 0.05 

Jadi, jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 119 orang.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yaitu 

pengumpulan data primer, sekunder dan tersier. 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung oleh peneliti 

menggunakan kuesioner penelitian. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Selatan dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo melalui 

pengambilan data awal pada bulan Maret 2023. 
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3. Data Tersier  

Data tersier disebut juga sebagai data penunjang yakni informasi 

yang diperoleh dari sumber bacaan yang telah dipublikasikan.  

F. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional yaitu pengumpulan data variabel dependen dan 

independen dilakukan pada saat yang sama. (Notoatmodjo, 2018). 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan perangkat yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan informasi melalui proses pengukuran. Dalam 

penelitian ini, alat yang digunakan adalah kuesioner yang berisi sejumlah 

pertanyaan maupun pernyataan tertulis yang ditujukan kepada responden 

untuk memperoleh data terkait faktor-faktor yang memengaruhi 

keterlambatan deteksi dini kanker serviks. Kuesioner ini harus diisi oleh 

responden dengan tujuan untuk memperoleh data primer. Kuesioner disebar 

melalui form lembar kuesioner cetak oleh peneliti dengan meminta bantuan 

tenaga kesehatan di tempat penelitian untuk dapat diisi oleh responden. 

Rancangan kuesioner pada penelitian ini diadaptasi dari buku dan 

beberapa kuesioner penelitian terdahulu yang telah terstandar (kuesioner 

internasional). Berikut penjelasan terkait rancangan kuesioner disetiap 

variabel pada kuesioner : 

1. Keterlambatan deteksi dini yang merupakan variabel dependen, 

berupa pertanyaan singkat terkait hasil skrining awal yang diperkuat 

dengan tingkatan stadium kanker serviks saat dilakukan rujukan 

pertama. 
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2. Usia, berupa pertanyaan singkat untuk mengetahui apakah usia 

responden berisiko atau tidak berisiko terhadap variabel dependen 

yang diadaptasi dari buku WHO yang berjudul Comprehensive Cervical 

Cancer Control (A guide to essential practice Tahun 2014) pada 

halaman 222-243. 

3. Pendidikan, berupa pertanyaan singkat terkait tingkat pendidikan 

yang diadaptasi dari UU No. 20 Tahun 2003.  

4. Pekerjaan, berupa pertanyaan singkat terkait jenis pekerjaan yang 

diadaptasi dari kuesioner pada penelitian terdahulu.  

5. Sosial ekonomi, berupa pertanyaan singkat terkait penghasilan per 

bulan yang diadaptasi dari jurnal BPS tahun 2020.  

6. Pengetahuan, kuesioner berskala guttman dan terdiri dari 15 

pertanyaan yang diadaptasi dari buku WHO yang berjudul 

Comprehensive Cervical Cancer Control (A guide to essential practice 

Tahun 2014) pada halaman 222-243 dan kuesioner penelitian 

terdahulu.  

7. Sikap, kuesioner berskala likert dan terdiri dari 10 pertanyaan yang 

diadaptasi dari buku WHO yang berjudul Comprehensive Cervical 

Cancer Control (A guide to essential practice Tahun 2014) pada 

halaman 222-243 dan kuesioner penelitian terdahulu.  

8. Riwayat Perilaku Berisiko, kuesioner berskala guttman dan terdiri 

dari 13 pertanyaan yang diadaptasi dari kuesioner penelitian 

terdahulu dan buku CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

yang berjudul Taking a Sexual History). 

9. Keterjangkauan biaya, kuesioner berskala guttman dan terdiri dari 4 

pertanyaan yang diadaptasi dari kuesioner penelitian terdahulu.  
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10. Akses pelayanan kesehatan, kuesioner berskala guttman dan terdiri 

dari 4 pertanyaan yang diadaptasi dari kuesioner penelitian 

terdahulu.  

11. Kemudahan akses informasi, kuesioner berskala guttman dan terdiri 

dari 5 pertanyaan yang diadaptasi dari kuesioner penelitian 

terdahulu.  

12. Dukungan keluarga, kuesioner berskala guttman dan terdiri dari 5 

pertanyaan yang diadaptasi dari kuesioner penelitian terdahulu.  

13. Dukungan tenaga kesehatan, kuesioner berskala guttman dan terdiri 

dari 5 pertanyaan yang diadaptasi dari kuesioner penelitian 

terdahulu. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1.  Pengolahan Data 

Proses pengolahan data dilakukan dengan cara komputerisasi dan 

diolah menggunakan program SPSS versi 25. Adapun pengolahan data 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Editing 

Proses editing dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data 

di lapangan yaitu memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan data 

dari lembar kuesioner yang telah diisi oleh responden. Apabila 

ditemukan data yang tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada 

responden untuk diisi kembali. 

b. Coding 

Data yang terbagi dalam beberapa kategori diberi kode 

numerik (angka) selama pengkodean, sehingga memudahkan peneliti 
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untuk mengelompokkan data. Misalnya angka 1 untuk pilihan 

jawaban “Ya” dan angka 2 untuk pilihan jawaban “Tidak” 

c. Entry data 

Selanjutnya adalah entry data yaitu tahapan memasukkan 

semua data yang telah diperoleh dari responden dan tentunya telah 

dipastikan bahwa semua responden mengisi dengan baik dan benar, 

kemudian diinput ke dalam master tabel (excel) atau dapat juga di 

input langsung pada program SPSS.  

d. Cleaning 

Cleaning merupakan tahapan pengecekan kembali data-data 

yang telah diinput atau dimasukkan untuk melihat apakah terdapat 

kesalahan pada saat entry data terutama pada bagian pengkodean 

yang telah dibuat. Setelah proses cleaning selesai, data penelitian 

sudah bisa dianalisis.  

2. Analisis Data 

Berikut adalah metode analisis data yang diterapkan dalam 

penelitian ini : 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi tentang karakteristik dari setiap variabel dalam penelitian. 

Analisis ini hanya menggambarkan distribusi frekuensi dan 

persentase masing-masing variabel. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi 

atau hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Uji statistik 

yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Chi-Square dengan 
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tingkat kepercayaan sebesar 95%. Apabila hasil analisis menunjukkan 

nilai p–value <0,05 maka hipotesis nol (Hₒ) ditolak dan hipotesis 

alternatif (Hₐ) diterima yang artinya bahwa kedua variabel memiliki 

hubungan yang signifikan secara statistik.  

c. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat dilakukan untuk menilai kekuatan dan 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta 

untuk mengidentifikasi variabel independen yang paling berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Apabila nilai p–value <0,05,  

menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Adapun tujuan dari analisis ini 

untuk melihat kekuatan hubungan antara variabel dependen dan 

variabel independen.   

I. Penyajian Data 

Selanjutnya, hasil pengolahan dan analisis data akan disajikan dalam 

format tabel distribusi frekuensi dan memiliki interpretasi penjelasan dari 

setiap tabel tersebut sehingga data yang disajikan mudah untuk dipahami.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) merupakan rumah sakit 

pusat rujukan di kawasan Timur Indonesia. Salah satu UPT vertikal             

di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengelola 

keuangannya dengan pola Badan Layanan Umum (BLU). Lokasinya 

terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar dengan batas-

batas sebagai berikut :  

            a.    Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kompleks Kaveleri Kodam VII 

Wirabuana 

c. Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kampus Universitas 

Hasanuddin 

Sejarah pendirian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dimulai pada 

tahun 1947, ketika melakukan peminjaman dua bangsal dari rumah sakit 

jiwa yang telah ada sejak tahun 1942 yang kemudian dua bangsal tersebut 

difungsikan sebagai bangsal bedah dan penyakit dalam. Proses tersebut  

merupakan langkah awal dari pendirian Rumah Sakit Umum Dadi yang 

sebelumnya hanya dinamakan sebagai rumah sakit jiwa dan secara resmi 

didirikan pada tahun 1957 sebagai Rumah Sakit Pemerintah Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan dengan klasifikasi B. Lokasinya berada di Jalan 

Lanto Dg. Pasewang, Makassar. 

 Akibat keterbatasan lahan untuk pengembangan, RSU Dadi 

dipindahkan ke Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 pada tahun 1993. 
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Lokasi ini berdekatan dengan Fakultas Kedokteran Universitas 

Hasanuddin. Pada tahun 1994, RSU Dadi diubah menjadi rumah sakit 

vertikal yang dimiliki oleh Departemen Kesehatan dengan nama RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No.540/SK/VI/1994. Rumah sakit ini diberi 

status sebagai Rumah Sakit Umum Kelas A dan juga berperan sebagai 

rumah sakit pendidikan serta rumah sakit rujukan utama di Kawasan 

Timur Indonesia. 

Pada tanggal 10 Desember 1995, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

dijadikan Rumah Sakit Unit Swadana dan kemudian pada tahun 1998, 

setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1997, status RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo berubah menjadi unit pengguna Pendapatan 

Negara Bukan Pajak (PNBP). Melalui Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 125 Tahun 2000, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

kemudian dialihkan status kelembagaannya menjadi Perusahaan Jawatan 

(Perjan) selama lima tahun yang berakhir pada tahun 2005. Setelah itu, 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1243/MenKes/SK/ 

VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005, RSWS berubah menjadi Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) mulai Januari 

2006. 

Pada tahun 2014, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo meraih dua 

akreditasi penting yakni Akreditasi KARS Paripurna dan Akreditasi JCI. 

Kemudian, pada tanggal 17 Oktober 2014, Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia menetapkan RSWS sebagai Rumah Sakit Rujukan 

Nasional melalui Surat Keputusan No. HK.02.02 /MenKes/390/2014 
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dengan status kelas A, seperti yang tertera dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/5512/2018 (RSWS, 

2024). 

Berikut adalah visi dan misi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo : 

Visi RSWS : Terwujudnya Rumah Sakit Rujukan Nasional dengan layanan 

paripurna dan terbaik (National referral hospital with comprehensive and 

excellent services). 

Misi RSWS : 

a. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang 

kesehatan secara berkualitas yang terintegrasi, holistik dan 

profesional 

b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit yang 

berkompetensi dan berkinerja 

c. Menumbuhkembangkan sistem manajemen organisasi yang efektif 

d. Mengampu RS Jejaring di Wilayah Indonesia Timur (RSWS, 2020). 

2. Hasil Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui gambaran 

distribusi, frekuensi dan karakteristik responden dari variabel dependen 

maupun variabel independen. Adapun hasil analisis univariat berdasarkan 

penelitian ini terdiri dari karakteristik responden (usia, pendidikan, 

pekerjaan, penghasilan dan kategori pasien), keterlambatan deteksi dini 

(tingkatan stadium kanker serviks dan keterlambatan), pengetahuan, 

sikap, tabu, keterjangkauan biaya, akses pelayanan kesehatan, kemudahan 

akses informasi, dukungan keluarga dan dukungan tenaga kesehatan. 
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a. Karakteristik Responden 

1) Usia 

Tabel 4.1 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan  

Usia pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Usia Frekuensi (n) Persentase (%) 
Berisiko 83 69.7 

Tidak Berisiko 36 30.3 
Total 119 100% 

  Sumber : Data Primer, 2023 

 Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total             

119 responden, terdapat 83 responden (69.7%) yang berusia dengan 

kategori berisiko dan sebanyak 36 responden (30.3%) yang berusia 

dengan kategori tidak berisiko.  

2) Pendidikan 

Tabel 4.2 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan  

Pendidikan pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Pendidikan Frekuensi (n) Persentase (%) 
Rendah  53 44.5 
Tinggi 66 55.5 
Total 119 100% 

  Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari total             

119 responden, terdapat 53 responden (44.5%) yang berpendidikan 

rendah dan sebanyak 66 responden (55.5%) yang berpendidikan 

tinggi.  
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3) Pekerjaan 

Tabel 4.3 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan  

Pekerjaan pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Pekerjaan Frekuensi (n) Persentase (%) 
Tidak Bekerja 80 67.2 

Bekerja 39 32.8 
Total 119 100% 

  Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari total             

119 responden, terdapat 80 responden (67.2%) yang tidak bekerja 

dan sebanyak 39 responden (32.8%) yang bekerja.  

4) Penghasilan 

Tabel 4.4 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan  

Penghasilan pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Penghasilan Frekuensi (n) Persentase (%) 
Rendah  75 63.0 
Tinggi 44 37.0 
Total 119 100% 

  Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari total             

119 responden, terdapat 75 responden (63%) yang berpenghasilan 

rendah dan sebanyak 44 responden (37%) yang berpenghasilan 

tinggi.  
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5) Kategori Pasien 

Tabel 4.5 
Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan  

Kategori pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Kategori Pasien Frekuensi (n) Persentase (%) 
Rawat Inap (Pinang 2) 33 27.8 

Rawat Jalan (Poli Obgyn) 86 72.2 
Total 119 100% 

  Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari total             

119 responden, terdapat 33 responden (27.8%) dengan kategori 

pasien rawat inap dan sebanyak 86 responden (72.2%) dengan 

kategori pasien rawat jalan.  

b. Keterlambatan Deteksi Dini 

1) Stadium Kanker 

  Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 
Stadium kanker pada Pasien Kanker Serviks 

di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 
Stadium Kanker Frekuensi (n) Persentase (%) 

Lesi Prakanker 21 17.6 
IA 3 2.5 
IB 4 3.4 
IB₂ 2 1.7 
II 2 1.7 

IIB 54 45.4 
III 3 2.5 

IIIA 1 0.8 
IIIB 20 16.8 
IIIC 1 0.8 
IV 3 2.5 

IVA 4 3.4 
IVB 1 0.8 

Total 119 100% 
     Sumber : Data Primer, 2023  
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Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari total 119 

responden, stadium kanker yang paling banyak diderita oleh 

responden adalah stadium IIB sebanyak 54 responden (45.4%) dan 

stadium kanker yang paling sedikit diderita oleh responden adalah 

stadium IIIA, IIIC dan IVB masing-masing 1 responden (0.8%).  

2) Keterlambatan  

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  
Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks  

di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 
Keterlambatan 

Deteksi Dini 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Terlambat 87 73.1 
Tidak Terlambat 32 26.9 

Total 119 100% 
      Sumber : Data Primer, 2023  

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari total 119 

responden, terdapat 87 responden (73.1%) yang terlambat dalam 

melakukan deteksi dini dan sebanyak 32 responden (26.9%) yang 

tidak terlambat dalam melakukan deteksi dini. 

 

c. Pengetahuan 

Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  

Pengetahuan  pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Pengetahuan Frekuensi (n) Persentase (%) 
Kurang 79 66.4 

Baik 40 33.6 
Total 119 100% 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari total                   

119 responden, terdapat 79 responden (66.4%) yang memiliki 
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pengetahuan kurang dan sebanyak 40 responden (33.6%) yang 

memiliki pengetahuan baik. 

d. Sikap 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  

Sikap pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Sikap Frekuensi (n) Persentase (%) 
Negatif 73 61.3 
Positif 46 38.7 
Total 119 100% 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari total                   

119 responden, terdapat 73 responden (61.3%) yang memiliki sikap 

negatif dan sebanyak 46 responden (38.7%) yang memiliki sikap 

positif.  

e. Riwayat Perilaku Berisiko 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  

Riwayat Perilaku Berisiko pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Riwayat Perilaku 
Berisiko 

Frekuensi (n) Persentase (%) 

Berisiko 43 36.1 
Tidak Berisiko 76 63.9 

Total 119 100% 
Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari total                   

119 responden, terdapat 43 responden (36.1%) yang memiliki riwayat 

perilaku berisiko terhadap kanker serviks dan sebanyak 76 responden 

(63.9%) yang memiliki riwayat perilaku tidak berisiko terhadap kanker 

serviks.   
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f. Keterjangkauan Biaya 

Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  

Keterjangkauan Biaya pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Keterjangkauan 
Biaya 

Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tidak Terjangkau 67 56.3 
Terjangkau 52 43.7 

Total 119 100% 
Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari total                   

119 responden, terdapat 67 responden (56.3%) yang tidak terjangkau 

dengan biaya deteksi dini dan sebanyak 52 responden (43.7%) yang 

terjangkau dengan biaya deteksi dini.  

g. Akses Pelayanan Kesehatan 

Tabel 4.12 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  

Akses Pelayanan Kesehatan pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Akses Pelayanan 
Kesehatan 

Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tidak Memadai 60 50.4 
Memadai 59 49.6 

Total 119 100% 
Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari total                   

119 responden, terdapat 60 responden (50.4%) dengan akses 

pelayanan kesehatan yang memadai dan sebanyak 59 responden 

(49.6%) dengan akses pelayanan kesehatan yang tidak memadai.  
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h. Kemudahan Akses Informasi 

Tabel 4.13 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  

Kemudahan Akses Informasi pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Kemudahan Akses 
Informasi 

Frekuensi (n) Persentase (%) 

Sulit 
Mudah 

70 
49 

58.8 
41.2 

Total 119 100% 
Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari total                   

119 responden, terdapat 70 responden (58.8%) yang sulit 

mendapatkan akses informasi dan sebanyak 49 responden (41.2%) 

yang mudah mendapatkan akses informasi.  

i. Dukungan Keluarga 

Tabel 4.14 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  

Dukungan Keluarga pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Dukungan Keluarga Frekuensi (n) Persentase (%) 
Kurang 65 54.6 

Baik 54 45.4 
Total 119 100% 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari total                   

119 responden, terdapat 65 responden (54.6%) yang mendapatkan 

dukungan keluarga yang kurang dan sebanyak 54 responden (45.4%) 

yang mendapatkan dukungan keluarga yang baik.  
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j. Dukungan Tenaga Kesehatan 

Tabel 4.15 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan  

Dukungan Tenaga Kesehatan pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Dukungan Tenaga 
Kesehatan 

Frekuensi (n) Persentase (%) 

Kurang 78 65.6 
Baik 41 34.5 

Total 119 100% 
Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari total                   

119 responden, terdapat 78 responden (65.6%) yang mendapatkan 

dukungan tenaga kesehatan yang kurang dan sebanyak 41 responden 

(34.5%) yang mendapatkan dukungan tenaga kesehatan yang baik.   

3. Hasil Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan lanjutan dari analisis univariat yang 

bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independen dengan menggunakan uji chi-square. 

Adapun hasil analisis diperoleh sebagai berikut :   

a. Hubungan Antara Usia dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada 

Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo  

Tabel 4.16 
Hubungan Antara Usia dengan Keterlambatan Deteksi Dini  

pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo  
Tahun 2023 

Usia 
Keterlambatan Deteksi Dini 

Total p-value 
Terlambat Tidak Terlambat 

n % n % N % 

0.413 
Berisiko 63 75.9 20 24.1 83 100 

Tidak Berisiko 24 66.7 12 33.3 36 100 
Jumlah 87 73.1 32 26.9 119 100 

     Sumber : Data Primer, 2023 
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 Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari 83 responden 

dengan usia berisiko, terdapat 63 responden (75.9%) yang terlambat 

melakukan deteksi dini sedangkan dari 36 responden dengan usia tidak 

berisiko, terdapat 24 responden (66.7%) yang terlambat melakukan 

deteksi dini.  Hasil uji Chi-Square diperoleh p-value sebesar (0.413) 

(>0.05) yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan 

keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP             

Dr. Wahidin Sudirohusodo.  

 

b. Hubungan Antara Pendidikan dengan Keterlambatan Deteksi 

Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo  

Tabel 4.17 
Hubungan Antara Pendidikan dengan Keterlambatan Deteksi Dini  

pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Tahun 2023 

Pendidikan 
Keterlambatan Deteksi Dini 

Total p-value 
Terlambat Tidak Terlambat 

n % n % N % 

0.048 
Rendah 44 83.0 9 17.0 53 100 
Tinggi 43 65.2 23 34.8 66 100 
Total 87 73.1 32 26.9 119 100 

     Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa dari 53 responden 

yang berpendidikan rendah, terdapat 44 responden (83%) yang 

terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 66 responden yang 

berpendidikan tinggi, terdapat 43 responden (65.2%) yang terlambat 

melakukan deteksi dini. Hasil uji Chi-Square diperoleh p-value sebesar 

(0.048) (<0.05) yang berarti bahwa ada hubungan antara pendidikan 

dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo. 
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c. Hubungan Antara Pekerjaan dengan Keterlambatan Deteksi 

Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo  

Tabel 4.18 
Hubungan Antara Pekerjaan dengan Keterlambatan Deteksi Dini  
pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo  

Tahun 2023 

Pekerjaan  
Keterlambatan Deteksi Dini 

Total p-value 
Terlambat Tidak Terlambat 

n % n % N % 

0.027 
Tidak Bekerja 64 80.0 16 20.0 80 100 

Bekerja 23 59.0 16 41.0 39 100 
Total 87 73.1 32 26.9 119 100 

     Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa dari 80 responden 

yang tidak bekerja, terdapat 64 responden (80%) yang terlambat 

melakukan deteksi dini sedangkan dari 39 responden yang bekerja, 

terdapat 23 responden (59%) yang terlambat melakukan deteksi dini.  

Hasil uji Chi-Square diperoleh p-value sebesar (0.027) (<0.05) yang 

berarti bahwa ada hubungan antara pekerjaan dengan keterlambatan 

deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo. 

 

d. Hubungan Antara Penghasilan dengan Keterlambatan Deteksi 

Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo  

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa dari 75 responden 

yang berpenghasilan rendah, terdapat 61 responden (81.3%) yang 

terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 44 responden yang 

berpenghasilan tinggi, terdapat 26 responden (59.1%) yang terlambat 

melakukan deteksi dini. Hasil uji Chi-Square diperoleh p-value sebesar 
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(0.015) (<0.05) yang berarti bahwa ada hubungan antara penghasilan 

dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo.  

Tabel 4.19 
Hubungan Antara Penghasilan dengan Keterlambatan Deteksi Dini  

pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo  
Tahun 2023 

Penghasilan  
Keterlambatan Deteksi Dini 

Total p-value 
Terlambat Tidak Terlambat 

n % n % N % 

0.015 
Rendah 61 81.3 14 18.7 75 100 
Tinggi 26 59.1 18 40.9 44 100 
Total 87 73.1 32 26.9 119 100 

     Sumber : Data Primer, 2023 

e. Hubungan Antara Pengetahuan dengan Keterlambatan Deteksi 

Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo  

Tabel 4.20 
Hubungan Antara Pengetahuan dengan Keterlambatan Deteksi 

Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Tahun 2023 

Pengetahuan  
Keterlambatan Deteksi Dini 

Total p-value 
Terlambat Tidak Terlambat 

n % n % N % 

0.038 
Kurang 63 79.7 16 20.3 79 100 

Baik 24 60.0 16 40.0 40 100 
Total 87 73.1 32 26.9 119 100 

     Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan bahwa dari 79 responden 

yang memiliki pengetahuan kurang, terdapat 63 responden (79.7%) 

yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 40 responden 

yang memiliki pengetahuan baik, terdapat 24 responden (60%) yang 

terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji Chi-Square diperoleh            

p-value sebesar (0.038) (<0.05) yang berarti bahwa ada hubungan 
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antara usia dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker 

serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.  

 

f. Hubungan Antara Sikap dengan Keterlambatan Deteksi Dini 

pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo  

Tabel 4.21 
Hubungan Antara Sikap dengan Keterlambatan Deteksi Dini  

pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo  
Tahun 2023 

Sikap 
Keterlambatan Deteksi Dini 

Total p-value 
Terlambat Tidak Terlambat 

n % n % N % 

0.029 
Negatif 59 80.8 14 19.2 73 100 
Positif 28 60.9 18 39.1 46 100 
Total 87 73.1 32 26.9 119 100 

     Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.21 menunjukkan bahwa dari 73 responden 

yang memiliki sikap negatif, terdapat 59 responden (80.8%) yang 

terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 46 responden yang 

memiliki sikap positif, terdapat 28 responden (60.9%%) yang 

terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji Chi-Square diperoleh             

p-value sebesar (0.029) (<0.05) yang berarti bahwa ada hubungan 

antara sikap dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker 

serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.  

 

g. Hubungan Antara Riwayat Perilaku Berisiko dengan 

Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa dari 43 responden 

yang memiliki riwayat perilaku berisiko, terdapat 33 responden 

(76.7%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari 76 
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responden yang memiliki riwayat perilaku tidak berisiko, terdapat 54 

responden (71.1%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji 

Chi-Square diperoleh p-value sebesar (0.647) (>0.05) yang berarti 

bahwa tidak ada hubungan antara riwayat perilaku berisiko dengan 

keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo.  

Tabel 4.22 
Hubungan Antara Riwayat Perilaku Berisiko  

dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Riwayat 
Perilaku 
Berisiko  

Keterlambatan Deteksi Dini 
Total p-value 

Terlambat Tidak Terlambat 
n % n % N % 

0.647 
Berisiko 33 76.7 10 23.3 43 100 

Tidak Berisiko 54 71.1 22 28.9 76 100 
Total 87 73.1 32 26.9 119 100 

     Sumber : Data Primer, 2023 

h. Hubungan Antara Keterjangkauan Biaya dengan Keterlambatan 

Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo  

Tabel 4.23 

Hubungan Antara Keterjangkauan Biaya dengan  
Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks  

di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Keterjangkauan 
Biaya  

Keterlambatan Deteksi Dini 
Total p-value 

Terlambat Tidak Terlambat 
n % n % N % 

0.000 
Tidak Terjangkau 59 88.1 8 11.9 67 100 

Terjangkau 28 53.8 24 46.2 52 100 
Total 87 73.1 32 26.9 119 100 

     Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.23 menunjukkan bahwa dari 67 responden 

yang tidak terjangkau dengan biaya deteksi dini, terdapat 59 responden 

(88.1%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari             
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52 responden yang terjangkau dengan biaya deteksi dini, terdapat        

28 responden (53.8%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji 

Chi-Square diperoleh p-value sebesar (0.000) (<0.05) yang berarti 

bahwa ada hubungan antara keterjangkauan biaya dengan 

keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP            

Dr. Wahidin Sudirohusodo.  

 

i. Hubungan Antara Akses Pelayanan Kesehatan dengan 

Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks              

di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo  

Tabel 4.24 

Hubungan Antara Akses Pelayanan Kesehatan  
dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks  

di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Akses 
Pelayanan 
Kesehatan  

Keterlambatan Deteksi Dini 
Total p-value 

Terlambat Tidak Terlambat 
n % n % N % 

0.793 
Tidak Memadai 45 75.0 15 25.0 60 100 

Memadai 42 71.2 17 28.8 59 100 
Total 87 73.1 32 26.9 119 100 

     Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.24 menunjukkan bahwa dari 60 responden 

yang memiliki akses pelayanan kesehatan tidak memadai, terdapat        

45 responden (75%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan 

dari 59 responden yang memiliki akses pelayanan kesehatan memadai, 

terdapat 42 responden (71.2%) yang terlambat melakukan deteksi dini. 

Hasil uji Chi-Square diperoleh p-value sebesar (0.793) (>0.05) yang 

berarti bahwa tidak ada hubungan antara akses pelayanan kesehatan 

dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo.  
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j. Hubungan Antara Kemudahan Akses Informasi dengan 

Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks              

di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo  

Tabel 4.25 

Hubungan Antara Kemudahan Akses Informasi dengan 
Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks  

di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Kemudahan 
Akses 

Informasi  

Keterlambatan Deteksi Dini 
Total p-value 

Terlambat Tidak Terlambat 
n % n % N % 

0.025 
Sulit 57 81.4 13 18.6 70 100 

Mudah 30 61.2 19 38.8 49 100 
Total 87 73.1 32 26.9 119 100 

     Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.25 menunjukkan bahwa dari 70 responden 

yang sulit mendapatkan akses informasi, terdapat 57 responden 

(81.4%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari            

49 responden yang mudah mendapatkan akses informasi, terdapat       

30 responden (61.2%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji 

Chi-Square diperoleh p-value sebesar (0.025) (<0.05) yang berarti 

bahwa ada hubungan antara kemudahan akses informasi dengan 

keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP             

Dr. Wahidin Sudirohusodo. 

 

k. Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Keterlambatan 

Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo  

Berdasarkan tabel 4.26 menunjukkan bahwa dari 65 responden 

dengan dukungan keluarga yang kurang, terdapat 49 responden 

(75.4%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan dari             
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54 responden dengan dukungan keluarga yang baik, terdapat                

38 responden (70.4%) yang terlambat melakukan deteksi dini. Hasil uji 

Chi-Square diperoleh p-value sebesar (0.684) (>0.05) yang berarti 

bahwa tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan 

keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP             

Dr. Wahidin Sudirohusodo.  

Tabel 4.26 
Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan  

Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks  
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Dukungan 
Keluarga  

Keterlambatan Deteksi Dini 
Total p-value 

Terlambat Tidak Terlambat 
n % n % N % 

0.684 
Kurang 49 75.4 16 24.6 65 100 

Baik 38 70.4 16 29.6 54 100 
Total 87 73.1 32 26.9 119 100 

     Sumber : Data Primer, 2023 

 

l. Hubungan Antara Dukungan Tenaga Kesehatan dengan 

Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks              

di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo  

Tabel 4.27 

Hubungan Antara Dukungan Tenaga Kesehatan dengan  

Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks  

di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Dukungan 
Tenaga 

Kesehatan   

Keterlambatan Deteksi Dini 
Total p-value 

Terlambat Tidak Terlambat 
n % n % N % 

0.017 
Kurang 63 80.8 15 19.2 78 100 

Baik 24 58.5 17 41.5 41 100 
Total 87 73.1 32 26.9 119 100 

     Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.27 menunjukkan bahwa dari 78 responden 

dengan dukungan tenaga kesehatan yang kurang, terdapat 63 
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responden (80.8%) yang terlambat melakukan deteksi dini sedangkan 

dari 41 responden dengan dukungan tenaga kesehatan yang baik, 

terdapat 24 responden (58.5%) yang terlambat melakukan deteksi dini. 

Hasil uji Chi-Square diperoleh p-value sebesar (0.017) (<0.05) yang 

berarti bahwa ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan 

dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks di RSUP 

Dr. Wahidin Sudirohusodo.  

4. Hasil Analisis Multivariat 

Analisis multivariat merupakan analisis yang dilakukan untuk 

menentukan besar dan eratnya hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen serta untuk mengetahui variabel independen 

yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. 

Pada penelitian ini, analisis multivariat yang digunakan adalah analisis 

regresi logistik. 

Setelah dilakukan uji bivariat pada masing-masing variabel 

independen dengan variabel dependen dan diperoleh nilai p-value <0.25 

maka variabel tersebut dapat dimasukkan sebagai variabel kandidat 

analisis multivariat. Sebaliknya, apabila nilai p-value >0.25 maka variabel 

tersebut dikeluarkan.  
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Tabel 4.28 
Variabel Kandidat Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan 
Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo Tahun 2023 

Variabel p-value Kandidat 

Usia 0.413 Tidak Diikutsertakan 

Pendidikan 0.048 Diikutsertakan 

Pekerjaan 0.027 Diikutsertakan 

Penghasilan 0.015 Diikutsertakan 

Pengetahuan 0.038 Diikutsertakan 

Sikap 0.029 Diikutsertakan 

Riwayat Perilaku Berisiko 0.647 Tidak Diikutsertakan 

Keterjangkauan Biaya 0.000 Diikutsertakan 

Akses Pelayanan Kesehatan 0.793 Tidak Diikutsertakan 

Kemudahan Akses Informasi 0.025 Diikutsertakan 

Dukungan Keluarga 0.684 Tidak Diikutsertakan 

Dukungan Tenaga Kesehatan 0.017 Diikutsertakan 

    Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.28 variabel kandidat yang diikutsertakan 

dalam pemodelan multivariat adalah variabel pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan, pengetahuan, sikap, keterjangkauan biaya, kemudahan 

akses informasi dan dukungan tenaga kesehatan.  
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  Tabel 4.29 
Analisis Multivariat Faktor yang Memengaruhi 

Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker Serviks 
di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023 

Variabel B SE Wald p-value 

Pendidikan -.140 .572 .060 .806 

Pekerjaan .114 .590 .037 .847 

Penghasilan -.152 .587 .067 .796 

Pengetahuan .652 .462 1.997 .158 

Sikap  .421 .493 .728 .394 

Keterjangkauan 

Biaya 
1.844 .468 15.502 .000 

Kemudahan Akses 

Informasi 
-.262 .596 .193 .661 

Dukungan Tenaga 

Kesehatan 
.617 .471 1.714 .190 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.29 menunjukkan bahwa dari hasil uji 

multivariat yang dilakukan, diperoleh 1 variabel yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks 

yaitu variabel keterjangkauan biaya dengan nilai p-value sebesar (0.000) 

(<0.05). 

B. Pembahasan 

1. Hubungan Usia dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien 

Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Usia yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu 

usia berisiko (30-49 tahun) dan usia tidak berisiko (<30 tahun dan           

>49 tahun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak 

berada pada usia berisiko sebanyak 83 orang, dimana 63 orang (75.9%) 

terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik 

(chi-square) menggunakan uji Continuity Correction menunjukkan nilai      
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p-value (0.413) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 

antara usia dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga 

(2020) yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara usia responden 

dan partisipasi dalam upaya pencegahan kanker serviks melalui deteksi 

dini dengan p-value (0.163). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Putri (2022) yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan signifikan antara usia dengan tindakan deteksi dini, didapatkan 

p-value (0.552). Risiko tinggi infeksi Human Papillomavirus (HPV) yang 

dapat berkembang menjadi kanker banyak terjadi pada wanita usia muda 

atau wanita usia subur, hal ini disebabkan karena aktivitas seksual pada 

usia tersebut dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi daripada masa 

setelahnya (Wijayanti, 2021). Skrining kanker serviks dapat dilakukan 

pada semua usia baik itu usia tua maupun usia muda. Badan Kesehatan 

Dunia (WHO) merekomendasikan agar skrining atau deteksi dini kanker 

serviks dilakukan pada usia berisiko atau usia subur yakni usia 30-49 

tahun agar ketika lesi prakanker ditemukan pada usia tersebut dapat lebih 

mudah menurunkan angka kejadian maupun kematian akibat kanker 

serviks (Fithriyah Mutammimah et al., 2023).  

Berdasarkan penelitian, rata-rata usia responden adalah 46 tahun 

atau berada pada usia berisiko namun tidak lagi tergolong dalam usia 

muda. Menurut peneliti, usia tidak menjamin kepatuhan seseorang dalam 

melakukan upaya pencegahan terhadap suatu penyakit sehingga usia tidak 

berhubungan secara signifikan pada penelitian ini, terdapat faktor yang 

lebih mendominasi. Perbedaan hasil penelitian dengan teori yang ada 

disebabkan karena adanya faktor lain yang memengaruhi seperti 
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pengetahuan. Berdasarkan penelitian ini, terdapat hubungan antara 

pengetahuan dengan usia responden, diperoleh p-value (0.005). Dimana 

dari 83 responden dengan usia berisiko, terdapat 48 responden (57.8%) 

yang memiliki pengetahuan kurang dan dari 36 responden dengan usia 

tidak berisiko, terdapat 31 responden (86.1%) yang memiliki 

pengetahuan kurang. Maka dari itu, usia tidak dapat dijadikan patokan 

dalam mengukur keterlambatan seseorang melakukan deteksi dini, tetapi 

terdapat faktor lain yang ikut memengaruhi.  

2. Hubungan Pendidikan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada 

Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Pendidikan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari                 

2 kategori yaitu pendidikan rendah apabila responden tidak menamatkan 

standar pendidikan SMA/MA/Sederajat dan pendidikan tinggi apabila 

responden menamatkan standar pendidikan SMA/MA/Sederajat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak berada pada 

pendidikan tinggi sebanyak 66 orang, dimana 43 orang (65.2%) terlambat 

melakukan deteksi dini kanker serviks. Hasil uji statistik (chi-square) 

menggunakan uji Continuity Correction menunjukkan nilai p-value (0.048). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara 

tingkat pendidikan dan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker 

serviks.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fithriyah (2023) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara 

pendidikan dengan perilaku deteksi dini kanker serviks di Klinik Mulya 

Medika Cirebon, didapatkan p-value (0.027). Demikian juga hasil 

penelitian oleh Putri (2022) diperoleh p-value (0.013) yang berarti 
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terdapat hubungan signifikan antara pendidikan dengan tindakan 

pemeriksaan dini kanker serviks di Rumah Sakit Bina Husada Bogor. 

Pendidikan merupakan proses pengembangan kecakapan seseorang baik 

itu dalam bentuk pengetahuan maupun sikap sehingga mampu 

mengembangkan kepribadiannya. Dalam hal ini pendidikan memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap pencegahan karena dapat 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya melakukan pemeriksaan 

kesehatan (Surbakti et al., 2020). Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Manihuruk (2021) yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh pendidikan terhadap perilaku ibu dalam melakukan 

pemeriksaan dini kanker serviks, p-value (0.745). Perilaku pencegahan 

yang diterapkan oleh seseorang tidak sepenuhnya bergantung pada 

tingkat pendidikan tetapi lebih dipengaruhi oleh paparan informasi yang 

diterima. Dengan kata lain, tingkat pendidikan bukanlah faktor tunggal 

atau utama yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menjalani 

pemeriksaan dini kanker serviks (Manihuruk & Sibero, 2021).   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan 

responden pada penelitian ini sebagian besar berpendidikan tinggi 

sebanyak 66 orang dengan cakupan 43 orang terlambat deteksi dini dan 

23 orang yang tidak terlambat. Meskipun pendidikan tinggi memiliki 

frekuensi yang lebih besar, namun responden dengan tingkat 

keterlambatan deteksi dini paling banyak berada pada pendidikan rendah 

dengan jumlah responden sebanyak 44 orang dan hanya 9 orang yang 

tidak terlambat. Menurut peneliti, tingkat pendidikan dapat menjadi tolak 

ukur seseorang dalam menerapkan sikap positif atau negatif, khususnya 

dalam pemeliharaan kesehatan sebab pendidikan mampu membuat 
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seseorang semakin mudah untuk menerima informasi baru yang 

disampaikan sehingga pengetahuan akan semakin bertambah. Pada 

penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan 

pendidikan, diperoleh p-value (0.008). Dimana dari 53 responden yang 

berpendidikan rendah terdapat 40 responden (75.5%) yang memiliki 

sikap negatif dan dari 66 responden yang berpendidikan tinggi terdapat 

33 responden (50%) yang memiliki sikap negatif.  

3. Hubungan Pekerjaan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada 

Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Pekerjaan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori 

yaitu bekerja dan tidak bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

frekuensi terbanyak adalah responden yang berstatus tidak bekerja yakni 

sebanyak 80 orang, dimana 64 orang (80%) terlambat melakukan deteksi 

dini. Adapun hasil uji statistik (chi-square) menggunakan uji Continuity 

Correction menunjukkan nilai p-value (0.027) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara pekerjaan dengan keterlambatan deteksi dini 

pada pasien kanker serviks.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga 

(2020) yang menyatakan bahwa ada hubungan pekerjaan dengan upaya 

pencegahan kanker serviks melalui deteksi dini, didapatkan p-value 

(0.002). Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fithriyah 

(2023) yakni ada hubungan antara pekerjaan dengan tindakan deteksi 

dini kanker serviks. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Putri (2020) yang menyatakan bahwa pekerjaan tidak 

memiliki hubungan signifikan terhadap pelaksanaan tindakan deteksi dini 

kanker serviks dengan p-value (0.450). Pekerjaan adalah aktivitas fisik 
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yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi dalam keluarga. 

Individu yang bekerja memiliki peluang yang lebih besar untuk 

memperoleh informasi tentang deteksi dini kanker serviks karena 

banyaknya sumber informasi yang bisa didapatkan contohnya                     

di  lingkungan kerja, namun waktu yang dihabiskan di tempat kerja 

kemungkinan besar membuat seseorang tidak dapat melakukan 

pemeriksaan dini (Wijayanti, 2021). Pekerjaan berkaitan dengan sosial 

ekonomi seseorang, tingkat sosial ekonomi yang rendah akan 

memengaruhi tindakan dan penerimaan informasi sehingga informasi 

yang didapatkan terkait deteksi dini kanker serviks tidak begitu 

diperhatikan atau terkesan diabaikan karena memprioritaskan 

kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak (Putri, 2022).   

Menurut asumsi peneliti, responden yang tidak bekerja atau 

sebagai ibu rumah tangga banyak menghabiskan waktu di rumah dan 

memiliki keterbatasan waktu dalam mencari atau memperoleh informasi 

tentang deteksi dini sehingga banyak dari mereka yang tidak melakukan 

upaya deteksi dini kanker serviks. Sejalan dengan penelitian Wijayanti 

(2021), pekerjaan dapat membuat individu melakukan tindakan positif 

atau negatif untuk kesehatannya. Lingkungan pekerjaan yang baik dapat 

memberikan pengalaman, pengetahuan dan sikap positif secara langsung 

maupun tidak langsung sehingga akan lebih mudah untuk menerima 

informasi baru dan dapat lebih mudah untuk melakukan tindakan 

pencegahan terhadap penyakit khususnya dalam upaya pencegahan 

kanker serviks.  
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4. Hubungan Penghasilan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada 

Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Penghasilan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari                 

2 kategori yaitu penghasilan rendah dan tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah berpenghasilan rendah 

yakni sebanyak 75 orang, dimana 61 orang (81.3%) terlambat melakukan 

deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (chi-square) 

menggunakan uji Continuity Correction menunjukkan nilai p-value (0.015) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara penghasilan 

dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Surbakti (2020) yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara 

penghasilan dengan keterlambatan mencari pengobatan ke pelayanan 

kesehatan pada ibu yang menderita kanker serviks, didapatkan p-value 

(0.000). Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti 

(2021) bahwa ada hubungan antara penghasilan dengan perilaku 

pemeriksaan dini kanker serviks, didapatkan p-value (0.024). Namun, 

terdapat perbedaan dari segi kategori responden yang terlambat dalam 

melakukan deteksi dini. Penelitian Wijayanti (2021) menyatakan bahwa 

responden dengan penghasilan rendah lebih banyak yang melakukan 

deteksi dini yakni sebanyak 41 orang, dibandingkan dengan yang 

berpenghasilan tinggi hanya 11 orang yang melakukan tindakan deteksi 

dini, hal tersebut disebabkan karena responden dengan status ekonomi 

rendah memiliki motivasi yang baik serta didukung dengan kesadaran 

akan pentingnya melakukan deteksi dini kanker serviks. Selain itu, 

program pemerintah dalam pemeriksaan IVA gratis di beberapa 
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puskesmas membantu wanita mengatasi biaya deteksi dini. Sementara itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) menyatakan bahwa sosial 

ekonomi atau pendapatan tidak memiliki hubungan secara signifikan 

dengan pelaksanaan tindakan pencegahan kanker serviks, diperoleh         

p-value (0.552), keputusan pemeriksaan dini tidak hanya tergantung pada 

pendapatan seseorang, tetapi terdapat faktor lain yang memengaruhi 

seperti pengetahuan dan akses informasi.  

Pada penelitian ini, responden dengan penghasilan rendah lebih 

banyak yang terlambat dalam melakukan deteksi dini kanker serviks. 

Menurut peneliti, seseorang dengan penghasilan rendah membutuhkan 

pengorbanan besar untuk mengeluarkan biaya dalam mengakses 

pelayanan kesehatan, bukan hanya dari segi biaya pemeriksaan namun 

juga dari segi biaya transportasi. Seseorang dengan penghasilan yang 

rendah akan mengabaikan kebutuhan yang tidak menjadi prioritas dalam 

keberlangsungan hidupnya, khususnya dalam upaya mencari pelayanan 

kesehatan.  

5. Hubungan Pengetahuan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada 

Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Pengetahuan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari               

2 kategori yaitu pengetahuan kurang dan baik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan 

pengetahuan kurang, sebanyak 79 orang, dimana 63 orang (79.7%) 

terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik 

(chi-square) menggunakan uji Continuity Correction menunjukkan nilai       

p-value (0.038) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 
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pengetahuan dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker 

serviks.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari 

(2023) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan tingkat pengetahuan 

dengan deteksi dini pada wanita usia subur di Puskesmas Lampahan, 

diperoleh p-value (0.000). Demikian juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Afriyani (2023) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara pengetahuan dengan minat wanita usia subur 

dalam melakukan deteksi dini kanker serviks, didapatkan p-value (0.001). 

Pengetahuan merupakan faktor penting dalam mengubah perilaku 

kesehatan salah satunya dalam perilaku pencegahan terhadap penyakit, 

dengan pengetahuan yang baik diharapkan seseorang memiliki kesehatan 

yang jauh lebih baik karena berkaitan dengan unsur progresif. Semakin 

seseorang memahami bahaya kanker serviks, maka akan semakin 

mendorong untuk melakukan pemeriksaan dini sehingga membantu 

dalam mengurangi kasus kesakitan dan kematian akibat kanker serviks 

(Tristanti & Wahyuni, 2023). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Putri (2022) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan 

antara pengetahuan dan pelaksanaan tindakan deteksi dini kanker serviks, 

diperoleh p-value (0.116). Pengetahuan akan memengaruhi tindakan 

seseorang, namun tidak semua pengetahuan yang dimiliki mendorong 

seseorang dalam melakukan tindakan deteksi dini, hal tersebut 

disebabkan karena terdapat faktor lain yang menjadi penghambat dalam 

melakukan tindakan deteksi dini tersebut (Putri, 2022).  

Menurut peneliti, pengetahuan yang kurang terhadap kanker 

serviks menjadi salah satu penyebab dalam keterlambatan deteksi dini. 
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Meningkatnya pengetahuan dapat membentuk sebuah kepercayaan dan 

memperbaiki perilaku negatif menjadi positif. Menanggapi perbedaan 

pendapat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

berasumsi bahwa peningkatan pengetahuan tidak selalu mengubah 

perilaku wanita atau ibu namun cenderung akan memperlihatkan sikap 

positif yang nantinya sikap tersebut yang akan memengaruhi tindakan 

yang dilakukan termasuk tindakan deteksi dini. Pada penelitian ini, 

pengetahuan dan sikap memiliki hubungan secara signifikan, diperoleh 

p-value (0.000). Dimana, dari 79 responden yang memiliki pengetahuan 

kurang, terdapat 60 responden (75.9%) yang memiliki sikap negatif dan 

dari 40 responden yang memiliki pengetahuan baik, terdapat 27 

responden (67.5%) yang memiliki sikap positif.  

6. Hubungan Sikap dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien 

Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Sikap yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori 

yaitu sikap negatif dan positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden terbanyak adalah responden dengan sikap negatif, sebanyak    

73 orang, dimana 59 orang (80.8%) terlambat melakukan deteksi dini 

kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (chi-square) menggunakan uji 

Continuity Correction menunjukkan nilai p-value (0.029) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara sikap dengan keterlambatan 

deteksi dini pada pasien kanker serviks.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nawangwulan (2021) yang menyatakan bahwa ada hubungan sikap 

wanita usia subur dengan tindakan deteksi dini kanker serviks, diperoleh 

p-value (0.000). Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Tristanti (2023) diperoleh adanya hubungan antara sikap dengan 

keikutsertaan wanita usia subur dalam melakukan upaya pemeriksaan 

dini kanker serviks di Puskesmas Balongsari dengan nilai p-value (0.003). 

Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan 2 cara yakni secara langsung 

dan tidak langsung, pada penelitian ini pengukuran dilakukan secara 

langsung melalui kuesioner pernyataan responden terhadap suatu objek. 

Sikap sendiri terdiri dari perasaan, pengetahuan serta kecenderungan 

seseorang dalam bertindak sehingga dapat dikatakan bahwa sikap 

menyebabkan keberagaman tingkah laku setiap individu (Nawangwulan, 

2021). Sikap dapat memengaruhi tindakan, responden dengan sikap 

negatif memiliki kemungkinan kecil dalam melakukan pemeriksaan dini 

kanker serviks sebab dianggap tidak penting, terlebih ketika tidak ada 

gejala yang dirasakan (Wijayanti, 2021). Terdapat banyak penelitian yang 

menyatakan bahwa sikap memengaruhi terlambat tidaknya seseorang 

dalam melakukan deteksi dini kanker serviks. Penelitian yang dilakukan 

oleh Afriyani (2023) juga sejalan dengan penelitian ini, yakni diperoleh 

adanya hubungan yang signifikan antara sikap dengan keinginan wanita 

usia subur dalam melakukan pemeriksaan dini kanker serviks, diperoleh 

p-value (0.004).  

Pada penelitian ini, sikap negatif lebih dominan dibandingkan sikap 

positif. Sebagian besar responden dengan sikap negatif disebabkan karena 

masih adanya perasaan malu dan takut untuk melakukan deteksi dini 

kanker serviks disertai dengan anggapan bahwa deteksi dini (skrining) 

tidak membantu dalam pencegahan kanker serviks. Hal tersebut 

menyebabkan sebagian besar responden terdeteksi pada stadium lanjut. 

Menurut peneliti, sikap akan memberikan gambaran perilaku atau 



98 
 

 

 

tindakan seseorang. Pengetahuan yang baik harus disertai dengan sikap 

positif sebab pengetahuan saja tidak cukup untuk membuat seseorang 

melakukan tindakan khususnya dalam tindakan pemeriksaan kesehatan.  

7. Hubungan Riwayat Perilaku Berisiko dengan Keterlambatan 

Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

Riwayat perilaku berisiko yang dimaksud pada penelitian ini 

merupakan adanya riwayat perilaku yang dilakukan atau terjadi pada 

responden yang meningkatkan kerentanan terhadap risiko penyakit 

kanker serviks spesifik yang berkaitan dengan aktivitas seksual 

responden. Terdiri dari 2 kategori yaitu berisiko dan tidak berisiko. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden 

dengan riwayat perilaku tidak berisiko yakni sebanyak 76 orang, dimana 

54 orang (71.1%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. 

Adapun hasil uji statistik (chi-square) menggunakan uji Continuity 

Correction menunjukkan nilai p-value sebesar (0.647) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara riwayat perilaku berisiko 

dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fahriani, dkk (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

signifikan antara riwayat perilaku berisiko spesifik pada berganti-ganti 

pasangan seksual dengan kejadian kanker serviks pada pasien RS Murni 

Teguh Medan, diperoleh p-value (0.196). Hal tersebut disebabkan karena 

norma sosial yang mengikat dalam masyarakat yang menganggap tabu 

apabila wanita kawin lebih dari satu kali. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Setianingsih, dkk (2022) yang menyatakan bahwa terdapat 
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hubungan antara riwayat perilaku berisiko spesifik pada usia menikah dan 

pertama kali melakukan hubungan seksual dengan terjadinya kanker 

serviks, berdasarkan studi literatur diperoleh, melakukan hubungan 

seksual pada usia muda lebih berisiko 4 kali lipat terkena kanker serviks 

dibandingkan melakukan pada usia matang.  

Berdasarkan penelitian, responden terbanyak adalah responden 

yang memiliki riwayat perilaku tidak berisiko. Menurut asumsi peneliti, 

hal tersebut bisa saja terjadi dipengaruhi oleh sikap responden yang tidak 

terbuka atau jujur dengan keadaan yang sebenarnya. Faktor tersebut 

biasanya disebabkan karena adanya perasaan malu jika orang lain 

mengetahui aktivitas seksual responden atau kemungkinan lain 

dipengaruhi karena adanya perasaan tidak nyaman apabila menceritakan 

aktivitas seksualnya kepada orang lain. Berdasarkan penelitian ini, 

diperoleh informasi bahwa minat responden dalam melakukan 

pemeriksaan infeksi menular seksual (IMS) sangat rendah. Dari 119 

responden hanya 12 orang yang pernah melakukan skrining atau 

pemeriksaan infeksi menular seksual. Dimana, dari 12 orang tersebut 

diperoleh 7 orang responden memiliki riwayat infeksi menular seksual 

(IMS) meliputi sifilis, hepatitis B dan herpes simplex virus. Menurut 

peneliti, riwayat perilaku berisiko tidak dapat dijadikan patokan dalam 

mengukur keterlambatan seseorang mendeteksi dini kanker serviks 

sehingga pada penelitian ini diperoleh tidak adanya hubungan antara 

riwayat perilaku berisiko dengan keterlambatan deteksi dini kanker 

serviks.  
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8. Hubungan Keterjangkauan Biaya dengan Keterlambatan Deteksi 

Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

Keterjangkauan biaya yang dimaksud pada penelitian ini terdiri 

dari 2 kategori yaitu terjangkau dan tidak terjangkau. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan 

keterjangkauan biaya yang tidak terjangkau yakni sebanyak 67 orang, 

dimana 59 orang (88.1%) terlambat melakukan deteksi dini kanker 

serviks. Adapun hasil uji statistik (chi-square) menggunakan uji Continuity 

Correction menunjukkan nilai p-value (0.000) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara keterjangkauan biaya dengan keterlambatan 

deteksi dini pada pasien kanker serviks.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Seprilla (2020) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan 

antara keterjangkauan biaya dengan pelaksanaan deteksi dini kanker 

serviks, diperoleh p-value (0.000). Teori Anderson dan Bartkus tentang 

model penggunaan layanan kesehatan mengemukakan bahwa 

kemampuan seseorang untuk mengakses layanan kesehatan dalam hal 

ekonomi dapat dilihat berdasarkan tingkat pendapatan dan keberadaan 

asuransi kesehatan yang dimilikinya. Biaya dianggap sebagai faktor 

pertimbangan paling utama dalam mengakses pelayanan kesehatan, 

termasuk dalam usaha melakukan deteksi dini kanker serviks (Dewi, 

2020). Teori Green (2005) dalam (Seprilla, 2020) menyatakan bahwa 

mudahnya akses pelayanan kesehatan dalam hal terjangkaunya biaya 

kesehatan merupakan faktor pemungkin dalam menentukan tindakan 

kesehatan yang akan dilakukan.  
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Berdasarkan penelitian ini, keterjangkauan biaya tidak hanya 

terbatas pada biaya pemeriksaan, tetapi juga melibatkan biaya 

transportasi dan biaya lainnya, terutama biaya yang dikeluarkan saat 

dilakukan rujukan ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo setelah 

pemeriksaan awal. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semua 

pasien berdomisili di Kota Makassar, hanya 24 responden (20%) yang 

berdomisili di Kota Makassar, sementara itu 95 responden lainnya (80%) 

berdomisili di luar Kota Makassar. Dari 95 responden (80%) yang 

berdomisili di luar Kota Makassar, 71 responden (75%) berdomisili di 

Sulawesi Selatan namun tersebar dibeberapa kabupaten dan 24 

responden (25%) berdomisili di Provinsi yang berbeda. Hal tersebut 

menyebabkan biaya dalam hal ini pengeluaran responden akan semakin 

besar. 

Menurut peneliti, Kemampuan setiap orang untuk mengeluarkan 

biaya pemeriksaan atau pengobatan berbeda-beda dan sangat dipengaruhi 

oleh pendapatan atau penghasilan dalam keluarga. Berdasarkan penelitian 

ini, keterjangkauan biaya dan penghasilan memiliki hubungan secara 

signifikan, diperoleh p-value (0.000). Dimana dari 67 responden yang 

tidak terjangkau dengan biaya deteksi dini terdapat 59 responden (88.1%) 

yang berpenghasilan rendah dan dari 52 responden yang terjangkau 

dengan biaya deteksi dini terdapat 36 responden (69.2%) yang 

berpenghasilan tinggi. Banyaknya responden yang berpenghasilan rendah 

sangat berkaitan dengan pekerjaan yang dimiliki. Seseorang yang bekerja 

dan tidak bekerja tentunya akan memiliki perbedaan dari segi 

penghasilan, perbedaan tersebut yang memengaruhi terjangkau atau 

tidaknya biaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan khususnya 
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deteksi dini kanker serviks. Pada penelitian ini terdapat hubungan yang 

signifikan antara penghasilan dengan pekerjaan responden yakni 

diperoleh p-value (0.000). Dimana dari 75 responden yang berpenghasilan 

rendah terdapat 65 responden (86.7%) yang tidak bekerja dan dari 44 

responden yang berpenghasilan tinggi terdapat 29 responden (65.9%) 

yang bekerja.  

9. Hubungan Akses Pelayanan Kesehatan dengan Keterlambatan 

Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

Akses pelayanan kesehatan yang dimaksud pada penelitian ini 

terdiri dari 2 kategori yaitu memadai dan tidak memadai. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan 

akses pelayanan kesehatan yang tidak memadai yakni sebanyak 60 orang, 

dimana 45 orang (75%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. 

Sementara itu responden dengan akses pelayanan yang memadai 

sebanyak 59 orang, dimana 42 orang (71.2%) terlambat melakukan 

deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik (chi-square) 

menggunakan uji Continuity Correction menunjukkan nilai p-value (0.793) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara akses 

pelayanan kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien 

kanker serviks.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri 

(2022) yang menyatakan tidak ada hubungan signifikan antara akses 

pelayanan kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini, dimana 

diperoleh p-value (0.395). Demikian juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Simanjuntak (2021) bahwa tidak terdapat hubungan 
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antara keterjangkauan pelayanan kesehatan dengan keikutsertaan dalam 

deteksi dini kanker serviks, nilai p-value (0.692). Masih rendahnya 

perilaku deteksi dini kanker serviks, kemungkinan besar dipengaruhi oleh 

rendahnya kesadaran diri sendiri dalam upaya pencegahan terhadap 

suatu penyakit, kurangnya dukungan sosial dan minimnya informasi yang 

didapatkan (Simanjuntak et al., 2021). Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Arnas (2022) didapatkan p-value (0.009) yang berarti ada 

hubungan antara akses pelayanan kesehatan dengan deteksi dini kanker 

serviks. 

Menurut asumsi peneliti, akses pelayanan kesehatan termasuk 

jarak, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta keberadaan 

tenaga kesehatan profesional sangat penting dalam mendukung 

masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan namun kurang menjadi 

perhatian dan pertimbangan dalam penelitian ini sebab faktor yang lebih 

memengaruhi adalah dukungan tenaga kesehatan. Meskipun jarak tempat 

pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, puskesmas, klinik dan 

lain-lain dekat serta fasilitas yang ada lengkap, akan tetap tidak bermakna 

apabila dukungan dari tenaga kesehatan tidak sampai ke masyarakat. Oleh 

karena itu, perlunya kesinambungan antara kemudahan akses pelayanan 

kesehatan baik itu dari segi jarak, ketersediaan sarana prasarana yang 

lengkap, keberadaan tenaga kesehatan profesional dengan dukungan 

tenaga kesehatan dapat berupa ajakan, dorongan, motivasi dan pemberian 

informasi kepada masyarakat.  
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10. Hubungan Kemudahan Akses Informasi dengan Keterlambatan 

Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

Kemudahan akses informasi yang dimaksud pada penelitian ini 

terdiri dari 2 kategori yaitu sulit dan mudah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan 

akses informasi yang sulit yakni sebanyak 70 orang, dimana 57 orang 

(81.4%) terlambat melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil 

uji statistik (chi-square) menggunakan uji Continuity Correction 

menunjukkan nilai p-value (0.025) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara kemudahan akses informasi dengan keterlambatan 

deteksi dini pada pasien kanker serviks.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Simanjuntak (2021) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara akses informasi dengan rendahnya keikutsertaan wanita 

usia subur dalam melakukan deteksi dini kanker serviks, diperoleh p-value 

(0.000). Hal ini sesuai dengan penelitian (Afriyani et al., 2023) bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara akses informasi dengan minat wanita 

usia subur dalam melakukan pemeriksaan dini kanker serviks, dengan      

p-value (0.026). Semakin banyak informasi yang diperoleh maka semakin 

bertambah juga pengetahuan yang dimiliki, salah satu faktor yang dapat 

memengaruhi tingkat pengetahuan seseorang khususnya dalam upaya 

pencegahan kanker serviks adalah informasi yang didapatkan melalui 

promosi kesehatan atau penyuluhan dari tenaga kesehatan yang 

profesional atau kompeten (Arnas et al., 2022).  Seseorang yang 

mendapatkan informasi kesehatan secara rutin akan memberikan efek 
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ketertarikan untuk terus mengikuti perkembangan informasi tersebut, 

dengan begitu pengetahuan yang dimiliki secara perlahan akan meningkat 

sehingga secara tidak langsung akan mendorong terciptanya perilaku 

kesehatan (Simanjuntak et al., 2021).  

Berdasarkan penelitian ini, akses informasi dan pengetahuan 

responden memiliki hubungan yang signifikan diperoleh p-value (0.002). 

Dimana, dari 70 responden dengan akses informasi yang sulit, terdapat   

55 responden (78.6%) yang memiliki pengetahuan kurang. Menurut 

asumsi peneliti, akses informasi merupakan faktor pendukung 

terwujudnya tindakan deteksi dini. Responden yang tidak melakukan 

upaya deteksi dini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap media 

informasi sehingga pengetahuan tentang kanker serviks masih sangat 

minim. Hal tersebut menyebabkan responden mengabaikan dan 

beranggapan pemeriksaan kesehatan khususnya deteksi dini kanker 

serviks tidak penting dilakukan terlebih ketika belum ada gejala atau 

keluhan yang dirasakan.  

11. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Keterlambatan Deteksi 

Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

Dukungan keluarga yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari    

2 kategori yaitu kurang dan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden terbanyak adalah responden dengan dukungan keluarga yang 

kurang yakni sebanyak 65 orang, dimana 49 orang (75.4%) terlambat 

melakukan deteksi dini kanker serviks. Adapun hasil uji statistik             

(chi-square) menggunakan uji Continuity Correction menunjukkan nilai     

p-value (0.684) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 
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antara dukungan keluarga dengan keterlambatan deteksi dini pada pasien 

kanker serviks. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Manihuruk (2021) dimana didapatkan nilai p-value sebesar (0.054) 

artinya, tidak ada pengaruh dukungan keluarga dengan tindakan ibu 

dalam melakukan upaya deteksi dini kanker serviks di Puskesmas 

Hutarakyat. Dukungan keluarga tidak dapat menjamin bahwa wanita atau 

ibu akan melakukan deteksi dini terhadap kanker serviks. Dukungan 

keluarga harus selaras dengan pengetahuan yang dimiliki keluarga terkait 

kanker serviks, sasaran penyuluhan deteksi dini kanker serviks 

kebanyakan hanya terbatas pada wanita atau ibu saja padahal seluruh 

keluarga khususnya suami juga perlu memahami dengan baik (Manihuruk 

& Sibero, 2021). Berbeda dengan penelitian Simanjuntak (2021) yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan 

keikutsertaan melakukan upaya deteksi dini kanker serviks, diperoleh p-

value (0.000). Keluarga merupakan tempat paling aman dan nyaman 

dalam berbagi segala hal termasuk yang berkaitan dengan kesehatan. 

Sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan dan mencari tempat 

pelayanan yang profesional, biasanya seseorang meminta masukan atau 

pendapat dari orang-orang terdekat khususnya keluarga. Aspek dukungan 

keluarga dapat berupa dukungan informasi, emosional, instrumental dan 

apresiasi (Arnas et al., 2022).  

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh dukungan keluarga kurang 

lebih banyak dibandingkan dukungan keluarga baik, namun analisis uji 

chi-square menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara dukungan 

keluarga dengan keterlambatan dalam mendeteksi dini kanker serviks. 
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Menurut asumsi peneliti, kurang maupun baiknya dukungan dari keluarga 

sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan informasi terkait kanker serviks 

yang dimiliki oleh anggota keluarga tersebut. Kebanyakan promosi 

kesehatan terkait kanker serviks hanya berfokus pada individu yang 

berisiko saja dalam hal ini wanita usia subur tanpa melibatkan seluruh 

kalangan, padahal penting bagi semua kalangan untuk paham terkait 

kanker serviks agar lebih memudahkan dalam penyampaian informasi dan 

pemberian dukungan. Selain itu, dukungan keluarga bukan merupakan 

faktor utama dalam melakukan tindakan untuk kesehatan, seseorang 

biasanya lebih percaya dengan orang lain yang lebih profesional dalam hal 

ini tenaga kesehatan dibandingkan keluarga sendiri terlebih ketika 

keluarga tidak memahami dengan baik permasalahan yang dihadapi.  

12. Hubungan Dukungan Tenaga Kesehatan dengan Keterlambatan 

Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

Dukungan tenaga kesehatan yang dimaksud pada penelitian ini 

terdiri dari 2 kategori yaitu kurang dan baik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan 

dukungan tenaga kesehatan yang kurang yakni sebanyak 78 orang, 

dimana 63 orang (80.8%) terlambat melakukan deteksi dini kanker 

serviks. Adapun hasil uji statistik (chi-square) menggunakan uji Continuity 

Correction menunjukkan nilai p-value (0.017) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dengan 

keterlambatan deteksi dini pada pasien kanker serviks.  

Penelitian yang dilakukan oleh Suryatini (2022), sejalan dengan 

hasil penelitian ini yaitu adanya korelasi antara dukungan tenaga 
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kesehatan dengan pemeriksaan awal kanker serviks di wilayah Puskesmas 

Sembawa, diperoleh p-value (0.000). Sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Arnas (2022) diperoleh nilai p-value (0.001) menunjukkan 

adanya korelasi antara dukungan tenaga kesehatan dengan deteksi awal 

kanker serviks di Puskesmas Batoh Aceh. Penerimaan dukungan dari para 

ahli di bidang kesehatan dapat memengaruhi perilaku kepatuhan 

seseorang. Harapan agar seseorang mempunyai kesadaran dan kemauan 

untuk menjalani pola hidup sehat serta mencapai tingkat kesehatan yang 

optimal mampu diwujudkan dengan kontribusi tenaga kesehatan dalam 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan (Suryatini et al., 2022). Dukungan 

dari tenaga kesehatan dapat berupa pemberian informasi tentang kanker 

serviks, baik itu bahaya maupun pentingnya deteksi dini. Dukungan 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan wanita atau ibu 

yang dapat memengaruhi sikapnya (Arnas et al., 2022). Selain itu, tenaga 

kesehatan dapat menganjurkan, membantu maupun mengantar wanita 

usia subur dalam upaya mencari layanan kesehatan setempat sehingga 

memengaruhi frekuensi kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan 

tersebut (Manihuruk & Sibero, 2021).  

Menurut peneliti, dukungan dari tenaga kesehatan dapat menjadi 

pendorong dalam berperilaku kesehatan. Tenaga kesehatan dianggap ahli 

dalam bidang kesehatan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat untuk 

memperoleh informasi dan masukan dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Semakin sering tenaga kesehatan melakukan penyuluhan maka 

semakin banyak individu yang termotivasi untuk melakukan pemeriksaan 

kesehatan, begitupun sebaliknya semakin kurang tenaga kesehatan dalam 

melakukan penyuluhan maka semakin sedikit individu yang termotivasi 



109 
 

 

 

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan khususnya dalam upaya 

pencegahan penyakit. Beberapa responden penelitian yang mendapat 

dukungan positif dari tenaga kesehatan namun tidak mencari tempat 

pelayanan kesehatan untuk mendeteksi dini kanker serviks disebabkan 

karena faktor lain yang memengaruhi seperti rasa takut dan malu.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Berikut adalah beberapa kendala atau keterbatasan penelitian : 

1. Kurangnya kepercayaan beberapa pasien terhadap kerahasiaan data 

dan informasi yang diberikan.  

2. Adanya kepentingan lain yang mendesak beberapa responden pada 

saat pengisian kuesioner sehingga kuesioner belum diisi secara 

lengkap, hal tersebut menyebabkan peneliti harus menyesuaikan 

dengan jadwal kontrol pasien di kemudian hari untuk melanjutkan 

penelitian. 

3. Informasi mengenai stadium kanker responden pada awal 

pemeriksaan tidak dapat diakses secara rinci dari database pasien 

karena dilindungi kerahasiaannya. Oleh karena itu, informasi tersebut 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan 

keluarganya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait faktor yang memengaruhi 

keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tidak ada hubungan antara usia dengan keterlambatan deteksi dini 

pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

2. Ada hubungan antara pendidikan dengan keterlambatan deteksi dini 

pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

3. Ada hubungan antara pekerjaan dengan keterlambatan deteksi dini 

pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

4. Ada hubungan antara penghasilan dengan keterlambatan deteksi dini 

pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

5. Ada hubungan antara pengetahuan dengan keterlambatan deteksi dini 

pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

6. Ada hubungan antara sikap dengan keterlambatan deteksi dini pada 

penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

7. Tidak ada hubungan antara riwayat perilaku berisiko dengan 

keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. 

Wahidin Sudirohusodo 

8. Ada hubungan antara keterjangkauan biaya dengan keterlambatan 

deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 
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9. Tidak ada hubungan antara akses pelayanan kesehatan dengan 

keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP    

Dr. Wahidin Sudirohusodo 

10. Ada hubungan antara kemudahan akses informasi dengan 

keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP     

Dr. Wahidin Sudirohusodo 

11. Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan keterlambatan 

deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

12. Ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dengan 

keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP    

Dr. Wahidin Sudirohusodo 

13. Variabel yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan deteksi 

dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

adalah keterjangkauan biaya.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa 

hal yang dapat dipertimbangkan dan diimplementasikan sebagai berikut : 

1. Untuk Instansi Pelayanan Kesehatan dalam hal ini tempat penelitian 

(RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo) 

a. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat terkait 

data kesakitan dan kematian akibat kanker serviks agar 

implementasi program deteksi dini lebih tepat sasaran.  

b. Meningkatkan komunikasi dan menjalin kedekatan emosional 

dengan pasien, dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan, 

motivasi dan dorongan terkhusus kepada pasien kontrol yang 
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menunggu antrian pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan rasa nyaman dan selalu membangkitkan semangat 

untuk sembuh. 

c. Memberikan pemahaman lebih dalam kepada keluarga pasien 

untuk selalu mendukung dan senantiasa menemani proses 

penyembuhan pasien. 

2. Untuk masyarakat, terkhusus wanita usia subur (WUS)  

a. Diharapkan mencari informasi terkait bahaya kanker serviks atau 

ikut serta ketika diadakan penyuluhan oleh tenaga kesehatan 

setempat terkait kanker serviks. 

b. Melakukan pemeriksaan deteksi dini (IVA maupun papsmear) dan 

mengajak wanita disekitar tempat tinggal untuk ikut melakukan 

pemeriksaan tersebut di Puskesmas atau tempat pelayanan 

kesehatan setempat.  

c. Menghilangkan rasa takut dan malu untuk melakukan deteksi dini 

agar tidak terjadi keterlambatan. 

d. Percaya pada kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan 

khususnya pelaksana program deteksi dini. 

e. Melakukan vaksinasi HPV khususnya kepada wanita yang belum 

menikah atau ibu yang memiliki anak remaja. 

f. Bagi keluarga, khususnya suami mencari informasi terkait deteksi 

dini dan memberikan dukungan kepada WUS untuk mendeteksi 

dini kanker serviks.  
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3. Untuk peneliti selanjutnya 

a. Melakukan penelitian yang sama dengan metode kuantitatif 

namun lebih spesifik pada komunitas masyarakat di satu daerah 

atau Kabupaten/Kota. 

b. Melakukan penelitian yang sama namun dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih 

mendalam. 

c. Melakukan penelitian mix-method menggabungkan metode 

kuantitatif dan kualitatif di masyarakat agar informasi yang 

didapatkan lebih akurat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Kepada  

Yth, Saudara/Ibu calon Responden 

Di,- 

            Tempat 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Saya Rizna Kumalasari NIM 70200119101 mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin Makassar, bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Faktor 

yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita Kanker 

Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo” untuk menyelesaikan studi 

sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).  

Saya meminta waktu dan kesediaan Saudara/Ibu sebagai responden 

dalam kegiatan ini dengan cara meluangkan waktunya untuk menjawab 

pertanyaan yang saya ajukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari 

siapapun. Pada penelitian ini, Saudara/Ibu akan diberikan lembaran 

kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait variabel penelitian yang 

diteliti. Pertanyaan yang saya ajukan pada lembaran kuesioner harap dijawab 

dengan sejujur-jujurnya dan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada, 

agar diperoleh hasil yang baik dalam penelitian ini. Kerahasiaan identitas 

akan dijaga oleh peneliti. 

Demikian lembar permohonan ini, atas kesediaan dan kerjasamanya, 

saya ucapkan terima kasih. 

 

Makassar, 01 November 2023 

     Peneliti 

 

 

      Rizna Kumalasari 

 

 

 

 



 

 

  

 

Lampiran 2 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

Umur  : 

Alamat : 

No.Hp  : 

Menyatakan setuju dan bersedia menjadi responden dalam penelitian 

yang berjudul “Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini 

Penderita Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo” yang 

diteliti oleh : 

Nama  : Rizna Kumalasari 

NIM  : 70200119101 

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak 

negatif dan data diri saya akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua 

berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk 

keperluan pada pengolahan data.  

Demikian, secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun, 

saya bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dengan mengisi 

lembaran kuesioner dan dokumentasi.  

 

         Makassar,       November 2023 

              Responden 

 

 

                                                                                          (..............................................) 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Lampiran 3 

KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN DETEKSI DINI 

PENDERITA KANKER SERVIKS DI RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO 

 

No. Responden :  

Tanggal Penelitian :  

Alamat Lengkap : 

Petunjuk Umum Pengisian Kuesioner. 

1. Bacalah pertanyaan maupun pernyataan dengan teliti 

2. Mengisi semua pertanyaan maupun pernyataan yang ada dalam 

kuesioner dan memastikan bahwa tidak ada yang terlewat 

3. Berikan tanda checklist (√) pada pilihan yang sesuai dan dianggap 

benar 

4. Jika ingin mengganti jawaban, coret dengan memberi tanda (=) 

kemudian beri tanda checklist (√) pada jawaban yang dianggap paling 

tepat 

5. Apabila mengalami kesulitan dalam menjawab setiap pertanyaan 

maupun pernyataan, dapat menanyakan langsung kepada peneliti. 

A. Identitas Responden  

1. Nama/Inisial  : 

2. Usia   : 

3. Hasil skrining awal dan stadium kanker saat rujukan pertama : 

4. Pendidikan Terakhir :   

( ) Tidak sekolah/tidak tamat SD 

( ) Tamat SD/MI/Sederajat 

 ( ) Tamat SMP/MTs/Sederajat 

 ( ) Tamat SMA/MA/Sederajat 

 ( ) Tamat Perguruan Tinggi (D1/D3/S1/S2/S3) 

5. Pekerjaan  : 

( ) Ibu Rumah Tangga 

( ) Pelajar/Mahasiswa 

( ) Karyawan 

( ) Pengusaha 

( ) Lain-Lain, sebutkan ......................... 

6. Penghasilan per bulan : 

 ( ) < Rp. 2.500.000 

 ( )  ≥ Rp. 2.500.000  



 

 

  

 

B. Pengetahuan tentang Kanker Serviks 

        Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat : 

No. Pertanyaan Benar Salah 

B.1 
Kanker serviks merupakan penyebab utama 

kematian akibat kanker pada wanita 

  

B.2 
Kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus 

yang disebut HPV (Human Papillomavirus) 

  

B.3 Kanker serviks hanya menyerang wanita tua   

B.4 
Wanita berusia 30–49 tahun paling berisiko 

terkena kanker serviks 

  

B.5 

Setiap wanita yang pernah melakukan 

hubungan seksual berisiko terkena kanker 

serviks 

  

B.6 

Melakukan hubungan seksual pada usia dini 

(<18 tahun) bukan merupakan faktor risiko 

kanker serviks 

  

B.7 
Berganti-ganti pasangan seksual merupakan 

faktor risiko kanker serviks 

  

B.8 

Tanda-tanda kanker serviks antara lain: 

keputihan berbau busuk, pendarahan vagina, 

pendarahan setelah hubungan seksual atau 

pendarahan setelah menopause 

  

B.9 

 Perjalanan dari ditemukannya lesi prakanker 

sampai berkembang menjadi kanker cukup 

lama yakni membutuhkan waktu sekitar 10 

tahun atau lebih. 

  

B.10 

Melakukan vaksinasi dengan vaksin HPV pada 

usia 9 sampai 13 tahun tidak memiliki 

pengaruh terhadap pencegahan kanker serviks 

  

B.11 
Deteksi dini (skrining) dapat mencegah 

terjadinya kanker serviks 

  

B.12 
Kanker serviks yang terdeteksi dini dapat 

dengan mudah disembuhkan 

  

B.13 

Waktu terbaik untuk melakukan deteksi dini 

(skrining) prakanker adalah antara usia 30 dan 

49 tahun, sebelum menjadi kanker 

  

B.14 

Hasil tes skrining yang positif, belum tentu 

kanker serviks namun terdapat perubahan dini 

(prakanker) yang masih bisa diobati 

  



 

 

  

 

B.15 

Pap smear dan IVA (Inspeksi Visual Asam 

Asetat) merupakan contoh deteksi dini 

(skrining) kanker serviks 

  

  Sumber : (WHO, 2014), (Winarto et al., 2019) 

C.  Sikap 

        Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat : 

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

                              Tidak Setuju) 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

C.1 
Menurut saya mendeteksi kanker serviks 

sejak dini sangat bermanfaat  

    

C.2 

Saya percaya bahwa semua wanita 

memiliki peluang yang sama untuk terkena 

kanker serviks 

    

C.3 
Saya percaya bahwa terkena kanker 

serviks adalah sesuatu yang serius 

    

C.4 
Menurut saya kanker serviks dapat 

menyebabkan kematian 

    

C.5 

Saya percaya bahwa kanker serviks dapat 

ditularkan dari satu orang ke orang yang 

lain 

    

C.6 
Menurut saya kanker serviks dapat dicegah 

dan diobati 

    

C.7 

Menurut saya deteksi dini (skrining) tidak 

membantu dalam pencegahan kanker 

serviks 

    

C.8 

Menurut saya wanita muda harus 

melakukan deteksi dini (skrining) lebih 

awal  

    

C.9 

Saya merasa malu dan takut untuk 

melakukan deteksi dini (skrining) kanker 

serviks 

    

C.10 
Menurut saya wanita muda harus 

melakukan vaksinasi HPV 

    

Sumber : (WHO, 2014), (Heena et al., 2019), (Usman et al., 2023), (Getaneh 

et al., 2021) 



 

 

  

 

D. Riwayat Perilaku Berisiko 

Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat : 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

D.1 
Usia pertama kali melakukan hubungan 

seksual ≤ 18 tahun 

  

D.2 Saya menikah di usia ≤ 18 tahun   

D.3 Perkawinan saya bersifat poligami    

D.4 
Pernah atau sementara memiliki lebih dari 

satu pasangan seksual 

  

D.5 
Pernah atau sementara memiliki pasangan 

selain pasangan sah 

  

D.6 
Tidak pernah melakukan skrining atau 

pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual) 

  

D.7 
Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual 

(Klamidia) 

  

D.8 
Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual 

(Gonore) 

  

D.9 
Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual 

(Sifilis) 

  

D.10 
Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual 

(Trikomoniasis) 

  

D.11 
Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual 

(Hepatitis B) 

  

D.12 
Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual 

(Herpes Simplex Virus) 

  

D.13 
Memiliki riwayat Infeksi Menular Seksual 

(HIV/AIDS) 

  

Sumber : (Phaiphichit et al., 2022), (Usman et al., 2023), (Ndejjo et al., 

2016), (Manley, 2019), (CDC, 2023) 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

E. Keterjangkauan biaya 

Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat : 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

E.1 
Pendapatan keluarga dalam sebulan  

≥2.500.000   

  

E.2 

Apakah pernah melakukan pemeriksaan 

dini kanker serviks di fasilitas pelayanan 

kesehatan? 

  

E.3 Memiliki asuransi kesehatan   

E.4 

Asuransi kesehatan yang dimiliki 

menanggung seluruh pembiayaan 

pemeriksaan dini kanker serviks 

  

    Sumber : (Akinyemiju et al., 2015) 

F. Akses Pelayanan Kesehatan 

      Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat : 

No. Pernyataan Ya Tidak 

F.1 
Jarak tempuh responden dari rumah ke fasilitas 

pelayanan kesehatan≤5 km 

  

F.2 

Mengetahui adanya ketersediaan sarana dan 

prasarana dalam hal ini fasilitas pelayanan 

kesehatan (Puskesmas, rumah sakit, klinik dan 

lain-lain) maupun alat untuk melakukan 

pemeriksaan dini kanker serviks (metode pap 

smear atau IVA)  

  

F.3 

Terdapat tenaga kesehatan profesional atau 

terampil yang terlatih dalam melakukan 

pemeriksaan dini kanker serviks di fasilitas 

pelayanan kesehatan (dokter umum, dokter 

spesialis atau bidan terampil) 

  

F.4 

Jenis kelamin tenaga kesehatan tidak menjadi 

masalah, saya tetap merasa nyaman meskipun 

tenaga kesehatan berjenis kelamin laki-laki 

  

    Sumber : (Ndejjo et al., 2016), (Akinyemiju et al., 2015) 

 

 

 



 

 

  

 

G. Kemudahan akses informasi 

Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat : 

No. Pernyataan Ya Tidak 

G.1 
Saya sangat mudah mendapatkan informasi 

terkait skrining atau deteksi dini kanker serviks 

  

G.2 

Saya pernah mendapatkan informasi mengenai 

deteksi dini kanker serviks melalui media cetak 

seperti buku bacaan, koran, poster, banner, dll 

  

G.3 

Saya pernah mendapatkan informasi mengenai 

deteksi dini kanker serviks melalui media 

elektronik seperti TV, sosial media, radio, dll 

  

G.4 

Saya pernah mendapatkan penyuluhan atau 

seminar terkait deteksi dini kanker serviks dari 

petugas kesehatan 

  

G.5 

Saya pernah melihat media promosi kesehatan 

terkait bahaya dan deteksi dini kanker serviks 

ketika berkunjung ke pelayanan kesehatan 

  

   Sumber : (Riska et al., 2019) 

H.  Dukungan keluarga 

 Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat : 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

H.1 

Saya mendapatkan dukungan penuh dari 

semua anggota keluarga untuk melakukan 

deteksi dini kanker serviks  

    

H.2 

Keluarga mencari dan memberikan 

informasi terkait deteksi dini kanker 

serviks  

    

H.3 
Saya mendapatkan dukungan emosional 

berupa simpati, semangat dan dorongan  

    

H.4 

Saya mendapatkan dukungan instrumental 

(bantuan langsung) untuk melakukan 

deteksi dini kanker serviks dari keluarga 

    

H.5 

Keluarga selalu memberikan apresiasi 

kepada saya ketika ingin melakukan 

deteksi dini kanker serviks 

    

   Sumber : (Zuardin et al., 2019) 



 

 

  

 

I.   Dukungan tenaga kesehatan 

  Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang dianggap paling tepat : 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

I.1 

Tenaga kesehatan pernah melakukan 

penyuluhan mengenai deteksi dini kanker 

serviks  

    

I.2 

Saya mendapatkan informasi mengenai 

deteksi dini kanker serviks dari tenaga 

kesehatan sebanyak 2 kali setahun 

    

I.3 

Saya merasa nyaman berbicara dengan 

tenaga kesehatan terkait deteksi dini 

kanker serviks 

    

I.4 

Tenaga kesehatan memberikan dorongan 

dan motivasi kepada saya untuk 

melakukan deteksi dini kanker serviks 

    

I.5 

Tenaga kesehatan pernah 

merekomendasikan saya untuk melakukan 

deteksi dini kanker serviks 

    

   Sumber : (Phaiphichit et al., 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Lampiran 4 

Master Tabel 

Keterangan : 

Variabel Dependen (Stadium kanker awal pemeriksaan) dan Karakteristik 

Responden (Usia, Pendidikan, Pekerjaan dan Penghasilan) 

No Inisial Usia Stadium Pendidikan Pekerjaan Penghasilan per bulan 

1 MS 33 IV S1 Guru < Rp. 2.500.000 

2 MT 44 IIIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

3 AR 41 IV SMA IRT < Rp. 2.500.000 

4 I 53 IIIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

5 LSP 47 IV SMA IRT ≥ Rp. 2.500.000 

6 JTM 62 Lesi SMA IRT < Rp. 2.500.000 

7 N 50 IIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

8 N 35 IIB S1 Wiraswasta ≥ Rp. 2.500.000 

9 D 36 IVA S1 IRT ≥ Rp. 2.500.000 

10 S 52 Lesi SMA IRT < Rp. 2.500.000 

11 S 49 IIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

12 PM 55 IVB D3 Karyawan ≥ Rp. 2.500.000 

13 B 48 IIB S1 Guru ≥ Rp. 2.500.000 

14 MMS 27 IVA S1 Karyawan ≥ Rp. 2.500.000 

15 N 53 IIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

16 S 50 IIIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

17 MM 45 IB2 S1 PNS ≥ Rp. 2.500.000 

18 S 56 IIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

19 H 40 IIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 



 

 

  

 

No Inisial Usia Stadium Pendidikan Pekerjaan Penghasilan per bulan 

20 NJ 45 Lesi SMP IRT < Rp. 2.500.000 

21 N 46 III SMP IRT < Rp. 2.500.000 

22 F 42 IB SMP IRT ≥ Rp. 2.500.000 

23 B 57 IIB SMA Wiraswasta < Rp. 2.500.000 

24 DS 46 IIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

25 M 34 Lesi SMA IRT ≥ Rp. 2.500.000 

26 H 48 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

27 NA 51 Lesi S2 PNS ≥ Rp. 2.500.000 

28 E 47 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

29 N 58 Lesi S1 Guru ≥ Rp. 2.500.000 

30 S 51 IIB SMA IRT ≥ Rp. 2.500.000 

31 F 40 Lesi SD IRT ≥ Rp. 2.500.000 

32 NL 42 IIB SMA IRT ≥ Rp. 2.500.000 

33 K 47 III SD IRT ≥ Rp. 2.500.000 

34 PA 66 III SMP IRT ≥ Rp. 2.500.000 

35 F 37 IB S2 Honorer < Rp. 2.500.000 

36 N 38 Lesi SD IRT ≥ Rp. 2.500.000 

37 S 46 II SMA IRT ≥ Rp. 2.500.000 

38 N 31 IIIB S2 Guru < Rp. 2.500.000 

39 J 33 IIIB D3 Aparat Desa < Rp. 2.500.000 

40 K 46 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

41 SR 37 IIIB SD IRT < Rp. 2.500.000 



 

 

  

 

No Inisial Usia Stadium Pendidikan Pekerjaan Penghasilan per bulan 

42 H 45 IIB SMA IRT ≥ Rp. 2.500.000 

43 J 46 IIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

44 A 36 IIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

45 K 46 IIIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

46 YY 48 IIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

47 NA 44 IIIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

48 I 47 IIIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

49 H 34 IVA SD IRT < Rp. 2.500.000 

50 PA 48 IIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

51 S 38 IIIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

52 M 45 IIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

53 H 51 Lesi SMP IRT < Rp. 2.500.000 

54 KH 47 Lesi TS IRT < Rp. 2.500.000 

55 W 29 IIB SMA Karyawan ≥ Rp. 2.500.000 

56 T 59 IIB TS IRT < Rp. 2.500.000 

57 D 30 IIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

58 S 50 IIIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

59 N 35 Lesi SMP IRT < Rp. 2.500.000 

60 HS 58 IIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

61 J 44 IIIC SMP IRT < Rp. 2.500.000 

62 J 34 IIB S1 Perawat ≥ Rp. 2.500.000 

63 P 56 II TS IRT < Rp. 2.500.000 



 

 

  

 

No Inisial Usia Stadium Pendidikan Pekerjaan Penghasilan per bulan 

64 HS 56 IIB SMP IRT ≥ Rp. 2.500.000 

65 I 42 IIB S1 PNS ≥ Rp. 2.500.000 

66 H 45 Lesi SMA Wiraswasta ≥ Rp. 2.500.000 

67 H 46 IIIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

68 MT 57 Lesi TS IRT < Rp. 2.500.000 

69 BP 55 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

70 R 49 Lesi  SMA Pedagang ≥ Rp. 2.500.000 

71 H 49 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

72 W 29 IB D3 Honorer < Rp. 2.500.000 

73 WS 35 IIB SMA Karyawan ≥ Rp. 2.500.000 

74 FM 70 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

75 H 53 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

76 NS 49 IIIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

77 HS 55 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

78 N 59 IIB D3 Pensiunan < Rp. 2.500.000 

79 J 34 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

80 BK 47 IIB S1 PNS ≥ Rp. 2.500.000 

81 H 47 IIIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

82 NA 41 IIB SMA Wiraswasta ≥ Rp. 2.500.000 

83 M 65 Lesi SMA Pengusaha ≥ Rp. 2.500.000 

84 D 43 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

85 PP 66 Lesi S1 Pedagang ≥ Rp. 2.500.000 



 

 

  

 

No Inisial Usia Stadium Pendidikan Pekerjaan Penghasilan per bulan 

86 SA 62 IIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

87 F 47 Lesi SMA Karyawan ≥ Rp. 2.500.000 

88 S 50 Lesi SMA Karyawan < Rp. 2.500.000 

89 D 62 Lesi S1 Pensiunan ≥ Rp. 2.500.000 

90 IL 26 IA SMA Karyawan ≥ Rp. 2.500.000 

91 L 48 Lesi SMA Petani/Pekebun < Rp. 2.500.000 

92 AR 38 IIB SMP 
Kerja di 

Malaysia 
≥ Rp. 2.500.000 

93 NP 45 IIIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

94 AH 47 IIIB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

95 H 59 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

96 TD 41 IVA TS IRT < Rp. 2.500.000 

97 M 46 IIB SMA Karyawan ≥ Rp. 2.500.000 

98 N 45 IIB D3 Honorer < Rp. 2.500.000 

99 KR 48 IA S1 Karyawan ≥ Rp. 2.500.000 

100 M 55 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

101 S 57 IIB S1 Pensiunan PNS ≥ Rp. 2.500.000 

102 H 60 IIIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

103 HA 28 IB SMA IRT < Rp. 2.500.000 

104 H 48 IIB S1 PNS ≥ Rp. 2.500.000 

105 I 57 Lesi SMA IRT < Rp. 2.500.000 

106 A 39 IB2 SMA Pengusaha ≥ Rp. 2.500.000 

107 AS 37 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 



 

 

  

 

No Inisial Usia Stadium Pendidikan Pekerjaan Penghasilan per bulan 

108 A 40 IIB S1 Karyawan ≥ Rp. 2.500.000 

109 M 27 IIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

110 S 44 IIB S1 Honorer ≥ Rp. 2.500.000 

111 I 49 IIIB SMP IRT < Rp. 2.500.000 

112 NB 45 IIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

113 A 40 IIIB SMA Karyawan < Rp. 2.500.000 

114 TW 38 IIB SMA Karyawan ≥ Rp. 2.500.000 

115 MR 37 IIB TS Petani Sawit ≥ Rp. 2.500.000 

116 SW 33 IA S1 PNS ≥ Rp. 2.500.000 

117 S 51 IIIB SD IRT < Rp. 2.500.000 

118 B 47 IIIA SMP IRT < Rp. 2.500.000 

119 H 47 IIB TS IRT < Rp. 2.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 
 
 

Pengetahuan (B) 

No Inisial B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 BTotal 

1 MS 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 11 

2 MT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

3 AR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

4 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

5 LSP 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 11 

6 JTM 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12 

7 N 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12 

8 N 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 

9 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

10 S 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 11 

11 S 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

12 PM 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 

13 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 13 

14 MMS 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 

15 N 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11 

16 S 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 10 

17 MM 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 

18 S 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

19 H 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

20 NJ 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

21 N 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 

22 F 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 

23 B 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 11 

24 DS 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 11 

25 M 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 10 

26 H 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 

27 NA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

28 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

29 N 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 12 

30 S 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 10 

31 F 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 

32 NL 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 

Keterangan : 

Variabel Pengetahuan 

Kode 0 “Kurang” 

Kode 1 “Baik” 



 

 

  

 

Pengetahuan (B) 

No Inisial B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 BTotal 

33 K 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 10 

34 PA 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 

35 F 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

36 N 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 

37 S 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 

38 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 

39 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

40 K 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 

41 SR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 

42 H 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 

43 J 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 10 

44 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 12 

45 K 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

46 YY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

47 NA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

48 I 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 

49 H 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 11 

50 PA 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11 

51 S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

52 M 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11 

53 H 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 

54 KH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

55 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

56 T 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 

57 D 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 

58 S 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

59 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

60 HS 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11 

61 J 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 

62 J 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 

63 P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10 

64 HS 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 

65 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

66 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 

67 H 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 

68 MT 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11 



 

 

  

 

Pengetahuan (B) 

No Inisial B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 BTotal 

69 BP 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 11 

70 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

71 H 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12 

72 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 

73 WS 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 11 

74 FM 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 11 

75 H 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 10 

76 NS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 11 

77 HS 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 11 

78 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 12 

79 J 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 11 

80 BK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

81 H 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 11 

82 NA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 

83 M 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 11 

84 D 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 11 

85 PP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

86 SA 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11 

87 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 

88 S 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 10 

89 D 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

90 IL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

91 L 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 12 

92 AR 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 

93 NP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

94 AH 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

95 H 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

96 TD 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 11 

97 M 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 11 

98 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 

99 KR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 

100 M 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 11 

101 S 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 

102 H 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 12 

103 HA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

104 H 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11 



 

 

  

 

Pengetahuan (B) 

No Inisial B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 BTotal 

105 I 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 

106 A 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 

107 AS 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 10 

108 A 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 

109 M 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 12 

110 S 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 11 

111 I 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 10 

112 NB 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 

113 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 12 

114 TW 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 

115 MR 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10 

116 SW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

117 S 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 11 

118 B 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11 

119 H 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

No 
Inisi 

al 

Sikap (C) Riwayat Perilaku Berisiko (D) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
CTo

tal 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

DT

otal 

1 MS 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 MT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 AR 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 I 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 34 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

5 LSP 3 3 3 2 1 4 1 4 3 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 JTM 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

7 N 1 4 4 4 4 4 3 4 1 2 31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 N 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 D 4 3 3 3 3 4 1 4 4 4 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 S 3 3 4 4 4 3 3 3 1 2 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

11 S 4 4 4 1 4 4 1 4 3 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 PM 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

13 B 4 4 4 4 1 4 1 4 2 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 MMS 4 4 4 3 1 1 4 4 1 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Keterangan : 

Variabel Sikap Variabel Riwayat Perilaku Berisiko 

Kode 0 “Sikap Negatif” Kode 0 “Tidak Berisiko” 

Kode 1 “Sikap Positif” Kode 1 “Berisiko” 



 

 

  

 

No 
Inisi 

al 

Sikap (C) Riwayat Perilaku Berisiko (D) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
CTo

tal 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

DT

otal 

15 N 4 4 4 1 1 4 1 4 2 4 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

16 S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

17 MM 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 S 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 H 4 4 4 4 1 4 4 4 2 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 NJ 3 3 4 1 4 3 2 3 3 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 N 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 F 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 35 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

23 B 3 2 4 1 4 3 3 4 3 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 DS 2 4 4 3 1 3 3 3 1 4 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

25 M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 H 4 4 4 4 4 4 2 3 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 NA 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 E 4 3 4 1 3 4 1 4 2 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 N 4 3 4 3 1 4 3 4 3 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 S 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 F 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 NL 4 3 3 1 3 3 1 4 4 3 29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

33 K 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

  

 

No 
Inisi 

al 

Sikap (C) Riwayat Perilaku Berisiko (D) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
CTo

tal 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

DT

otal 

34 PA 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 F 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 N 4 4 3 1 4 3 4 3 3 3 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

37 S 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 N 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 J 4 4 4 3 4 3 3 4 1 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 K 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 SR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 H 4 4 4 3 3 4 1 4 2 3 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

43 J 4 3 4 1 3 4 1 4 1 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 A 3 3 3 4 3 4 3 4 1 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 K 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

46 YY 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 NA 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 I 3 4 4 3 3 4 3 4 1 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 H 3 3 3 4 1 4 3 3 1 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 PA 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

51 S 3 3 3 4 3 4 1 4 1 4 30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

52 M 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

  

 

No 
Inisi 

al 

Sikap (C) Riwayat Perilaku Berisiko (D) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
CTo

tal 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

DT

otal 

53 H 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 KH 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 W 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

56 T 2 2 4 4 4 4 2 4 1 4 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

57 D 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 S 4 4 4 1 3 3 3 3 2 3 30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

59 N 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 HS 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

61 J 4 3 4 1 3 4 3 4 2 4 32 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

62 J 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 P 3 3 4 1 3 4 3 4 1 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 HS 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 H 4 2 4 4 1 4 3 4 3 4 33 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

67 H 3 3 3 4 3 4 3 4 1 4 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

68 MT 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

69 BP 4 4 3 2 3 3 3 3 3 1 29 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

70 R 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71 H 4 4 4 1 3 4 3 4 1 4 32 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 



 

 

  

 

No 
Inisi 

al 

Sikap (C) Riwayat Perilaku Berisiko (D) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
CTo

tal 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

DT

otal 

72 W 4 4 4 4 3 3 3 3 1 3 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

73 WS 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74 FM 4 4 4 1 3 3 2 3 4 3 31 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

75 H 4 4 4 2 3 4 3 4 1 4 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

76 NS 3 3 4 2 1 4 3 4 4 4 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

77 HS 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

78 N 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

79 J 2 3 3 4 1 4 4 4 3 4 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

80 BK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

81 H 1 4 4 2 4 4 3 4 2 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

82 NA 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

83 M 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 35 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

84 D 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 PP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

86 SA 4 4 4 1 2 4 3 3 1 3 29 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

87 F 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

88 S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

89 D 4 3 3 1 3 4 3 4 4 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 IL 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

  

 

No 
Inisi 

al 

Sikap (C) Riwayat Perilaku Berisiko (D) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
CTo

tal 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

DT

otal 

91 L 4 4 4 4 3 4 1 4 1 4 33 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

92 AR 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

93 NP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

94 AH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 H 3 2 4 1 3 4 3 4 3 4 31 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

96 TD 4 4 4 4 1 4 3 4 1 4 33 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

97 M 4 4 4 4 1 4 3 4 1 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

98 N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 KR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 M 3 3 3 3 3 4 4 4 1 4 32 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

101 S 3 3 3 3 1 4 3 4 4 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

102 H 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

103 HA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

104 H 2 3 3 1 1 4 4 4 4 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

105 I 3 3 3 3 2 4 4 4 1 4 31 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

106 A 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

107 AS 3 4 4 3 2 4 3 1 4 4 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

108 A 3 3 4 1 1 4 4 4 3 4 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

109 M 3 3 3 3 2 4 4 4 2 4 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 



 

 

  

 

No 
Inisi 

al 

Sikap (C) Riwayat Perilaku Berisiko (D) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
CTo

tal 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

DT

otal 

110 S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

111 I 1 4 4 4 3 4 4 4 2 1 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

112 NB 3 3 4 4 1 4 4 1 4 4 32 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

113 A 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

114 TW 3 3 4 1 4 4 4 4 1 4 32 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

115 MR 3 3 4 4 1 4 4 4 1 4 32 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

116 SW 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

117 S 3 3 3 4 3 4 3 4 1 4 32 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

118 B 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 31 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

119 H 4 4 4 4 1 4 3 4 1 4 33 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Keterangan : 

Variabel Keterjangkauan Biaya Variabel Akses Pelayanan Kesehatan Variabel Kemudahan Akses Informasi 

Kode 0 “Tidak Terjangkau” Kode 0 “Tidak Memadai” Kode 0 “Sulit” 

Kode 1 “Terjangkau” Kode 1 “Memadai” Kode 1 “Mudah” 

 

No Inisial 
Keterjangkauan Biaya (E) Akses Pelayanan Kesehatan (F) Kemudahan Akses Informasi (G) 

E1 E2 E3 E4 ETotal F1 F2 F3 F4 FTotal G1 G2 G3 G4 G5 GTotal 

1 MS 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 

2 MT 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

3 AR 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4 I 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

5 LSP 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 

6 JTM 0 1 1 1 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 

7 N 0 1 0 1 2 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 

8 N 1 0 1 0 2 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 

9 D 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 0 2 

10 S 0 1 1 0 2 1 1 1 1 4 0 1 0 0 0 1 

11 S 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

12 PM 1 0 1 0 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

13 B 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

14 MMS 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

15 N 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 0 0 0 2 



 

 

  

 

No Inisial 
Keterjangkauan Biaya (E) Akses Pelayanan Kesehatan (F) Kemudahan Akses Informasi (G) 

E1 E2 E3 E4 ETotal F1 F2 F3 F4 FTotal G1 G2 G3 G4 G5 GTotal 

16 S 1 0 1 0 2 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 1 

17 MM 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

18 S 1 0 1 0 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

19 H 1 1 1 1 4 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 4 

20 NJ 0 1 1 1 3 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 4 

21 N 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

22 F 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

23 B 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 4 

24 DS 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

25 M 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 

26 H 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 4 

27 NA 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

28 E 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 

29 N 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 4 

30 S 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 

31 F 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

32 NL 1 1 0 0 2 1 1 1 0 3 0 1 0 0 1 2 

33 K 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

34 PA 1 0 1 0 2 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 2 

35 F 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 



 

 

  

 

No Inisial 
Keterjangkauan Biaya (E) Akses Pelayanan Kesehatan (F) Kemudahan Akses Informasi (G) 

E1 E2 E3 E4 ETotal F1 F2 F3 F4 FTotal G1 G2 G3 G4 G5 GTotal 

36 N 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

37 S 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 4 

38 N 1 1 1 1 4 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 4 

39 J 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 0 1 0 0 2 

40 K 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 2 

41 SR 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 4 

42 H 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 1 

43 J 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 4 

44 A 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 3 

45 K 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 4 

46 YY 1 1 0 0 2 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 

47 NA 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 2 

48 I 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 2 

49 H 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

50 PA 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 

51 S 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

52 M 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 1 

53 H 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 

54 KH 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 0 0 1 0 2 

55 W 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 



 

 

  

 

No Inisial 
Keterjangkauan Biaya (E) Akses Pelayanan Kesehatan (F) Kemudahan Akses Informasi (G) 

E1 E2 E3 E4 ETotal F1 F2 F3 F4 FTotal G1 G2 G3 G4 G5 GTotal 

56 T 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 

57 D 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

58 S 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 

59 N 0 1 1 0 2 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 

60 HS 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 4 

61 J 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

62 J 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

63 P 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

64 HS 1 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 

65 I 1 0 1 1 3 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 4 

66 H 1 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

67 H 0 1 1 0 2 1 1 1 1 4 1 0 1 0 0 2 

68 MT 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

69 BP 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 0 2 

70 R 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

71 H 0 1 1 1 3 1 1 1 0 3 0 1 0 0 1 2 

72 W 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 4 

73 WS 1 0 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 4 

74 FM 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1 

75 H 1 0 1 0 2 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 



 

 

  

 

No Inisial 
Keterjangkauan Biaya (E) Akses Pelayanan Kesehatan (F) Kemudahan Akses Informasi (G) 

E1 E2 E3 E4 ETotal F1 F2 F3 F4 FTotal G1 G2 G3 G4 G5 GTotal 

76 NS 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 0 1 0 0 2 

77 HS 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 

78 N 1 0 1 1 3 1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 2 

79 J 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 

80 BK 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

81 H 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 2 

82 NA 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 

83 M 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

84 D 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 2 

85 PP 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 

86 SA 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 1 

87 F 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 4 

88 S 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 0 0 2 

89 D 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 4 

90 IL 1 0 1 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 4 

91 L 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 

92 AR 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

93 NP 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

94 AH 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 

95 H 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 



 

 

  

 

No Inisial 
Keterjangkauan Biaya (E) Akses Pelayanan Kesehatan (F) Kemudahan Akses Informasi (G) 

E1 E2 E3 E4 ETotal F1 F2 F3 F4 FTotal G1 G2 G3 G4 G5 GTotal 

96 TD 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

97 M 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 1 1 0 2 

98 N 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

99 KR 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 

100 M 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 2 

101 S 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 

102 H 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 

103 HA 1 0 1 1 3 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 4 

104 H 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 5 

105 I 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

106 A 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 0 1 4 

107 AS 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 1 1 0 2 

108 A 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 4 

109 M 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 4 

110 S 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

111 I 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 0 1 0 0 2 

112 NB 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 

113 A 1 0 1 0 2 1 1 1 1 4 1 0 1 0 0 2 

114 TW 1 0 1 0 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 

115 MR 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 2 



 

 

  

 

No Inisial 
Keterjangkauan Biaya (E) Akses Pelayanan Kesehatan (F) Kemudahan Akses Informasi (G) 

E1 E2 E3 E4 ETotal F1 F2 F3 F4 FTotal G1 G2 G3 G4 G5 GTotal 

116 SW 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

117 S 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 

118 B 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 

119 H 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 

 

Keterangan : 

Variabel Dukungan Keluarga Variabel Dukungan Tenaga Kesehatan 

Kode 0 “Kurang” Kode 0 “Kurang” 

Kode 1 “Baik” Kode 1 “Baik” 

 

No Inisial 
Dukungan Keluarga (H) Dukungan Tenaga Kesehatan (I) 

H1 H2 H3 H4 H5 HTotal I1 I2 I3 I4 I5 ITotal 

1 MS 3 2 3 2 3 13 1 1 3 4 4 13 

2 MT 4 2 4 4 4 18 1 1 4 4 1 11 

3 AR 3 3 4 3 3 16 2 2 3 3 3 13 

4 I 1 1 1 1 1 5 3 3 4 3 3 16 

5 LSP 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

6 JTM 4 4 4 3 3 18 1 1 4 4 1 11 

7 N 4 3 3 4 3 17 1 1 3 4 4 13 



 

 

  

 

No Inisial 
Dukungan Keluarga (H) Dukungan Tenaga Kesehatan (I) 

H1 H2 H3 H4 H5 HTotal I1 I2 I3 I4 I5 ITotal 

8 N 4 4 4 4 4 20 1 1 3 4 4 13 

9 D 3 3 3 3 4 16 1 1 4 3 4 13 

10 S 3 3 3 3 3 15 2 2 4 4 4 16 

11 S 4 3 3 3 3 16 1 1 4 4 4 14 

12 PM 4 3 4 2 4 17 3 3 2 3 2 13 

13 B 4 4 4 4 4 20 3 2 1 2 3 11 

14 MMS 3 2 3 2 2 12 1 1 2 2 4 10 

15 N 3 3 3 3 3 15 2 2 4 4 4 16 

16 S 4 4 4 4 4 20 1 1 3 4 4 13 

17 MM 1 1 1 1 1 5 1 1 4 4 1 11 

18 S 4 4 4 4 3 19 1 1 3 4 4 13 

19 H 4 4 4 4 4 20 2 2 4 4 4 16 

20 NJ 4 4 4 4 4 20 1 1 4 4 4 14 

21 N 4 4 4 3 3 18 1 1 3 2 4 11 

22 F 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

23 B 4 4 4 4 4 20 1 1 3 4 4 13 

24 DS 3 3 3 3 3 15 1 1 3 4 4 13 

25 M 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

26 H 4 4 4 4 4 20 1 1 3 4 4 13 

27 NA 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 



 

 

  

 

No Inisial 
Dukungan Keluarga (H) Dukungan Tenaga Kesehatan (I) 

H1 H2 H3 H4 H5 HTotal I1 I2 I3 I4 I5 ITotal 

28 E 4 4 4 4 4 20 1 1 4 4 3 13 

29 N 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 

30 S 3 3 3 2 3 14 1 1 3 4 4 13 

31 F 4 4 4 4 4 20 1 3 4 4 3 15 

32 NL 4 4 4 2 4 18 2 2 2 2 2 10 

33 K 4 3 3 2 4 16 2 2 4 4 4 16 

34 PA 4 4 4 4 4 20 1 1 3 3 3 11 

35 F 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

36 N 4 4 4 2 3 17 4 4 4 4 4 20 

37 S 4 4 4 4 4 20 1 1 3 4 4 13 

38 N 4 4 4 4 4 20 1 1 4 4 4 14 

39 J 4 4 4 4 4 20 1 1 3 4 4 13 

40 K 4 4 4 3 4 19 1 1 3 3 3 11 

41 SR 2 2 2 2 2 10 1 1 3 2 3 10 

42 H 4 4 4 4 4 20 1 1 3 3 3 11 

43 J 4 4 3 3 4 18 1 1 4 4 3 13 

44 A 4 3 3 2 4 16 1 1 3 3 3 11 

45 K 4 4 4 4 4 20 1 1 3 4 4 13 

46 YY 4 4 4 4 4 20 1 1 3 3 4 12 

47 NA 4 4 3 3 3 17 1 1 4 3 3 12 



 

 

  

 

No Inisial 
Dukungan Keluarga (H) Dukungan Tenaga Kesehatan (I) 

H1 H2 H3 H4 H5 HTotal I1 I2 I3 I4 I5 ITotal 

48 I 4 4 4 3 4 19 2 2 4 4 4 16 

49 H 3 2 2 2 3 12 1 1 3 3 3 11 

50 PA 4 4 4 2 4 18 1 1 3 3 3 11 

51 S 4 4 4 3 4 19 2 2 3 3 2 12 

52 M 2 2 2 1 2 9 2 2 3 3 3 13 

53 H 2 2 2 2 2 10 4 4 4 4 4 20 

54 KH 4 4 4 2 4 18 4 4 3 4 4 19 

55 W 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 4 19 

56 T 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 12 

57 D 4 4 4 3 4 19 1 1 3 3 3 11 

58 S 4 4 4 2 4 18 1 1 3 3 3 11 

59 N 4 4 4 4 4 20 2 2 4 4 4 16 

60 HS 2 2 2 2 2 10 1 1 3 3 3 11 

61 J 3 3 3 1 3 13 1 1 3 3 3 11 

62 J 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

63 P 2 2 2 2 2 10 1 1 3 3 3 11 

64 HS 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 3 13 

65 I 3 3 3 2 3 14 1 1 3 3 4 12 

66 H 2 2 2 1 2 9 1 1 4 3 3 12 

67 H 4 4 4 4 4 20 1 1 3 3 3 11 



 

 

  

 

No Inisial 
Dukungan Keluarga (H) Dukungan Tenaga Kesehatan (I) 

H1 H2 H3 H4 H5 HTotal I1 I2 I3 I4 I5 ITotal 

68 MT 3 3 3 2 3 14 1 1 3 3 3 11 

69 BP 4 4 4 2 4 18 1 2 3 3 3 12 

70 R 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

71 H 3 3 3 2 3 14 1 1 4 2 4 12 

72 W 4 4 3 3 4 18 3 3 4 4 4 18 

73 WS 2 2 2 2 2 10 1 1 3 3 3 11 

74 FM 4 4 4 4 4 20 2 2 3 2 3 12 

75 H 3 3 3 3 3 15 1 1 3 3 4 12 

76 NS 3 3 3 2 3 14 2 2 2 2 2 10 

77 HS 3 3 3 2 3 14 1 1 4 3 3 12 

78 N 4 4 4 4 4 20 1 1 3 3 3 11 

79 J 4 4 4 4 4 20 2 2 4 4 4 16 

80 BK 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

81 H 4 3 3 2 4 16 2 2 3 3 3 13 

82 NA 1 1 1 1 1 5 1 1 4 4 4 14 

83 M 2 2 2 1 2 9 2 2 2 3 3 12 

84 D 3 3 3 2 3 14 1 1 3 4 3 12 

85 PP 4 4 4 3 4 19 1 1 2 4 4 12 

86 SA 3 3 3 3 3 15 1 1 3 3 2 10 

87 F 4 4 4 4 4 20 3 2 4 4 4 17 



 

 

  

 

No Inisial 
Dukungan Keluarga (H) Dukungan Tenaga Kesehatan (I) 

H1 H2 H3 H4 H5 HTotal I1 I2 I3 I4 I5 ITotal 

88 S 2 2 2 2 2 10 1 1 3 3 3 11 

89 D 4 4 4 4 4 20 1 1 3 3 3 11 

90 IL 4 4 4 2 4 18 2 2 2 2 2 10 

91 L 2 2 2 2 2 10 2 2 3 3 2 12 

92 AR 3 3 3 2 4 15 2 2 2 3 2 11 

93 NP 3 3 3 2 3 14 1 1 2 3 3 10 

94 AH 4 4 4 4 4 20 1 1 3 3 3 11 

95 H 4 4 4 4 4 20 1 1 3 3 3 11 

96 TD 4 2 4 2 4 16 2 2 3 3 2 12 

97 M 4 4 4 3 4 19 3 3 4 4 4 18 

98 N 2 2 2 2 2 10 4 4 4 4 4 20 

99 KR 4 4 4 4 4 20 1 1 3 3 3 11 

100 M 4 4 4 4 4 20 1 1 4 4 4 14 

101 S 4 4 4 2 4 18 2 2 4 4 4 16 

102 H 4 4 4 4 4 20 1 1 2 3 3 10 

103 HA 4 4 4 4 4 20 1 1 3 3 3 11 

104 H 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

105 I 2 2 2 2 2 10 1 1 3 2 3 10 

106 A 4 4 4 2 4 18 2 1 4 4 4 15 

107 AS 4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 4 18 



 

 

  

 

No Inisial 
Dukungan Keluarga (H) Dukungan Tenaga Kesehatan (I) 

H1 H2 H3 H4 H5 HTotal I1 I2 I3 I4 I5 ITotal 

108 A 4 4 4 4 4 20 2 2 4 3 3 14 

109 M 2 2 2 2 2 10 1 1 3 3 3 11 

110 S 2 2 2 1 2 9 4 3 4 4 4 19 

111 I 4 4 4 2 4 18 1 1 4 4 4 14 

112 NB 4 4 4 3 4 19 1 1 2 3 3 10 

113 A 3 3 3 2 3 14 1 1 3 3 3 11 

114 TW 2 2 2 2 2 10 1 1 3 3 3 11 

115 MR 4 4 4 4 4 20 1 1 2 3 3 10 

116 SW 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

117 S 4 4 4 4 4 20 1 1 4 4 4 14 

118 B 4 4 4 4 4 20 1 1 4 4 4 14 

119 H 2 2 2 2 2 10 1 1 2 3 3 10 

 

 

 



 

 

  

 

Lampiran 5 

Output SPSS 

Uji Validitas 

Keterangan : 

Dikatakan valid apabila; 

- Nilai rhitung  > rtabel   

rhitung > 0.361 (Signifikansi 5%) atau 

- Nilai Signifikansi < 0,05 

VARIABEL PENGETAHUAN 

Pertanyaan rtabel rhitung Nilai Signifikansi 

(<0,05) 

Keterangan 

B1 0.361 0.363 0.049 Valid 

B2 0.361 0.440 0.015 Valid 

B3 0.361 0.470 0.009 Valid 

B4 0.361 0.455 0.011 Valid 

B5 0.361 0.488 0.006 Valid 

B6 0.361 0.373 0.043 Valid 

B7 0.361 0.443 0.014 Valid 

B8 0.361 0.398 0.029 Valid 

B9 0.361 0.458 0.011 Valid 

B10 0.361 0.362 0.049 Valid 

B11 0.361 0.416 0.022 Valid 

B12 0.361 0.426 0.019 Valid 

B13 0.361 0.427 0.019 Valid 

B14 0.361 0.416 0.022 Valid 

B15 0.361 0.445 0.014 Valid 

VARIABEL SIKAP 

Pertanyaan rtabel rhitung Nilai Signifikansi 

(<0,05) 

Keterangan 

C1 0.361 0.484 0.007 Valid 

C2 0.361 0.446 0.014 Valid 

C3 0.361 0,540 0.002 Valid 

C4 0.361 0.435 0.016 Valid 

C5 0.361 0.440 0.015 Valid 

C6 0.361 0.431 0.017 Valid 

C7 0.361 0.469 0.009 Valid 

C8 0.361 0.409 0.025 Valid 

C9 0.361 0.420 0.021 Valid 



 

 

  

 

C10 0.361 0.440 0.015 Valid 

VARIABEL RIWAYAT PERILAKU BERISIKO 

Pertanyaan rtabel rhitung Nilai Signifikansi 

(<0,05) 

Keterangan 

D1 0.361 0.548 0.002 Valid 

D2 0.361 0.431 0.018 Valid 

D3 0.361 0.420 0.021 Valid 

D4 0.361 0.431 0.018 Valid 

D5 0.361 0.513 0.004 Valid 

D6 0.361 0.417 0.022 Valid 

D7 0.361 0.524 0.003 Valid 

D8 0.361 0.701 0.000 Valid 

D9 0.361 0.431 0.018 Valid 

D10 0.361 0.420 0.021 Valid 

D11 0.361 0.418 0.021 Valid 

D12 0.361 0.369 0.045 Valid 

D13 0.361 0.420 0.021 Valid 

VARIABEL KETERJANGKAUAN BIAYA 

Pertanyaan rtabel rhitung Nilai Signifikansi 

(<0,05) 

Keterangan 

E1 0.361 0.546 0.002 Valid 

E2 0.361 0.627 0.000 Valid 

E3 0.361 0.569 0.001 Valid 

E4 0.361 0.569 0.001 Valid 

VARIABEL KEMUDAHAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN 

Pertanyaan rtabel rhitung Nilai Signifikansi 

(<0,05) 

Keterangan 

F1 0.361 0.589 0.001 Valid 

F2 0.361 0.668 0.000 Valid 

F3 0.361 0.500 0.005 Valid 

F4 0.361 0.451 0.012 Valid 

VARIABEL KEMUDAHAN AKSES INFORMASI 

Pertanyaan rtabel rhitung Nilai Signifikansi 

(<0,05) 

Keterangan 

G1 0.361 0.755 0.000 Valid 

G2 0.361 0.736 0.000 Valid 

G3 0.361 0.753 0.000 Valid 

G4 0.361 0.657 0.000 Valid 

G5 0.361 0.693 0.000 Valid 



 

 

  

 

VARIABEL DUKUNGAN KELUARGA 

Pertanyaan rtabel rhitung Nilai Signifikansi 

(<0,05) 

Keterangan 

H1 0.361 0.874 0.000 Valid 

H2 0.361 0.780 0.000 Valid 

H3 0.361 0.787 0.000 Valid 

H4 0.361 0.603 0.000 Valid 

H5 0.361 0.716 0.000 Valid 

VARIABEL DUKUNGAN TENAGA KESEHATAN 

Pertanyaan rtabel rhitung Nilai Signifikansi 

(<0,05) 

Keterangan 

I1 0.361 0.831 0.000 Valid 

I2 0.361 0.850 0.000 Valid 

I3 0.361 0.700 0.000 Valid 

I4 0.361 0.846 0.000 Valid 

I5 0.361 0.816 0.000 Valid 
 

Uji Normalitas 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Usia 119 100,0% 0 0,0% 119 100,0% 

Pengetahuan 119 100,0% 0 0,0% 119 100,0% 

Sikap 119 100,0% 0 0,0% 119 100,0% 

Riwayat Perilaku Berisiko 119 100,0% 0 0,0% 119 100,0% 

Keterjangkauan Biaya 119 100,0% 0 0,0% 119 100,0% 

Akses Pelayanan 

Kesehatan 

119 100,0% 0 0,0% 119 100,0% 

Kemudahan Akses 

Informasi 

119 100,0% 0 0,0% 119 100,0% 

Dukungan Keluarga 119 100,0% 0 0,0% 119 100,0% 

Dukungan Tenaga 

Kesehatan 

119 100,0% 0 0,0% 119 100,0% 

 

 

 

 



 

 

  

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Usia Mean 45,96 ,849 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 44,28  

Upper Bound 47,64  

5% Trimmed Mean 45,91  

Median 46,00  

Variance 85,719  

Std. Deviation 9,258  

Minimum 26  

Maximum 70  

Range 44  

Interquartile Range 11  

Skewness ,058 ,222 

Kurtosis -,206 ,440 

Pengetahuan Mean 12,21 ,157 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 11,90  

Upper Bound 12,52  

5% Trimmed Mean 12,18  

Median 12,00  

Variance 2,947  

Std. Deviation 1,717  

Minimum 10  

Maximum 15  

Range 5  

Interquartile Range 3  

Skewness ,475 ,222 

Kurtosis -1,116 ,440 

Sikap Mean 33,56 ,316 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 32,94  

Upper Bound 34,19  

5% Trimmed Mean 33,50  

Median 33,00  

Variance 11,909  

Std. Deviation 3,451  

Minimum 28  

Maximum 40  

Range 12  

Interquartile Range 5  



 

 

  

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Skewness ,591 ,222 

Kurtosis -,607 ,440 

Riwayat 

Perilaku 

Berisiko 

Mean 1,10 ,121 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound ,86  

Upper Bound 1,34  

5% Trimmed Mean ,98  

Median 1,00  

Variance 1,736  

Std. Deviation 1,317  

Minimum 0  

Maximum 5  

Range 5  

Interquartile Range 2  

Skewness ,942 ,222 

Kurtosis -,033 ,440 

Keterjangkauan 

Biaya 

Mean 2,70 ,081 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 2,54  

Upper Bound 2,86  

5% Trimmed Mean 2,67  

Median 2,00  

Variance ,772  

Std. Deviation ,879  

Minimum 1  

Maximum 4  

Range 3  

Interquartile Range 2  

Skewness ,559 ,222 

Kurtosis -1,340 ,440 

Akses Pelayanan 

Kesehatan 

Mean 3,00 ,112 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 2,78  

Upper Bound 3,22  

5% Trimmed Mean 3,08  

Median 3,00  

Variance 1,492  

Std. Deviation 1,221  

Minimum 0  

Maximum 4  



 

 

  

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Range 4  

Interquartile Range 2  

Skewness -,909 ,222 

Kurtosis -,545 ,440 

Kemudahan 

Akses Informasi 

Mean 2,52 ,150 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 2,22  

Upper Bound 2,82  

5% Trimmed Mean 2,52  

Median 2,00  

Variance 2,692  

Std. Deviation 1,641  

Minimum 0  

Maximum 5  

Range 5  

Interquartile Range 3  

Skewness ,231 ,222 

Kurtosis -1,399 ,440 

Dukungan 

Keluarga 

Mean 16,53 ,371 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 15,80  

Upper Bound 17,26  

5% Trimmed Mean 16,87  

Median 18,00  

Variance 16,336  

Std. Deviation 4,042  

Minimum 5  

Maximum 20  

Range 15  

Interquartile Range 6  

Skewness -1,060 ,222 

Kurtosis ,149 ,440 

Dukungan 

Tenaga 

Kesehatan 

Mean 13,53 ,292 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 12,95  

Upper Bound 14,11  

5% Trimmed Mean 13,37  

Median 13,00  

Variance 10,116  

Std. Deviation 3,181  



 

 

  

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Minimum 10  

Maximum 20  

Range 10  

Interquartile Range 5  

Skewness ,982 ,222 

Kurtosis -,281 ,440 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Usia ,089 119 ,021 ,987 119 ,295 

Pengetahuan ,213 119 ,000 ,867 119 ,000 

Sikap ,178 119 ,000 ,915 119 ,000 

Riwayat Perilaku Berisiko ,294 119 ,000 ,797 119 ,000 

Keterjangkauan Biaya ,349 119 ,000 ,729 119 ,000 

Akses Pelayanan 

Kesehatan 

,289 119 ,000 ,770 119 ,000 

Kemudahan Akses 

Informasi 

,213 119 ,000 ,868 119 ,000 

Dukungan Keluarga ,213 119 ,000 ,819 119 ,000 

Dukungan Tenaga 

Kesehatan 

,222 119 ,000 ,837 119 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Uji Univariat 

Usia 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Berisiko 83 69,7 69,7 69,7 

Tidak Berisiko 36 30,3 30,3 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Pendidikan Terakhir 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pendidikan Rendah 53 44,5 44,5 44,5 

Pendidikan Tinggi 66 55,5 55,5 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Pekerjaan 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Bekerja 80 67,2 67,2 67,2 

Bekerja 39 32,8 32,8 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Penghasilan per bulan 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Penghasilan Rendah 75 63,0 63,0 63,0 

Penghasilan Tinggi 44 37,0 37,0 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Kategori Pasien 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rawat Inap (Pinang 2) 33 27.8 27.8 27.8 

Rawat Jalan (Poli Obgyn) 86 72.2 72.2 100,0 

Total 119 100,0 100,0  
 

Stadium Kanker Serviks 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid IA 3 2,5 2,5 2,5 

IB 4 3,4 3,4 5,9 

IB2 2 1,7 1,7 7,6 

II 2 1,7 1,7 9,2 

IIB 54 45,4 45,4 54,6 

III 3 2,5 2,5 57,1 

IIIA 1 ,8 ,8 58,0 

IIIB 20 16,8 16,8 74,8 

IIIC 1 ,8 ,8 75,6 



 

 

  

 

Stadium Kanker Serviks 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

IV 3 2,5 2,5 78,2 

IVA 4 3,4 3,4 81,5 

IVB 1 ,8 ,8 82,4 

Lesi Pra 

kanker 

21 17,6 17,6 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Terlambat 87 73,1 73,1 73,1 

Tidak Terlambat 32 26,9 26,9 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Pengetahuan 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 79 66,4 66,4 66,4 

Baik 40 33,6 33,6 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Sikap 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sikap Negatif 73 61,3 61,3 61,3 

Sikap Positif 46 38,7 38,7 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Riwayat Perilaku Berisiko 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Berisiko 43 36,1 36,1 36,1 

Tidak Berisiko 76 63,9 63,9 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

 



 

 

  

 

Keterjangkauan Biaya 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Terjangkau 67 56,3 56,3 56,3 

Terjangkau 52 43,7 43,7 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Akses Pelayanan Kesehatan 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Memadai 60 50,4 50,4 50,4 

Memadai 59 49,6 49,6 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Kemudahan Akses Informasi 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sulit 70 58,8 58,8 58,8 

Mudah 49 41,2 41,2 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Dukungan Keluarga 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 65 54,6 54,6 54,6 

Baik 54 45,4 45,4 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

Dukungan Tenaga Kesehatan 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 78 65,5 65,5 65,5 

Baik 41 34,5 34,5 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Uji Bivariat 

Usia*Keterlambatan Deteksi Dini 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Total Terlambat Tidak Terlambat 

Usia Berisiko Count 63 20 83 

% within Usia 75,9% 24,1% 100,0% 

Tidak 

Berisiko 

Count 24 12 36 

% within Usia 66,7% 33,3% 100,0% 

Total Count 87 32 119 

% within Usia 73,1% 26,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,090a 1 ,297   

Continuity 

Correctionb 

,671 1 ,413 
  

Likelihood Ratio 1,064 1 ,302   

Fisher's Exact Test    ,369 ,205 

N of Valid Cases 119     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,68. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Pendidikan*Keterlambatan Deteksi Dini 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Total Terlambat 

Tidak 

Terlambat 

Pendidikan 

Terakhir 

Pendidikan 

Rendah 

Count 44 9 53 

% within 

Pendidikan 

Terakhir 

 83,0% 17,0% 100,0% 

Pendidikan 

Tinggi 

Count 43 23 66 

% within 

Pendidikan 

Terakhir 

65,2% 34,8% 100,0% 

Total Count 87 32 119 



 

 

  

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4,773a 1 ,029   

Continuity 

Correctionb 

3,908 1 ,048 
  

Likelihood Ratio 4,926 1 ,026   

Fisher's Exact Test    ,038 ,023 

N of Valid Cases 119     

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

14,25. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Pekerjaan*Keterlambatan Deteksi Dini 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Total Terlambat 

Tidak 

Terlambat 

Pekerjaan Tidak 

Bekerja 

Count 64 16 80 

% within Pekerjaan 80,0% 20,0% 100,0% 

Bekerja Count 23 16 39 

% within Pekerjaan 59,0% 41,0% 100,0% 

Total Count 87 32 119 

% within Pekerjaan 73,1% 26,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,896a 1 ,015   

Continuity 

Correctionb 

4,875 1 ,027 
  

Likelihood Ratio 5,690 1 ,017   

Fisher's Exact Test    ,026 ,015 

N of Valid Cases 119     

% within 

Pendidikan 

Terakhir 

73,1% 26,9% 100,0% 



 

 

  

 

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

10,49. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Penghasilan*Keterlambatan Deteksi Dini 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Total Terlambat 

Tidak 

Terlambat 

Penghasilan 

per bulan 

Penghasilan 

Rendah 

Count 61 14 75 

% within 

Penghasilan 

per bulan 

81,3% 18,7% 100,0% 

Penghasilan 

Tinggi 

Count 26 18 44 

% within 

Penghasilan 

per bulan 

59,1% 40,9% 100,0% 

Total Count 87 32 119 

% within 

Penghasilan 

per bulan 

73,1% 26,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6,978a 1 ,008   

Continuity 

Correctionb 

5,893 1 ,015 
  

Likelihood Ratio 6,819 1 ,009   

Fisher's Exact Test    ,011 ,008 

N of Valid Cases 119     

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

11,83. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Pengetahuan*Keterlambatan Deteksi Dini 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Total Terlambat Tidak Terlambat 

Pengetahuan Kurang Count 63 16 79 



 

 

  

 

% within 

Pengetahuan 

79,7% 20,3% 100,0% 

Baik Count 24 16 40 

% within 

Pengetahuan 

60,0% 40,0% 100,0% 

Total Count 87 32 119 

% within 

Pengetahuan 

73,1% 26,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,267a 1 ,022   

Continuity 

Correctionb 

4,310 1 ,038 
  

Likelihood Ratio 5,100 1 ,024   

Fisher's Exact Test    ,029 ,020 

N of Valid Cases 119     

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

10,76. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Sikap*Keterlambatan Deteksi Dini 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Total Terlambat Tidak Terlambat 

Sikap Sikap 

Negatif 

Count 59 14 73 

% within Sikap 80,8% 19,2% 100,0% 

Sikap Positif Count 28 18 46 

% within Sikap 60,9% 39,1% 100,0% 

Total Count 87 32 119 

% within Sikap 73,1% 26,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,714a 1 ,017   



 

 

  

 

Continuity 

Correctionb 

4,744 1 ,029 
  

Likelihood Ratio 5,614 1 ,018   

Fisher's Exact Test    ,021 ,015 

N of Valid Cases 119     

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

12,37. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Riwayat Perilaku Berisiko*Keterlambatan Deteksi Dini 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Total Terlambat Tidak Terlambat 

Riwayat 

Perilaku 

Berisiko 

Berisiko Count 33 10 43 

% within Riwayat 

Perilaku Berisiko 

76,7% 23,3% 100,0% 

Tidak 

Berisiko 

Count 54 22 76 

% within Riwayat 

Perilaku Berisiko 

71,1% 28,9% 100,0% 

Total Count 87 32 119 

% within Riwayat 

Perilaku Berisiko 

73,1% 26,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,453a 1 ,501   

Continuity 

Correctionb 

,209 1 ,647 
  

Likelihood Ratio ,459 1 ,498   

Fisher's Exact Test    ,528 ,327 

N of Valid Cases 119     

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

11,56. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 



 

 

  

 

Keterjangkauan Biaya*Keterlambatan Deteksi Dini 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Total Terlambat Tidak Terlambat 

Keterjang 

kauan Biaya 

Tidak 

Terjang 

kau 

Count 59 8 67 

% within 

Keterjangkauan 

Biaya 

88,1% 11,9% 100,0% 

Terjang 

kau 

Count 28 24 52 

% within 

Keterjangkauan 

Biaya 

53,8% 46,2% 100,0% 

Total Count 87 32 119 

% within 

Keterjangkauan 

Biaya 

73,1% 26,9% 100,0% 

 

 

Akses Pelayanan Kesehatan*Keterlambatan Deteksi Dini 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Total Terlambat Tidak Terlambat 

Akses 

Pelayanan 

Kesehatan 

Tidak 

Memadai 

Count 45 15 60 

% within Akses 

Pelayanan 

Kesehatan 

75,0% 25,0% 100,0% 

Memadai Count 42 17 59 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 17,432a 1 ,000   

Continuity 

Correctionb 

15,735 1 ,000 
  

Likelihood Ratio 17,769 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

N of Valid Cases 119     

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

13,98. 

b. Computed only for a 2x2 table 



 

 

  

 

% within Akses 

Pelayanan 

Kesehatan 

71,2% 28,8% 100,0% 

Total Count 87 32 119 

% within Akses 

Pelayanan 

Kesehatan 

73,1% 26,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,220a 1 ,639   

Continuity 

Correctionb 

,069 1 ,793 
  

Likelihood Ratio ,220 1 ,639   

Fisher's Exact Test    ,683 ,397 

N of Valid Cases 119     

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

15,87. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Kemudahan Akses Informasi*Keterlambatan Deteksi Dini 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Total Terlambat Tidak Terlambat 

Kemudahan 

Akses 

Informasi 

Sulit Count 57 13 70 

% within 

Kemudahan 

Akses Informasi 

81,4% 18,6% 100,0% 

Mudah Count 30 19 49 

% within 

Kemudahan 

Akses Informasi 

61,2% 38,8% 100,0% 

Total Count 87 32 119 

% within 

Kemudahan 

Akses Informasi 

73,1% 26,9% 100,0% 



 

 

  

 

 

Dukungan Keluarga*Keterlambatan Deteksi Dini 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Total Terlambat Tidak Terlambat 

Dukungan 

Keluarga 

Kurang Count 49 16 65 

% within Dukungan 

Keluarga 

75,4% 24,6% 100,0% 

Baik Count 38 16 54 

% within Dukungan 

Keluarga 

70,4% 29,6% 100,0% 

Total Count 87 32 119 

% within Dukungan 

Keluarga 

73,1% 26,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,377a 1 ,539   

Continuity 

Correctionb 

,165 1 ,684 
  

Likelihood Ratio ,376 1 ,540   

Fisher's Exact Test    ,678 ,341 

N of Valid Cases 119     

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

14,52. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5,985a 1 ,014   

Continuity 

Correctionb 

5,001 1 ,025 
  

Likelihood Ratio 5,926 1 ,015   

Fisher's Exact Test    ,020 ,013 

N of Valid Cases 119     

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

13,18. 

b. Computed only for a 2x2 table 



 

 

  

 

 

Dukungan Tenaga Kesehatan*Keterlambatan Deteksi Dini 

 

Keterlambatan Deteksi Dini 

Total Terlambat Tidak Terlambat 

Dukungan 

Tenaga 

Kesehatan 

Kurang Count 63 15 78 

% within Dukungan 

Tenaga Kesehatan 

80,8% 19,2% 100,0% 

Baik Count 24 17 41 

% within Dukungan 

Tenaga Kesehatan 

58,5% 41,5% 100,0% 

Total Count 87 32 119 

% within Dukungan 

Tenaga Kesehatan 

73,1% 26,9% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 6,757a 1 ,009   

Continuity 

Correctionb 

5,673 1 ,017 
  

Likelihood Ratio 6,549 1 ,010   

Fisher's Exact Test    ,016 ,009 

N of Valid Cases 119     

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

11,03. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 

Usia * Pengetahuan  

 

Pengetahuan 

Total Kurang Baik 
Usia Berisiko Count 48 35 83 

% within Usia 57,8% 42,2% 100,0% 
Tidak 

Berisiko 

Count 31 5 36 
% within Usia 86,1% 13,9% 100,0% 

Total Count 79 40 119 
% within Usia 66,4% 33,6% 100,0% 

 
 



 

 

  

 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 8,999a 1 ,003   

Continuity Correctionb 7,776 1 ,005   

Likelihood Ratio 9,919 1 ,002   

Fisher's Exact Test    ,003 ,002 

Linear-by-Linear 
Association 

8,923 1 ,003 
  

N of Valid Cases 119     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
12,10. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 8,043a 1 ,005   

Continuity 
Correctionb 

7,004 1 ,008 
  

Likelihood Ratio 8,242 1 ,004   

Pendidikan Terakhir * Sikap  

 

Sikap 

Total 

Sikap 

Negatif 

Sikap 

Positif 
Pendidikan 

Terakhir 

Pendidikan 

Rendah 
Count 40 13 53 

% within 

Pendidikan Terakhir 

75,5% 24,5% 100,0

% 
Pendidikan 

Tinggi 
Count 33 33 66 

% within 

Pendidikan Terakhir 

50,0% 50,0% 100,0

% 
Total Count 73 46 119 

% within 

Pendidikan Terakhir 

61,3% 38,7% 100,0

% 



 

 

  

 

Fisher's Exact Test    ,005 ,004 

N of Valid Cases 119     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
20,49. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

Pengetahuan * Sikap  

 
Sikap 

Total Sikap Negatif Sikap Positif 
Pengetahuan Kurang Count 60 19 79 

% within 
Pengetahuan 

75,9% 24,1% 100,0% 

Baik Count 13 27 40 

% within 
Pengetahuan 

32,5% 67,5% 100,0% 

Total Count 73 46 119 

% within 
Pengetahuan 

61,3% 38,7% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 21,141a 1 ,000   

Continuity Correctionb 19,348 1 ,000   

Likelihood Ratio 21,180 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 
Association 

20,963 1 ,000 
  

N of Valid Cases 119     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
15,46. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 



 

 

  

 

 
 

Keterjangkauan Biaya * Penghasilan per bulan  

 

Penghasilan per bulan 

Total 
Penghasilan 

Rendah 
Penghasilan 

Tinggi 
Keterjang
kauan 
Biaya 

Tidak 
Terjangkau 

Count 59 8 67 
% within 
Keterjangkauan Biaya 

88,1% 11,9% 100,0% 

Terjangkau Count 16 36 52 
% within 
Keterjangkauan Biaya 

30,8% 69,2% 100,0% 

Total Count 75 44 119 

% within 

Keterjangkauan Biaya 

63,0% 37,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 41,236a 1 ,000   

Continuity 
Correctionb 

38,814 1 ,000 
  

Likelihood Ratio 43,598 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

N of Valid Cases 119     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
19,23. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

Penghasilan per bulan * Pekerjaan  

 

Pekerjaan 

Total Tidak Bekerja Bekerja 
Penghasilan 

per bulan 

Penghasilan 

Rendah 
Count 65 10 75 

% within Penghasilan 

per bulan 

86,7% 13,3% 100,0% 

Penghasilan 

Tinggi 
Count 15 29 44 

% within Penghasilan 

per bulan 

34,1% 65,9% 100,0% 

Total Count 80 39 119 



 

 

  

 

% within Penghasilan 

per bulan 

67,2% 32,8% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 34,792a 1 ,000   

Continuity 
Correctionb 

32,446 1 ,000 
  

Likelihood Ratio 35,184 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

N of Valid Cases 119     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
14,42. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

Kemudahan Akses Informasi * Pengetahuan  

 

Pengetahuan 

Total Kurang Baik 
Kemudahan Akses 

Informasi 

Sulit Count 55 15 70 

% within Kemudahan 

Akses Informasi 

78,6% 21,4% 100,0% 

Mudah Count 24 25 49 

% within Kemudahan 

Akses Informasi 

49,0% 51,0% 100,0% 

Total Count 79 40 119 

% within Kemudahan 

Akses Informasi 

66,4% 33,6% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic 

Significance (2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 11,311a 1 ,001   

Continuity Correctionb 10,024 1 ,002   

Likelihood Ratio 11,299 1 ,001   

Fisher's Exact Test    ,001 ,001 



 

 

  

 

Linear-by-Linear 
Association 

11,216 1 ,001 
  

N of Valid Cases 119     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
16,47. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Uji Multivariat 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a Pendidikan Terakhir(1) -,175 ,617 ,080 1 ,777 ,839 ,250 2,815 

Pekerjaan(1) ,159 ,615 ,067 1 ,796 1,172 ,351 3,910 

Penghasilan per 

bulan(1) 

-,152 ,587 ,067 1 ,796 ,859 ,272 2,717 

Pengetahuan ,537 ,523 1,054 1 ,305 1,711 ,614 4,772 

Sikap ,467 ,505 ,855 1 ,355 1,596 ,593 4,295 

Keterjangkauan Biaya 1,529 ,640 5,707 1 ,017 4,614 1,316 16,180 

Kemudahan Akses 

Informasi 

-,305 ,612 ,248 1 ,619 ,737 ,222 2,449 

Dukungan Tenaga 

Kesehatan 

,706 ,523 1,823 1 ,177 2,025 ,727 5,640 

Constant -2,332 ,805 8,393 1 ,004 ,097   

Step 2a Pendidikan Terakhir(1) -,185 ,616 ,090 1 ,764 ,831 ,249 2,780 

Pekerjaan(1) ,114 ,590 ,037 1 ,847 1,121 ,352 3,562 

Pengetahuan ,529 ,522 1,024 1 ,312 1,697 ,609 4,723 

Sikap ,451 ,501 ,809 1 ,368 1,570 ,588 4,194 

Keterjangkauan Biaya 1,587 ,599 7,013 1 ,008 4,890 1,511 15,831 

Kemudahan Akses 

Informasi 

-,291 ,609 ,228 1 ,633 ,748 ,227 2,465 

Dukungan Tenaga 

Kesehatan 

,707 ,522 1,830 1 ,176 2,027 ,728 5,644 

Constant -2,414 ,743 10,555 1 ,001 ,089   

Step 3a Pendidikan Terakhir(1) -,140 ,572 ,060 1 ,806 ,869 ,283 2,666 

Pengetahuan ,523 ,522 1,006 1 ,316 1,688 ,607 4,694 

Sikap ,440 ,498 ,780 1 ,377 1,553 ,585 4,123 

Keterjangkauan Biaya 1,554 ,573 7,350 1 ,007 4,731 1,538 14,550 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kemudahan Akses 

Informasi 

-,291 ,609 ,229 1 ,632 ,747 ,227 2,463 

Dukungan Tenaga 

Kesehatan 

,699 ,521 1,800 1 ,180 2,011 ,725 5,582 

Constant -2,331 ,604 14,887 1 ,000 ,097   

Step 4a Pengetahuan ,551 ,510 1,164 1 ,281 1,734 ,638 4,717 

Sikap ,450 ,497 ,820 1 ,365 1,568 ,592 4,152 

Keterjangkauan Biaya 1,599 ,544 8,632 1 ,003 4,946 1,703 14,368 

Kemudahan Akses 

Informasi 

-,262 ,596 ,193 1 ,661 ,770 ,239 2,477 

Dukungan Tenaga 

Kesehatan 

,675 ,511 1,744 1 ,187 1,963 ,721 5,343 

Constant -2,430 ,458 28,198 1 ,000 ,088   

Step 5a Pengetahuan ,493 ,494 ,993 1 ,319 1,637 ,621 4,313 

Sikap ,421 ,493 ,728 1 ,394 1,523 ,579 4,007 

Keterjangkauan Biaya 1,503 ,497 9,151 1 ,002 4,495 1,698 11,903 

Dukungan Tenaga 

Kesehatan 

,590 ,474 1,549 1 ,213 1,804 ,712 4,570 

Constant -2,426 ,453 28,703 1 ,000 ,088   

Step 6a Pengetahuan ,635 ,466 1,858 1 ,173 1,887 ,757 4,702 

Keterjangkauan Biaya 1,561 ,492 10,057 1 ,002 4,762 1,815 12,496 

Dukungan Tenaga 

Kesehatan 

,617 ,471 1,714 1 ,190 1,853 ,736 4,667 

Constant -2,336 ,434 28,983 1 ,000 ,097   

Step 7a Pengetahuan ,652 ,462 1,997 1 ,158 1,920 ,777 4,746 

Keterjangkauan Biaya 1,726 ,476 13,130 1 ,000 5,617 2,209 14,286 

Constant -2,185 ,409 28,522 1 ,000 ,113   

Step 8a Keterjangkauan Biaya 1,844 ,468 15,502 1 ,000 6,321 2,524 15,829 

Constant -1,998 ,377 28,125 1 ,000 ,136   

a. Variable(s) entered on step 1: Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, Penghasilan per bulan, 

Pengetahuan, Sikap, Keterjangkauan Biaya, Kemudahan Akses Informasi, Dukungan Tenaga 

Kesehatan. 



 

 

  

 

Lampiran 6 

Surat Keterangan Layak Etik (Ethical Clearance) 

 

 



 

 

  

 

Lampiran 7 

Surat Izin Penelitian untuk PTSP Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 



 

 

  

 

Lampiran 8 

Surat Persetujuan Izin Penelitian dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 



 

 

  

 

Lampiran 9 

Surat Persetujuan Izin Penelitian dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 

 

 



 

 

  

 

Lampiran 10 

Surat Pengantar Izin Penelitian untuk Kepala Instalasi Pelayanan Ibu 

dan Anak, Sub Instalasi Poli Obgyn serta Sub Instalasi Perawatan 

Pinang 1 dan Pinang 2 

 



 

 

  

 

Lampiran 11 

Surat Keterangan Selesai Penelitian 

 



 

 

  

 

Lampiran 12 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

1. Ruangan penelitian (Poli Obgyn dan Ruang Perawatan Pinang  2) 

      

2. Pengisian kuesioner penelitian oleh responden di Poli Obgyn 

                            

                



 

 

  

 

3. Pengisian kuesioner penelitian oleh responden di Ruang Perawatan 

Pinang 2 

              

               

4. Foto bersama kepala sub instalasi Poli Obgyn dan Perawatan 

Pinang 2 

             



 

 

  

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Rizna Kumalasari, lahir di Kabupaten Jeneponto, 06 

Februari 2002. Lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang 

harmonis dan penuh kasih sayang di sebuah Desa 

bernama Desa Bulo-bulo, merupakan anak terakhir dari 3 

bersaudara. Penulis mengawali pendidikan dibangku 

taman kanak-kanak di TK PGRI Bulo-bulo (Tahun 2006), 

melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 106 Bulo-bulo 

(Tahun 2007), lalu melanjutkan sekolah menengah 

pertama di SMP Negeri 1 Binamu (Tahun 2013), kemudian melanjutkan 

sekolah menengah atas di SMA Negeri Khusus Jeneponto atau sekarang 

dikenal dengan sebutan SMA Negeri 9 Jeneponto (Tahun 2016) dan 

melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi 

Kesehatan Masyarakat, Peminatan Epidemiologi (Tahun 2019).  

 Saat ini penulis aktif dalam organisasi di luar kampus yang bergerak 

di bidang pendidikan, kemanusiaan, volunteering dan pernah diamanahkan 

sebagai Delegasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Kegiatan Nasional 

Kunjungan Lembaga Negara dan Ekspedisi Budaya di Pulau Jawa pada tahun 

2023.  

 Alhamdulillah, atas izin Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan 

pendidikan sarjana (S1) di UIN Alauddin Makassar dengan tugas akhir yang 

berjudul “Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Deteksi Dini Penderita 

Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo”. Sebagai penutup, penulis 

ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua tercinta, Ibunda Hj. Sitti 

Nurhaeda, S.Pd dan Ayahanda (Alm)Purn. H. Pudding Saari S.H. berkat beliau 

penulis memiliki motivasi dan semangat untuk terus kuat dan menjalani 

kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. 


	KATA PENGANTAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRAK
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Hipotesis
	D. Definisi Operasional (DO) dan Kriteria Objektif (KO)
	E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu
	Tabel 1.1 Tabel Sintesa
	F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

	BAB II
	TINJAUAN TEORITIS
	A. Tinjauan tentang Kanker Serviks
	1. Pengertian Kanker Serviks
	2. Penyebab Kanker Serviks
	3. Faktor Risiko Kanker Serviks
	4. Perjalanan Alamiah Kanker Serviks (Patofisiologi)
	5. Gejala Kanker Serviks
	6. Klasifikasi Stadium Kanker Serviks
	7. Pencegahan Kanker Serviks
	8. Deteksi Dini Kanker Serviks
	9. Jenis Pengobatan Kanker Serviks

	B. Tinjauan tentang Variabel Penelitian
	1. Usia
	Usia adalah periode waktu (lamanya individu hidup) yang dihitung sejak kelahiran (KBBI, 2023). Umumnya, sebagian besar wanita usia remaja dan dewasa yang telah aktif berhubungan seksual akan terpapar infeksi HPV (Human Papillomavirus). Sebagian besar ...
	Wanita yang berusia 30-49 tahun paling berisiko terkena kanker serviks sehingga waktu terbaik untuk melakukan skrining prakanker atau deteksi dini adalah pada usia tersebut sebelum menjadi kanker (WHO, 2014). Usia dewasa cenderung membuat seseorang le...
	2. Pendidikan
	3. Pekerjaan
	4. Sosial Ekonomi
	5. Pengetahuan
	6. Sikap
	7. Riwayat Perilaku Berisiko
	8. Keterjangkauan Biaya
	9. Akses Pelayanan Kesehatan
	10. Kemudahan Akses Informasi
	11. Dukungan Keluarga
	12. Dukungan Tenaga Kesehatan

	C. Integrasi Keislaman
	Dalam keterangan HR. Muslim, Rasulullah SAW berdoa :
	D. Kerangka Teori
	E. Kerangka Konsep

	BAB III
	METODOLOGI PENELITIAN
	A. Alur Penelitian
	Alur atau tahapan penelitian terdiri dari tiga bagian yaitu persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian. Tahap persiapan dimulai dari studi literatur, observasi awal, pengajuan izin, wawancara pra penelitian dan verifikasi izin penelitian. Tahap pelaksana...
	B. Etika Penelitian
	C. Lokasi dan Waktu Penelitian
	D. Populasi dan Sampel
	E. Metode Pengumpulan Data
	F. Desain Penelitian
	G. Instrumen Penelitian
	H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
	I. Penyajian Data

	BAB IV
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	A. Hasil Penelitian
	1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
	2. Hasil Analisis Univariat
	3. Hasil Analisis Bivariat
	4. Hasil Analisis Multivariat

	B. Pembahasan
	1. Hubungan Usia dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	Usia yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu usia berisiko (30-49 tahun) dan usia tidak berisiko (<30 tahun dan           >49 tahun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak berada pada usia berisiko sebanyak 83 ...
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara usia responden dan partisipasi dalam upaya pencegahan kanker serviks melalui deteksi dini dengan p-value (0.163). Penelitian ini...
	Berdasarkan penelitian, rata-rata usia responden adalah 46 tahun atau berada pada usia berisiko namun tidak lagi tergolong dalam usia muda. Menurut peneliti, usia tidak menjamin kepatuhan seseorang dalam melakukan upaya pencegahan terhadap suatu penya...
	2. Hubungan Pendidikan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	Pendidikan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari                 2 kategori yaitu pendidikan rendah apabila responden tidak menamatkan standar pendidikan SMA/MA/Sederajat dan pendidikan tinggi apabila responden menamatkan standar pendidikan S...
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fithriyah (2023) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan perilaku deteksi dini kanker serviks di Klinik Mulya Medika Cirebon, didapatkan p-value (0.027). Demikian juga ha...
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan responden pada penelitian ini sebagian besar berpendidikan tinggi sebanyak 66 orang dengan cakupan 43 orang terlambat deteksi dini dan 23 orang yang tidak terlambat. Meskipun pendidikan ting...
	3. Hubungan Pekerjaan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	Pekerjaan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu bekerja dan tidak bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak adalah responden yang berstatus tidak bekerja yakni sebanyak 80 orang, dimana 64 orang (80%) te...
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2020) yang menyatakan bahwa ada hubungan pekerjaan dengan upaya pencegahan kanker serviks melalui deteksi dini, didapatkan p-value (0.002). Demikian juga dengan penelitian yang dilak...
	Menurut asumsi peneliti, responden yang tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga banyak menghabiskan waktu di rumah dan memiliki keterbatasan waktu dalam mencari atau memperoleh informasi tentang deteksi dini sehingga banyak dari mereka yang tidak ...
	4. Hubungan Penghasilan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	Penghasilan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari                 2 kategori yaitu penghasilan rendah dan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah berpenghasilan rendah yakni sebanyak 75 orang, dimana 61 orang (81...
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2020) yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara penghasilan dengan keterlambatan mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan pada ibu yang menderita kanker serviks, didapa...
	Pada penelitian ini, responden dengan penghasilan rendah lebih banyak yang terlambat dalam melakukan deteksi dini kanker serviks. Menurut peneliti, seseorang dengan penghasilan rendah membutuhkan pengorbanan besar untuk mengeluarkan biaya dalam mengak...
	5. Hubungan Pengetahuan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	Pengetahuan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari               2 kategori yaitu pengetahuan kurang dan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan pengetahuan kurang, sebanyak 79 orang, dimana 63 oran...
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2023) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan tingkat pengetahuan dengan deteksi dini pada wanita usia subur di Puskesmas Lampahan, diperoleh p-value (0.000). Demikian juga dengan pene...
	Menurut peneliti, pengetahuan yang kurang terhadap kanker serviks menjadi salah satu penyebab dalam keterlambatan deteksi dini. Meningkatnya pengetahuan dapat membentuk sebuah kepercayaan dan memperbaiki perilaku negatif menjadi positif. Menanggapi pe...
	6. Hubungan Sikap dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	Sikap yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu sikap negatif dan positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan sikap negatif, sebanyak    73 orang, dimana 59 orang (80.8%) terlambat mela...
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nawangwulan (2021) yang menyatakan bahwa ada hubungan sikap wanita usia subur dengan tindakan deteksi dini kanker serviks, diperoleh p-value (0.000). Begitupun dengan penelitian yang dilakuk...
	Pada penelitian ini, sikap negatif lebih dominan dibandingkan sikap positif. Sebagian besar responden dengan sikap negatif disebabkan karena masih adanya perasaan malu dan takut untuk melakukan deteksi dini kanker serviks disertai dengan anggapan bahw...
	7. Hubungan Riwayat Perilaku Berisiko dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	8. Hubungan Keterjangkauan Biaya dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	Keterjangkauan biaya yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu terjangkau dan tidak terjangkau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan keterjangkauan biaya yang tidak terjangkau yakni seban...
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seprilla (2020) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara keterjangkauan biaya dengan pelaksanaan deteksi dini kanker serviks, diperoleh p-value (0.000). Teori Anderson dan B...
	Berdasarkan penelitian ini, keterjangkauan biaya tidak hanya terbatas pada biaya pemeriksaan, tetapi juga melibatkan biaya transportasi dan biaya lainnya, terutama biaya yang dikeluarkan saat dilakukan rujukan ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo setelah ...
	Menurut peneliti, Kemampuan setiap orang untuk mengeluarkan biaya pemeriksaan atau pengobatan berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh pendapatan atau penghasilan dalam keluarga. Berdasarkan penelitian ini, keterjangkauan biaya dan penghasilan memilik...
	9. Hubungan Akses Pelayanan Kesehatan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	Akses pelayanan kesehatan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu memadai dan tidak memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan akses pelayanan kesehatan yang tidak memadai yakni seba...
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) yang menyatakan tidak ada hubungan signifikan antara akses pelayanan kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini, dimana diperoleh p-value (0.395). Demikian juga dengan peneliti...
	Menurut asumsi peneliti, akses pelayanan kesehatan termasuk jarak, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta keberadaan tenaga kesehatan profesional sangat penting dalam mendukung masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan namun kurang menjadi...
	10. Hubungan Kemudahan Akses Informasi dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	Kemudahan akses informasi yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu sulit dan mudah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan akses informasi yang sulit yakni sebanyak 70 orang, dimana 57 ora...
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2021) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara akses informasi dengan rendahnya keikutsertaan wanita usia subur dalam melakukan deteksi dini kanker serviks, dip...
	Berdasarkan penelitian ini, akses informasi dan pengetahuan responden memiliki hubungan yang signifikan diperoleh p-value (0.002). Dimana, dari 70 responden dengan akses informasi yang sulit, terdapat   55 responden (78.6%) yang memiliki pengetahuan k...
	11. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	Dukungan keluarga yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari    2 kategori yaitu kurang dan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan dukungan keluarga yang kurang yakni sebanyak 65 orang, dimana 49 orang...
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manihuruk (2021) dimana didapatkan nilai p-value sebesar (0.054) artinya, tidak ada pengaruh dukungan keluarga dengan tindakan ibu dalam melakukan upaya deteksi dini kanker serviks di Puskes...
	Berdasarkan penelitian ini, diperoleh dukungan keluarga kurang lebih banyak dibandingkan dukungan keluarga baik, namun analisis uji chi-square menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara dukungan keluarga dengan keterlambatan dalam mendeteksi dini kan...
	12. Hubungan Dukungan Tenaga Kesehatan dengan Keterlambatan Deteksi Dini pada Pasien Kanker Serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	Dukungan tenaga kesehatan yang dimaksud pada penelitian ini terdiri dari 2 kategori yaitu kurang dan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan dukungan tenaga kesehatan yang kurang yakni sebanyak 78 orang, di...
	Penelitian yang dilakukan oleh Suryatini (2022), sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu adanya korelasi antara dukungan tenaga kesehatan dengan pemeriksaan awal kanker serviks di wilayah Puskesmas Sembawa, diperoleh p-value (0.000). Sama halnya den...
	Menurut peneliti, dukungan dari tenaga kesehatan dapat menjadi pendorong dalam berperilaku kesehatan. Tenaga kesehatan dianggap ahli dalam bidang kesehatan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh informasi dan masukan dalam mendapatka...
	C. Keterbatasan Penelitian

	BAB V
	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait faktor yang memengaruhi keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, dapat disimpulkan bahwa :
	1. Tidak ada hubungan antara usia dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	2. Ada hubungan antara pendidikan dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	3. Ada hubungan antara pekerjaan dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	4. Ada hubungan antara penghasilan dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	5. Ada hubungan antara pengetahuan dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	6. Ada hubungan antara sikap dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	7. Tidak ada hubungan antara riwayat perilaku berisiko dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	8. Ada hubungan antara keterjangkauan biaya dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	9. Tidak ada hubungan antara akses pelayanan kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP    Dr. Wahidin Sudirohusodo
	10. Ada hubungan antara kemudahan akses informasi dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP     Dr. Wahidin Sudirohusodo
	11. Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
	12. Ada hubungan antara dukungan tenaga kesehatan dengan keterlambatan deteksi dini pada penderita kanker serviks di RSUP    Dr. Wahidin Sudirohusodo
	13. Variabel yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan deteksi dini penderita kanker serviks di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah keterjangkauan biaya.
	B. Saran
	Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dan diimplementasikan sebagai berikut :
	1. Untuk Instansi Pelayanan Kesehatan dalam hal ini tempat penelitian (RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo)
	a. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat terkait data kesakitan dan kematian akibat kanker serviks agar implementasi program deteksi dini lebih tepat sasaran.
	b. Meningkatkan komunikasi dan menjalin kedekatan emosional dengan pasien, dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan, motivasi dan dorongan terkhusus kepada pasien kontrol yang menunggu antrian pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa n...
	c. Memberikan pemahaman lebih dalam kepada keluarga pasien untuk selalu mendukung dan senantiasa menemani proses penyembuhan pasien.
	2. Untuk masyarakat, terkhusus wanita usia subur (WUS)
	a. Diharapkan mencari informasi terkait bahaya kanker serviks atau ikut serta ketika diadakan penyuluhan oleh tenaga kesehatan setempat terkait kanker serviks.
	b. Melakukan pemeriksaan deteksi dini (IVA maupun papsmear) dan mengajak wanita disekitar tempat tinggal untuk ikut melakukan pemeriksaan tersebut di Puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan setempat.
	c. Menghilangkan rasa takut dan malu untuk melakukan deteksi dini agar tidak terjadi keterlambatan.
	d. Percaya pada kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan khususnya pelaksana program deteksi dini.
	e. Melakukan vaksinasi HPV khususnya kepada wanita yang belum menikah atau ibu yang memiliki anak remaja.
	f. Bagi keluarga, khususnya suami mencari informasi terkait deteksi dini dan memberikan dukungan kepada WUS untuk mendeteksi dini kanker serviks.
	3. Untuk peneliti selanjutnya
	a. Melakukan penelitian yang sama dengan metode kuantitatif namun lebih spesifik pada komunitas masyarakat di satu daerah atau Kabupaten/Kota.
	b. Melakukan penelitian yang sama namun dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.
	c. Melakukan penelitian mix-method menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif di masyarakat agar informasi yang didapatkan lebih akurat.
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