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ABSTRAK 

Nama : Dini 
NIM : 70200120015 
Judul : Determinan Kejadian Infeksi Soil-Transmitted Helminths pada 

Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 
Gowa Tahun 2024 

 

Soil transmitted helminths (STH) adalah penyakit yang bisa 
menyebabkan malnutrisi, kehilangan darah, dan penurunan produktivitas 
fisik. Hal ini terjadi karena para petani sering bersentuhan langsung dengan 
tanah, membuat mereka rentan terinfeksi STH. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui prevalensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi infeksi soil 
transmitted helminths pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa pada tahun 2024. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain analisis 
deskriptif dan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 90 responden yang dipilih melalui metode 
binomunal proportions. Data dikumpulkan melalui wawancara dan 
pemeriksaan sampel feses di Laboratorium Puskesmas Tamaona. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 90 responden, terdapat 6 
orang (6.7%) yang terinfeksi soil transmitted helminths. Hasil uji Fisher Exact 
Test menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan (p=0.416), 
sikap (p=0.662), tindakan (p=0.085), penggunaan alas kaki (p=0.585), 
kebiasaan mencuci tangan (p=0.085), kebersihan kuku (p=0.685), dan 
penggunaan sarung tangan (p=1.000) dengan kejadian infeksi soil transmitted 
helminths. 

Dampak dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah harus 
mengembangkan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang infeksi cacing yang ditransmisikan melalui tanah 
(kecacingan) terutama pentingnya meminum obat cacing secara teratur. 
Petani sayur juga diharapkan menjaga kebersihan pribadi, baik di tempat kerja 
maupun di rumah untuk mengurangi penyebaran infeksi Soil Transmitted 
Helminths (STH). 

Kata  Kunci : Determinan; Petani Sayur; Soil Transmitted Helminths (STH)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, masih banyak penyakit menular yang dapat 

menjangkit manusia. Infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah 

merupakan salah satu penyakit internal yang sering terjadi baik di 

perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh iklim tropis, 

kelembapan udara yang tinggi, serta kondisi sanitasi dan higiene yang 

buruk (Cici et al., 2021). 

Cacing yang ditularkan melalui tanah tergolong jenis cacing Soil 

Transmitted Helminths (STH) mencakup Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, Strongyloides stercoralis, dan cacing tambang seperti Necator 

americanus dan Ancylostoma duodenale. Di Indonesia, Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura, dan Necator americanus adalah 

penyebab paling umum dari infeksi STH (Bagus, 2012). 

Kecacingan merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh 

parasit berupa cacing yang hidup dalam usus manusia (Kementerian 

Kesehatan RI, 2022). Cacing-cacing ini bertahan hidup dengan memakan 

sisa makanan dalam usus manusia. Infeksi cacing dapat menyebabkan 

berbagai gejala seperti demam ringan, pembengkakan, kelelahan, diare, 

sembelit, perut kembung, penurunan berat badan, dan anemia (Amin & 

Wadhwa, 2023). 
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Menurut World Health Organization (WHO), infeksi cacing yang 

ditularkan melalui tanah adalah jenis infeksi paling umum di seluruh 

dunia, dengan sekitar 1,5 miliar orang atau 24% dari populasi global 

terinfeksi. Epidemi ini terutama mempengaruhi orang-orang dengan 

ekonomi rendah yang rentan terhadap kualitas udara, sanitasi, dan 

kebersihan yang buruk di daerah tropis dan subtropis. Infeksi ini 

umumnya terjadi di Afrika sub-Sahara, Asia Tenggara, Amerika Selatan, 

Tiongkok, dan Asia. Penyakit ini menyebar melalui telur cacing dalam 

kotoran manusia, yang kemudian mencemari tanah atau lahan di tempat-

tempat dengan sanitasi yang buruk (WHO, 2023). 

Determinan kesehatan sangat mempengaruhi kejadian infeksi 

kecacingan. Determinan kesehatan merupakan faktor-faktor yang dapat 

berdampak negatif terhadap kesehatan individu dan masyarakat 

(Kementerian Kesehatan RI 2016). WHO menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesehatan termasuk lingkungan sosial dan ekonomi, 

karakteristik fisik, dan tindakan individu sendiri. Namun, menurut teori 

H.L. Blum (1981) determinan kesehatan masyarakat ditentukan oleh 

faktor lingkungan sebesar 40%, faktor perilaku sebesar 30%, faktor 

pelayanan kesehatan sebesar 20%, dan faktor genetika sebesar 10% dari 

semua faktor yang menentukan kesehatan masyarakat.  
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Infeksi STH tersebar luas di daerah pedesaan dan perkotaan di 

Indonesia. Penelitian tentang infeksi cacing di Sekolah Dasar di beberapa 

provinsi menunjukkan bahwa prevalensinya berkisar antara 60-80%, 

dengan rata-rata antara 40-60%. Studi di Indonesia juga menemukan 

bahwa prevalensi Ascaris lumbricoides sering berkorelasi dengan 

Trichuris trichiura. Lebih dari 70% Ascaris lumbricoides ditemukan di 

beberapa desa di Pulau Sumatera (78%), Kalimantan (79%), Sulawesi 

(88%), Nusa Tenggara Barat (92%), dan Jawa Barat (90%). Prevalensi 

Trichuris trichiura juga tinggi di Pulau Sumatera (83%), Kalimantan 

(79%), Sulawesi (83%), dan Nusa Tenggara Barat (92%). Namun, 

prevalensi cacing tambang mencapai 30-50% di beberapa daerah di 

Indonesia (Nainggolan, 2022). 

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 

terdapat 11.884 kasus kecacingan pada tahun 2011, 9.476 kasus pada 

tahun 2012, 12.949 kasus pada tahun 2013, dan 13.375 kasus pada tahun 

2014. Sedangkan, data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, terdapat 

1.746 kasus kecacingan di Kota Makassar pada tahun 2018 dan 1.695 

kasus pada tahun 2019 (Permatasari, 2020). 

Di Kabupaten Gowa, kasus kecacingan pada tahun 2013 mencapai 

217 kasus, menurun menjadi 189 kasus pada tahun 2014, kemudian 105 

kasus pada tahun 2015, dan meningkat lagi menjadi 175 kasus pada tahun 

2016, dengan rata-rata 14 kasus per bulan. Anak sekolah, mahasiswa, 
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wanita pinggiran kota (termasuk wanita hamil pada trimester kedua dan 

ketiga dan wanita menyusui), dan pekerja yang lebih tua dengan risiko 

pekerjaan relatif rendah (seperti pengasuh, pembantu rumah tangga, atau 

karyawan paruh waktu) berisiko terinfeksi STH (Syamsul et al., 2021). 

Salah satu sumber terbesar infeksi STH adalah aktivitas petani yang 

berkontak langsung dengan tanah (Saftarina et al., 2020). Berdasarkan 

penelitian Nugraheni et al., (2018) pada petani di Desa Besuk Kecamatan 

Gurah Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa sebanyak 60 petani yang 

menjadi responden terdapat 57 responden (95%) positif terinfeksi STH 

dan terdapat 3 responden (5%) negatif atau tidak terinfeksi STH.  

Salah satu daerah pertanian yang terdapat di Sulawesi Selatan yaitu 

berada di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

Mayoritas pekerjaan penduduk di Desa Kanreapia adalah petani dengan 

hasil bumi pertanian hortikultura sebanyak 1.437 petani. Dikarenakan 

kegiatan sehari-hari petani berhubungan langsung dengan tanah dan 

kurang memperhatikan pemakaian alat pelindung diri seperti sarung 

tangan dan alas kaki, seperti sandal dan sepatu, petani kemungkinan besar 

akan terinfeksi penyakit cacing. 

Menurut sebagian besar petani, menggunakan alas kaki di tempat 

kerja dapat mengganggu aktivitas mereka dikarenakan tanah yang yang 

dipakai untuk bertani gembur dan digenangi air. Petani juga sering 
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mengkonsumsi makanan setelah bekerja, seperti ketika mereka memanen 

sayur tanpa mencuci tangan dengan air segar dan bersih(Siregar, 2018). 

Cacingan adalah salah satu penyakit berbasis lingkungan, sehingga 

kebersihan lingkungan harus lebih diperhatikan. Infeksi cacing dapat 

dicegah dengan upaya kebiasaan hidup yang bersih dan sehat, seperti 

mencuci tangan menggunakan sabun lima waktu penting (setelah buang 

air besar, setelah membersihkan kotoran anak, sebelum memasak, 

sebelum makan, dan setelah memegang atau menyentuh hewan). 

Pengelolaan makanan yang tepat dan lingkungan yang bersih adalah 

tujuan dari program pembangunan untuk mengurangi kemiskinan. 

Kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang 

lebih baik bagi anak-anak, akses yang lebih baik ke media kesehatan, dan 

layanan kesehatan yang lebih baik dapat dicapai melalui pembangunan 

ekonomi (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2017). 

Tingkat pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi status 

cacingan dan berperan penting dalam mencegah terjadinya penyakit 

cacing. Berdasarkan penelitian Ali et al., (2022) diketahui dari 32 

responden terdapat 12 atau 37.5% responden  termasuk dalam kategori 

baik sedangkan 20 atau 62.5% dari total responden, termasuk dalam 

kategori buruk. Hasil studi menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

tingkat pengetahuan dengan infeksi cacingan. 
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Tindakan dan sikap dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. 

Perilaku kesehatan, lingkungan, pendidikan kesehatan, keperawatan dan 

peran tenaga kesehatan adalah beberapa faktor yang dapat berdampak 

pada kesehatan seseorang. Sehingga, penting untuk memperhatikan 

tindakan dan sikap untuk menjaga dan mempertahankan  kesehatan 

(Irwan, 2017). Berdasarkan penelitian Siregar (2018) dinyatakan bahwa 

ada hubungan kuat antara kejadian infeksi cacing dengan tindakan pada 

petani. 

Personal hygiene sangat perlu diperhatikan untuk meminimalisir 

terjadinya infeksi soil transmitted helminths. Berdasarkan  hasil penelitian  

Nugraheni et al., (2018) diperoleh dari 60 responden, terdapat 58 

responden (95%) memiliki tingkat kebersihan yang rendah (tidak baik), 

sementara 57 responden (95%) memiliki diagnosis positif infeksi STH dan 

3 responden (5%), yang memiliki diagnosis negatif. Ini menggambarkan 

bahwa kebersihan perorangan (personal hygiene) yang baik dapat 

mencegah penyebaran infeksi soil transmitted helminths. 

Penelitian mengenai hubungan determinan kesehatan dengan 

kejadian infeksi soil transmitted helminths telah banyak dilakukan tetapi 

belum terdapat penelitian yang berfokus terhadap kejadian infeksi soil 

transmitted helminths pada petani di Kabupaten Gowa khususnya di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao, yang mayoritas penduduknya adalah 
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petani. Sehingga peluang terjadinya kecacingan pada petani sangatlah 

besar, dikarenakan petani lebih sering berkontak langsung dengan tanah. 

 Agama islam, sangat memperhatikan masalah kesehatan. Islam 

memandang kesehatan sebagai suatu kondisi sehat yang menyeluruh, baik 

jasmani, rohani, maupun sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap mukmin 

harus memilih gaya hidup sederhana dalam segala hal, termasuk 

beribadah. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 195 : 

ُّ اِن ُّ اٰللّهُّ يحُِب ُّ   ۛ اهحْسِنوُْا  ُّ وه  ۛ هيْدِيْكُمُّْ اِلهى الت هْلكُهةُِّ  ُّ تلُْقوُْا بِا له بِيْلُِّ اللُِّّٰ وه اهنْفِقوُْا فِيُّْ سه وه

الْمُحْسِنِيْن َ 

Terjemahnya: 

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan 
berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 
(QS al-Baqarah/2: 195) 

Orang-orang yang tidak menjaga kesehatannya termasuk golongan 

orang yang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Sebab, tidak merawat 

apa yang telah diberikan oleh Allah swt. Dalam Agama islam seorang 

mukmin diperintah oleh Rasulullah saw. agar senantiasa berdoa meminta 

anugrah dua kesehatan, yaitu kesehatan agama dan kesehatan dunia 

Beliau saw bersabda: “ Mintalah (kalian) kepada Allah keyakinan dan 

kesehatan, karena tidak ada (nikmat) yang diberikan oleh Allah kepada 

seseorang yang lebih baik dari pada kesehatan setelah keyakinan” (HR. 

Ahmad). 
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Infeksi STH pada petani merupakan masalah kesehatan yang serius 

dan sering diabaikan, terutama di lingkungan yang sanitasinya tidak 

memadai. Para petani yang mengesampingkan perlindungan yang cukup 

terhadap tanah dan udara yang terkontaminasi, akibatnya mereka lebih 

rentan terhadap infeksi cacing gelang (Ascaris lumbricoides), cacing 

cambuk (Trichuris trichiura), dan cacing tambang (Hookworm). Kondisi ini 

tidak hanya berdampak pada kesehatan setiap orang dengan 

menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti anemia, gizi buruk, dan 

gangguan usus, tetapi juga berdampak negatif pada produktivitas dan 

kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang infeksi STH dan cara pencegahannya serta 

menerapkan praktik-praktik sehat, seperti  menggunakan alat pelindung 

diri (APD) dan meningkatkan sanitasi lingkungan, untuk menurunkan 

prevalensi infeksi STH dan meningkatkan standar kepemilikan hewan 

peliharaan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan oleh penulis, tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prevalensi dan hubungan 

determinan kejadian infeksi soil-transmitted helminths pada petani sayur 

di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
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C. Hipotesis 

Hipotesis Alternatif (Ha) 

1. Ada hubungan antara pengetahuan terhadap kejadian soil-

transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

2. Ada hubungan antara sikap terhadap kejadian soil-transmitted 

helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa. 

3. Ada hubungan antara tindakan terhadap kejadian soil-transmitted 

helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa. 

4. Ada hubungan antara pemakaian alas kaki terhadap kejadian soil-

transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

5. Ada  hubungan antara kebiasaan mencuci tangan terhadap kejadian 

soil-transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

6. Ada hubungan antara kebersihan kuku terhadap kejadian soil-

transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
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7. Ada  hubungan antara kebiasaan menggunakan sarung tangan 

terhadap kejadian soil-transmitted helminths pada petani sayur di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Untuk mencegah timbulnya kesalahan pembaca dalam menafsirkan 

istilah-istilah pada penelitian ini, maka diberikan batasan antara variabel 

yaitu : 

1. Terinfeksi STH yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

ditemukannya telur atau larva nematoda usus pada petani 

berdasarkan pemeriksaan sampel feses pada petani di 

laboratorium. 

Kriteria Objektif: 

a. Mengalami infeksi STH, jika ditemukan telur maupun larva 

pada feses petani sayur. 

b. Tidak mengalami infeksi STH, jika tidak ditemukan telur 

maupun larva pada feses petani sayur. 

2. Pengetahuan dalam penelitian ini merujuk pada semua informasi 

yang diketahui oleh petani tentang STH, termasuk sumber infeksi, 

jenis cacing, gejala, mekanisme penularan, dan cara 

pencegahannya. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner 

dengan skala Guttman. Kualitas pengetahuan dapat dilakukan 

dengan scoring, yaitu: 

Kriteria Objektif: 
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a. Baik, jika skor jawaban X ≥ 18 

b. Kurang, jika skor jawaban X < 18 

3. Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kesadaran/pendapat petani tentang bagaimana menjaga kesehatan 

mereka, baik diri sendiri maupun lingkungannya. Pengambilan data 

diukur dengan menggunakan kuesioner dan memakai skala Likert. 

Sikap dapat dilakukan dengan scoring, yaitu: 

Kriteria Objektif : 

a. Positif, jika skor jawaban X ≥ 20 

b. Negatif, jika skor jawaban X < 20 

4. Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan 

petani dalam memelihara kesehatan, pencegahan penyakit dan 

penyembuhan penyakit. Pengambilan data diukur dengan 

menggunakan kuesioner dan memakai skala Likert. Tindakan dapat 

dilakukan dengan scoring, yaitu: 

Kriteria Objektif : 

a. Baik, jika skor jawaban X ≥ 24 

b. Buruk, jika skor jawaban X < 24 

5. Personal hygiene, yaitu kebiasaan responden dalam memelihara 

kesehatan dan kebersihan diri dengan menggunakan alas kaki, 

mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun, 

memotong kuku, dan memakai sarung tangan,. 
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a. Memakai alas kaki yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kebiasaan responden memakai alas kaki saat bertani dalam 

satu bulan terakhir. 

Kriteria Objektif: 

1) Memakai, jika dalam wawancara responden menjawab 

selalu memakai alas kaki saat bertani dalam satu bulan 

terakhir dan pada saat observasi responden terlihat 

memakai alas kaki. 

2) Tidak memakai, jika tidak sesuai dengan kriteria di atas. 

b. Mencuci tangan sebelum makan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kebiasaan responden membersihkan 

tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun yang 

dilakukan sebelum makan dalam satu bulan terakhir. 

Kriteria Objektif: 

1) Mencuci tangan, jika dalam wawancara responden 

menjawab selalu mencuci tangan sebelum makan dengan 

air yang mengalir dan memakai sabun dalam satu bulan 

terakhir dan pada saat observasi tangan tampak bersih. 

2) Tidak mencuci tangan, jika tidak sesuai dengan kriteria di 

atas. 

c. Kebersihan kuku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

suatu tindakan yang dilakukan oleh responden dalam satu 
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bulan terakhir untuk membersihkan kuku tangan dan kuku 

kaki bila telah memanjang dan tampak kotor. 

Kriteria Objektif: 

1) Bersih, jika dalam wawancara responden menjawab 

memotong kuku sekali seminggu dalam satu bulan 

terakhir serta pada saat observasi kuku tampak pendek 

dan tidak ada kotoran di bawah kuku. 

2) Kotor, jika tidak sesuai dengan kriteria di atas 

d. Memakai sarung tangan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kebiasaan responden memakai sarung tangan dalam 

satu bulan terakhir saat bertani. 

Kriteria Objektif: 

1) Memakai sarung tangan, jika dalam wawancara responden 

menjawab selalu memakai sarung tangan dalam satu bulan 

terakhir saat bertani dan pada saat observasi petani 

menggunakan sarung tangan. 

2) Tidak memakai sarung tangan, jika tidak sesuai dengan 

kriteria di atas.
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Kajian Pustaka 

No. Judul Penulis Variabel Metode Penelitian Hasil Link Jurnal/ Jurnal 
Nasional-

Internasional 
1. Infeksi 

Nematoda Usus 
pada Petani di 
Kabupaten 
Sukoharjo Jawa 
Tengah dan 
Faktor yang 
Mempengaruhi
nya Tahun 2023 

Anggraeni 
Sih 
Prabandari,  
Ajeng Novita 
Sari dan 
Ardita 
Ferlinda 
Ahtamagara 
 

1. Variabel 
independen 
(PHBS dan 
tingkat 
pengetahuan) 

2. Variabel 
dependen 
(Infeksi 
Nematoda Usus) 

Jenis penelitian 
adalah 
observasional 
dengan pendekatan 
cross sectional. 
Identifikasi 
nematoda usus 
dilakukan dengan 
metode sedimentasi 
formol eter 
menggunakan 
sampel feses yang 
diambil dari 31 
petani. 

Berdasarkan hasil penelitian, 
prevalensi infeksi nematoda usus 
sebesar 3,33% (1/31) dengan 
spesies teridentifikasi hookworm 
(cacing tambang). Tidak ada 
hubungan antara perilaku hidup 
bersih dan sehat terhadap infeksi 
nematoda usus pada petani (p value 
0,93 > 0,05), demikian juga dengan 
tingkat pengetahuan tentang cacing 
(p value 0,634 > 0,05). 

http://ejournal.polt
ekkesbhaktimulia.ac
.id/index.php/ijms/
article/view/432  

2. Hubungan 
Personal Higiene 
Dengan 
Penyakit Cacing 
(Soil 
Transmitted 
Helminth) Pada 
Petani Sayur 
Kartama Kota 

Berliana 
N.R.S. 
Aritonang 

1. Variabel 
Independen 
(Personal 
Higiene) 

2. Variabel 
dependen 
(penyakit 
cacing) 

Penelitian ini 
dilaksanakan di 
Perkebunan  Sayur  
Kartama  kota  
Pekanbaru pada  
bulan. Jenis 
penelitian survei 
yang bersifat 
analitik dengan 

Tidak    ada    hubungan    antara    
APD, kebersihan    kuku,    dan    
perilaku    mencuci tangan dengan 
penyakit cacing Soil Transmitted 
Helminth (STH) pada petani sayur  
di Kartama   Pekanbaru. 

 

https://www.jurnal.
akjp2.ac.id/index.ph
p/jstlm/article/vie
w/53/27  

http://ejournal.poltekkesbhaktimulia.ac.id/index.php/ijms/article/view/432
http://ejournal.poltekkesbhaktimulia.ac.id/index.php/ijms/article/view/432
http://ejournal.poltekkesbhaktimulia.ac.id/index.php/ijms/article/view/432
http://ejournal.poltekkesbhaktimulia.ac.id/index.php/ijms/article/view/432
https://www.jurnal.akjp2.ac.id/index.php/jstlm/article/view/53/27
https://www.jurnal.akjp2.ac.id/index.php/jstlm/article/view/53/27
https://www.jurnal.akjp2.ac.id/index.php/jstlm/article/view/53/27
https://www.jurnal.akjp2.ac.id/index.php/jstlm/article/view/53/27
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No. Judul Penulis Variabel Metode Penelitian Hasil Link Jurnal/ Jurnal 
Nasional-

Internasional 
Pekanbaru 
Tahun 2022 
 

pendekatan Cross   
Sectional. Teknik 
pengambilan   
sampel   dalam   
penelitian   ini 
adalah Exhausted   
Sampling yaitu   
jumlah keseluruhan   
sampel   yang   
diteliti   sejumlah 
petani sayur  yang 
ada pada 
perkebunan sayur 
Kartama. 

3. Analisis Telur 
Cacing Soil 
Transmitted 
Helminth (STH) 
Pada Petani 
Sayur Di 
Kubang Raya 
Kota Pekanbaru 
2022 
 

Berliana 
Naomi 
Rumondang 
Sari 
Aritonang,Ka
rolina 
Rosmiati, 
dan Daniati 
 

1. Variabel 
independen 
(Telur cacing 
Soil 
Transmitted 
Helminth (STH) 

2. Variabel 
dependen 
(Cacing) 

Teknik  sampling  
penelitian  ini  
menggunakan quota  
sampling. 
Pemeriksaan  feses  
pada  penelitian  ini  
menggunakan  
metode  langsung  
dan  metode  
sedimentasi. 
Berdasarkan   
pemeriksaan   
mikroskopis   dari   

Berdasarkan hasil penelitian dengan   
metode   langsung   tidak ditemukan  
telur  cacing  Soil  Transmitted  
Helminth. Sementara  itu  dengan  
metode  sedimentasi  di temukan 1 
sampel positif telur cacing tambang 
dengan kode sampel GP. 
 

https://jurnal.akjp2
.ac.id/index.php/jstl
m/article/view/99/
68  

https://jurnal.akjp2.ac.id/index.php/jstlm/article/view/99/68
https://jurnal.akjp2.ac.id/index.php/jstlm/article/view/99/68
https://jurnal.akjp2.ac.id/index.php/jstlm/article/view/99/68
https://jurnal.akjp2.ac.id/index.php/jstlm/article/view/99/68
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No. Judul Penulis Variabel Metode Penelitian Hasil Link Jurnal/ Jurnal 
Nasional-

Internasional 
6   sampel   feses   
dengan   metode   
langsung dan 
metode  
sedimentasi . 

4. Factors Related 
to Soil 
Transmitted 
Helminth 
Infection in 
Vegetable 
Farmers 2021 

Ririh Jatmi 
Wikandari, 
Lilik 
Setyowatinin
gsih, 
Masrifan 
Djamil, 
Surati, dan 
Fitriani Kaha 

1. Variabel 
independen 
(Personal 
higiene) 

2. Variabel 
dependen 
(Cacing) 

Data dikumpulkan 
dengan 
menggunakan 
kuesioner untuk 
mengetahui higiene 
personal dan higiene 
sanitasi petani saat 
bekerja di 
kebun. Identifikasi 
worm yang 
digunakan 
(referensi,) 
berdasarkan kinerja 
worm dengan 
menggunakan 
metode 
floating. Identifikasi 
cacing dilakukan 
dengan 
pemeriksaan feses 
dengan metode 
mengambang.  

Hasil penelitian diolah 
menggunakan SPSS versi 20. Analisis 
data menggunakan Chi-Square (α = 
5%), didapatkan 3 subjek penelitian 
positif terinfeksi STH, terdiri dari 1 
butir telur Ascaris lumbricoides dan 2 
butir telur Trichuris 
trichiura. Responden STH positif, 
mempunyai kebiasaan mencuci 
dengan air dan sabun sebelum 
makan dan buang air besar, tanpa 
menggunakan sarung tangan. Ada 
hubungan antara kebiasaan mencuci 
tangan dengan air dan sabun 
sebelum makan terhadap infeksi. 
cacing, namun tidak ada hubungan 
antara kebiasaan setelah buang air 
besar dan tidak memakai sarung 
tangan terhadap infeksi cacing. 

https://journal2.un
usa.ac.id/index.php
/IJMLST/article/vie
w/2145  

https://journal2.unusa.ac.id/index.php/IJMLST/article/view/2145
https://journal2.unusa.ac.id/index.php/IJMLST/article/view/2145
https://journal2.unusa.ac.id/index.php/IJMLST/article/view/2145
https://journal2.unusa.ac.id/index.php/IJMLST/article/view/2145
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No. Judul Penulis Variabel Metode Penelitian Hasil Link Jurnal/ Jurnal 
Nasional-

Internasional 
5. Identifikasi 

Cacing Soil 
Transmitted 
Halminths 
(STH) pada 
Kuku Petani di 
Desa Lomaer 
Kecamatan 
Blega 2021 

Qurrotah 
A’yuniyeh, 
dan Norma 
Faizah Fahmi 

1. Variabel 
independen 
(Jenis kelamin, 
umur, PHBS, 
Frekuensi 
memotong 
kuku) 

2. Variabel 
dependen 
(Cacing) 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian deskriptif 
dengan 
menggunakan 
desain penelitian 
cross sectional. 
Sampel pada 
penelitian ini 
berupa kuku petani. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa penelitian positif cacing 
Ascaris lumbricoides 6 sampel 
(17%) dan negatif sebanyak 29 
sampel (83%). Infeksi Ascaris 
lumbricoides disebabkan karena 
kurang menjaga kebersihan, tidak 
mencuci tangan dan memotong 
kuku. Infeksi cacing pada petani 
dapat dicegah dengan 
memperhatikan kebersihan diri dan 
rajin memotong kuku 

http://repository.sti
kesnhm.ac.id/id/ep
rint/1065/2/18134
530026-2021-
MANUSKRIP%20HA
SIL%20TURNITIN.p
df  

6. Studi Faktor 
Risiko Cacing 
Pada Petani 
Sayur Di Teluk 
Sepang Wilayah 
Kerja 
Puskesmas 
Padang Serai 
Kota Bengkulu 
Tahun 2021 
 

Haidina Ali, 
Gustomo 
Yamistada, 
Sri Mulyati, 
dan Mely 
Gustina 

1. Variabel 
independen 
(pengetahuan, 
kebiasaan, 
penanaman, 
pemanenan dan 
pemeriksaan) 

2. Variabel 
dependen 
(Cacing) 

Jenis penelitian ini 
merupakan 
penelitian survei 
dengan pendekatan 
studi potong lintang 
(cross sectional). 
Pengumpulan data 
dilakukan dengan 
cara wawancara 
menggunakan 
kuesioner dan 
pemeriksaan cacing 
di laboratorium. 

Hasil penelitian didapatkan 
sebanyak 18 (56.3%) responden 
kategori positif cacing dan 14 
(43.8%) responden kategori 
negative cacing. Selanjutnya di uji 
menggunakan SPSS didapat kan hasil 
Ada hubungan antara pengetahuan 
petani terhadap kontaminasi telur 
cacing (nilai p=0,002), tidak ada 
hubungan kebiasaan petani 
terhadap kontaminasi telur cacing 
(nilai p=0,0854), ada hubungan 
penanaman petani terhadap 
kontaminasi telur cacing (nilai 
p=0,002) dan tidak ada hubungan 

https://jurnal.unive
d.ac.id/index.php/jn
ph/article/view/31
27  
 

http://repository.stikesnhm.ac.id/id/eprint/1065/2/18134530026-2021-MANUSKRIP%20HASIL%20TURNITIN.pdf
http://repository.stikesnhm.ac.id/id/eprint/1065/2/18134530026-2021-MANUSKRIP%20HASIL%20TURNITIN.pdf
http://repository.stikesnhm.ac.id/id/eprint/1065/2/18134530026-2021-MANUSKRIP%20HASIL%20TURNITIN.pdf
http://repository.stikesnhm.ac.id/id/eprint/1065/2/18134530026-2021-MANUSKRIP%20HASIL%20TURNITIN.pdf
http://repository.stikesnhm.ac.id/id/eprint/1065/2/18134530026-2021-MANUSKRIP%20HASIL%20TURNITIN.pdf
http://repository.stikesnhm.ac.id/id/eprint/1065/2/18134530026-2021-MANUSKRIP%20HASIL%20TURNITIN.pdf
http://repository.stikesnhm.ac.id/id/eprint/1065/2/18134530026-2021-MANUSKRIP%20HASIL%20TURNITIN.pdf
https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jnph/article/view/3127
https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jnph/article/view/3127
https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jnph/article/view/3127
https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jnph/article/view/3127
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No. Judul Penulis Variabel Metode Penelitian Hasil Link Jurnal/ Jurnal 
Nasional-

Internasional 
pemanenan petani terhadap 
kontaminasi telur cacing (nilai 
p=0,419).  

7. Hubungan 
Kejadian 
Kecacingan 
terhadap 
Anemia dan 
Kemampuan 
Kognitif pada 
Anak Sekolah 
Dasar di 
Kelurahan 
Bandarharjo, 
Semarang 2019 

Pradipta 
Puteri P, 
Nuryanto, 
dan Aryu 
Candra 

1. Variabel 
Independen 
(anemia dan 
kemampuan 
kognitif) 

2. Variabel 
Dependen 
(kecacingan) 

Ruang Lingkup 
keilmuan dari 
penelitian ini adalah 
gizi masyarakat. 
Penelitian ini 
menggunakan 
desain penelitian 
cross-sectional. 
Penelitian ini 
dilakukan di tujuh 
sekolah yang 
berada di Kelurahan 
Bandarharjo pada 
bulan Juli-Agustus 
2017. Jumlah subjek 
ditentukan dengan 
rumus besar sampel 
deskriptif kategorik 
dan sampel dipilih 
menggunakan 
metode Cluster 
Sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ditemukan 2 subjek yang 
teridentifikasi positif cacingan dari 
51 subjek di Sekolah Dasar di 
Kelurahan Bandarharjo Semarang. 
Jumlah subjek yang mengalami 
anemia adalah 31 anak dan terdapat 
42 subjek yang memiliki 
kemampuan kognitif yang kurang. 
Berdasarkan uji statistik tidak 
terdapat hubungan antara kejadian 
kecacingan terhadap anemia dan 
kemampuan kognitif. Variabel 
anemia juga tidak berhubungan 
dengan kemampuan kognitif. 

https://ejournal3.u
ndip.ac.id/index.ph
p/jnc/article/view/
23821  

8. Infeksi Cacing 
Nematoda Usus 

Ni Kadek 
Ayu Parweni, 

1. Variabel 
Independen 

 Penelitian ini 
menggunakan 

Persentase  petani  sayur  sawi  hijau  
yang positif  terinfeksi  cacing  

http://jambs.poltek
kes-

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/article/view/23821
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/article/view/23821
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/article/view/23821
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/article/view/23821
http://jambs.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/home/article/view/107/86
http://jambs.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/home/article/view/107/86
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No. Judul Penulis Variabel Metode Penelitian Hasil Link Jurnal/ Jurnal 
Nasional-

Internasional 
Yang Ditularkan 
Melalui Tanah 
(Soil 
Transmitted 
Helminth) Pada 
Petani Sayur 
Sawi Hijau Di 
Desa Bug-Bug 
Kecamatan 
Lingsar 
Kabupaten 
Lombok Barat 
Tahun 2018 

I Wayan 
Getas, Siti 
Zaetun 

(Pemeriksaan 
feses) 

2. Variabel 
dependen 
(Cacing 
Nematoda 
Usus) 

metode deskriptif. 
Pengambilan 
sampel dengan cara 
purposive sampling. 
Sampel diperiksa 
dengan metode 
langsung yakni 
pewarna Eosin 2%.   

nematode  usus  yang  ditularkan  
melalui  tanah  ( Soil  Transmitted  
Helminth) adalah  7,14%.  Infeksi  
disebabkan  oleh  nematode  usus  
yang  ditularkan  melalui  tanah  ( 
Soil  Transmitted Helminth) spesies 
Trichuris trichiura. 
 

mataram.ac.id/inde
x.php/home/article
/view/107/86  

9. Hubungan 
Personal Higiene 
dengan 
Kejadian Infeksi 
Cacing Soil 
Transmitted 
Helminth pada 
Petani di Desa 
Besuk 
Kecamatan 
Gurah 
Kabupaten 
Kediri Tahun 
2018 

Reny 
Nugraheni, 
Siska 
Kusuma 
Wardani, dan 
M. Imun  

1. Variabel 
indpenden 
(Personal 
Higiene) 

2. Variabel 
dependen 
(Cacing) 

Jenis penelitian 
yang digunakan 
adalah 
metode survei 
analitik menggunak
an pendekatan cross 
sectional pengumpu
lan data 
menggunakan 
kuesioner dan 
wawancara 
mendalam. 

Berdasarkan wawancara dan 
observasi langsung yang dilakukan 
di desa Besuk, bahwa Personal 
Higiene Petani Desa Besuk adalah 
tidak baik sebanyak 58 responden 
(96,67%), dan petani yang 
positif  terinfeksi sebanyak 57 
responden (95%). Hasil uji Fisher 
menunjukkan P=0,002 (P<0,05), 
artinya ada hubungan 
antara personal higiene dengan 
infeksi cacing Soil Transmitted 
Helmint.    
 

http://sjik.stradapr
ess.org/index.php/s
jik/article/view/16
7   

http://jambs.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/home/article/view/107/86
http://jambs.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/home/article/view/107/86
http://jambs.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/home/article/view/107/86
http://sjik.stradapress.org/index.php/sjik/article/view/167
http://sjik.stradapress.org/index.php/sjik/article/view/167
http://sjik.stradapress.org/index.php/sjik/article/view/167
http://sjik.stradapress.org/index.php/sjik/article/view/167
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No. Judul Penulis Variabel Metode Penelitian Hasil Link Jurnal/ Jurnal 
Nasional-

Internasional 
  

10. Faktor yang 
Berhubungan 
dengan 
Kejadian Infeksi 
Soil Transmitted 
Helminths (STH) 
pada Petani 
Sayur di Desa 
Lingga 
Kecamatan 
Sungai 
Ambawang 
Kabupaten 
Kubu Raya 
Tahun 2017 
 

Dedi 
Alamsyah, 
Ismael Saleh, 
dan Nurijah  

1. Variabel 
independen 
(Kebiasaan 
mencuci 
tangan, 
kebersihan 
kuku, 
penggunaan 
APD dan 
penggunaan 
tinja sebagai 
pupuk) 

2. Variabel 
dependen 
(Infeksi Soil 
Transmitted 
Helminths 
(STH)) 

Jenis penelitian ini 
adalah  observasion
al dengan 
pendekatan cross 
sectional. sampel 
dalam  penelitian  in
i sebesar 50 orang. 
Pengambilan 
sampel dilakukan 
dengan 
teknik Purposive 
Sampling dan 
analisis uji statistik 
yang digunakan 
adalah Chi 
Square dengan 
tingkat kepercayaan 
95%. 

Dari 50 sampel yang diambil 
didapatkan bahwa 64% Sampel 
positif Mengandung telur cacing Soil 
Transmitted Helminths. Hasil analisis 
bivariat menunjukkan ada hubungan 
antara Kebersihan kuku (p = 0,047, 
PR = 1,785), Kebiasaan mencuci 
tangan (p = 0,018, PR = 1,672), 
penggunaan  tinja sebagai pupuk (p 
= 1,000 , PR =1,153), Penggunaan 
alat pelindung Diri (p = 0,023 , PR = 
1,767). 

https://openjurnal.
unmuhpnk.ac.id/JJU
M/article/view/858  

11. Faktor-Faktor 
Yang 
Berhubungan 
dengan 
Kejadian Infeksi 
Cacing Pada 
Pekerja Armada 
Mobil Sampah 

Putri Andini 
Muslimah, 
Emmi 
Bujawati, 
dan Dwi 
Santy 
Damayati 

1. Variabel 
independent 
(Predisposing 
factor, 
enabling 
factor, dan 
reinforcing 
factor) 

Metode penelitian 
ini merupakan 
penelitian 
kuantitatif dengan 
desain cross 
sectional study. 
Responden 
berjumlah 73 orang 

1. Prevalensi cacing pada pekerja 
armada truk sampah di Kota 
Makassar sebesar 83,6%.  

2. Tidak ada hubungan yang 
bermakna antara pengetahuan 
terhadap kejadian cacing pada 
pekerja armada truk sampah di 
Kota Makassar.  

http://repositori.ui
n-
alauddin.ac.id/1625
3/  

https://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/JJUM/article/view/858
https://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/JJUM/article/view/858
https://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/JJUM/article/view/858
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/16253/
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/16253/
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/16253/
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/16253/
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No. Judul Penulis Variabel Metode Penelitian Hasil Link Jurnal/ Jurnal 
Nasional-

Internasional 
Di Kota 
Makassar 2017 

2. Variabel 
dependen 
(Cacing) 

diambil dengan 
metode total 
sampling. Sampel 
menggunakan feses. 

3. Ada hubungan yang bermakna 
antara perilaku terhadap kejadian 
cacing pada pekerja armada truk 
sampah di Kota Makassar.  

4. Tidak ada hubungan yang 
bermakna antara sarana dan 
prasarana terhadap kejadian 
cacing pada pekerja armada truk 
sampah di Kota Makassar. 

5. Ada hubungan yang bermakna 
antara tingkat kepatuhan 
terhadap kejadian cacing pada 
pekerja armada truk sampah di 
Kota Makassar. 
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F. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

prevalensi dan hubungan determinan dengan kejadian infeksi soil-

transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui prevalensi kejadian infeksi soil-transmitted helminths 

pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 

b. Mengetahui hubungan pengetahuan terhadap kejadian soil-

transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

c. Mengetahui hubungan sikap terhadap kejadian soil-transmitted 

helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

d. Mengetahui hubungan tindakan terhadap kejadian soil-

transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

e. Mengetahui hubungan pemakaian alas kaki terhadap kejadian 

soil-transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
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f. Mengetahui hubungan kebiasaan mencuci tangan terhadap 

kejadian soil-transmitted helminths pada petani sayur di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

g. Mengetahui  hubungan kebersihan kuku terhadap kejadian soil-

transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

h. Mengetahui hubungan antara kebiasaan menggunakan sarung 

tangan terhadap kejadian soil-transmitted helminths pada petani 

sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. 

G. Manfaat 

1. Manfaat bagi Peneliti 

 Mengetahui prevalensi serta hubungan antara determinan 

dengan kejadian infeksi soil-transmitted helminths pada petani sayur di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

2. Manfaat bagi Pemerintah  

 Memberikan informasi tentang infeksi soil-transmitted 

helminths pada petani sayur agar dapat ditindak lanjuti dengan adanya 

upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan dan 

penurunan prevalensi kecacingan. 
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3. Manfaat bagi Masyarakat 

 Sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai sebaran 

kejadian infeksi soil-transmitted helminths pada petani sayur di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

4. Manfaat Institusi 

 Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan penanganan masalah kesehatan 

terkhususnya infeksi soil-transmitted helminths pada petani sayur 

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Infeksi Cacingan 

1. Pengertian Infeksi Cacingan  

 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI (2017), kecacingan 

adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing yang masuk ke 

dalam tubuh manusia melalui tanah. Infeksi kecacingan digolongkan 

sebagai penyakit Neglected Disease, yaitu infeksi yang kurang 

diperhatikan dan bersifat kronis tanpa gejala klinis yang jelas, dengan 

dampak yang terlihat dalam jangka panjang (Nainggolan, 2022). 

 Penyakit cacingan adalah salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan seseorang dapat kekurangan gizi. Secara kumulatif, 

kecacingan dapat menyebabkan kehilangan zat gizi seperti 

karbohidrat dan protein serta kehilangan darah, sehingga 

mengurangi produktivitas fisik. Infeksi kecacingan disebabkan oleh 

cacing kelas nematoda usus, khususnya yang ditularkan melalui tanah 

(Soil Transmitted Helminths / STH), termasuk Ascaris lumbricoides 

(cacing gelang), Trichuris trichiura (cacing cambuk), dan Hookworm 

(cacing tambang) (Kementerian Kesehatan RI, 2022). 
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2. Soil Transmitted Helminths (STH) 

 Soil Transmitted Helminths adalah cacing golongan nematoda 

yang memerlukan tanah untuk berkembang menjadi bentuk 

infeksiusnya. Jenis cacing yang dapat menyebabkan masalah 

kesehatan di Indonesia termasuk Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, serta cacing tambang seperti Necator americanus dan 

Ancylostoma duodenale. Infeksi cacing ini dapat menyebabkan 

berbagai gangguan kesehatan seperti anemia, obstruksi saluran 

empedu, radang pankreas, radang usus buntu, alergi, diare, 

penurunan fungsi kognitif (kecerdasan), kurang gizi, gangguan 

pertumbuhan, dan radang paru-paru (Widjaja et al., 2014). 

 Faktor-faktor seperti kebiasaan buang air besar sembarangan, 

tidak mencuci tangan sebelum makan, dan tidak menggunakan alas 

kaki saat keluar rumah sangat berkaitan dengan peningkatan STH. 

Kebiasaan buang air besar sembarangan dapat membawa telur cacing 

ke tanah. Telur cacing biasanya dapat bertahan hidup di tanah yang 

lembab dan berkembang menjadi telur infektif; jika seseorang tidak 

mencuci tangan sebelum makan atau setelah beraktivitas, telur cacing 

yang tertelan dapat masuk ke sistem pencernaan. Selain itu, larva 

cacing juga dapat menginfeksi kulit jika menembus kulit (Peraturan 

Menteri Kesehatan RI, 2017 dalam Apriyani, 2020). 
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3. Jenis Cacing Penyebab Cacingan 

a. Cacing Gelang (Ascaris lumbricoides) 

1) Morfologi dan Siklus Hidup 

 Cacing gelang merupakan jenis parasit yang hidup di 

dalam usus halus manusia. Cacing gelang mempunyai bentuk 

tubuh yang khas yang mirip dengan cambuk, dengan per tiga 

lima panjang tubuh bagian anterior dengan bentuknya yang 

langsing seperti tali cambuk dan dua per lima bagian tubuh 

posterior lebih tebal dan mirip dengan pegangan cambuk (CDC, 

2020). 

 Cacing dewasa hidup di lumen usus halus. Sekitar 

200.000 telur dapat dikeluarkan dari tinja setiap hari oleh 

seekor cacing betina. Tetapi telur yang tidak dibuahi, tidak 

akan menular jika ditelan. Larva menjadi infektivitas di dalam 

telur subur setelah 18 hari hingga beberapa minggu, 

tergantung pada kondisi lingkungan (yang ideal—tanah yang 

lembab, hangat, dan teduh). Selama sepuluh hingga empat 

belas hari, larva berkembang lebih lanjut di paru-paru, 

melewati dinding alveolar, menuju bronkial dan tenggorokan, 

dan akhirnya tertelan. Setelah mencapai usus halus, mereka 

berkembang menjadi cacing dewasa. Antara dua dan tiga bulan 

berlalu sejak telur infektif tertelan dan betina dewasa bertelur. 
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Cacing dewasa bertahan hidup selama satu hingga dua tahun 

(CDC, 2019a). 

 

Gambar 2.1 Siklus Hidup Ascaris Lumbricoides  
(Sumber : CDC, 2019) 

 
2) Patologi dan Gejala Klinis 

 Gejala yang dapat diakibatkan oleh telur cacing yang 

disebabkan karena terjadinya migrasi larva dan 

perkembangbiakan cacing dewasa saat larva berada pada area 

paru.  Ascaris lumbricoides yang terdapat di area paru 

penderita yang akan menimbulkan pendarahan di bagian 

dinding alveolus, sehingga dapat mengakibatkan demam, 

batuk, dan esinofilia. Gejala tersebut terjadi pada bagian 

saluran pernapasan, dengan gejala utama berasal dari usus 
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menuju lumen usus ke arah peritoneum. Cacing dewasa akan 

bertahan di mukosa usus, yang pada akhirnya menimbulkan 

iritasi dengan gejala seperti sakit perut, mual, penurunan nafsu 

makan, diare dan sakit perut (Staf Pengajar Departemen 

Parasitologi, FKUI, 2013 dalam Arika, 2022). 

3) Epidemiologi 

 Cacing ini tersebar di seluruh dunia, tetapi mereka lebih 

banyak ditemukan di daerah tropis yang memiliki air yang 

buruk. Cacing ini dominan menyerang anak-anak daripada 

orang dewasa, tetapi mereka juga dapat ditemukan pada orang 

dewasa. Telur infektif dapat menyebabkan infeksi dari tanah 

ke mulut, terutama melalui tangan. Anak-anak yang sering 

berinteraksi dengan tanah yang tercemar mengalami hal ini. 

Tanah yang subur, lembab, dan teduh adalah tempat yang ideal 

untuk telur cacing ascaris tumbuh. Telur ini tidak tahan 

terhadap kekeringan, tetapi tahan terhadap desinfektan 

kimiawi dan suhu beku. Telur ini dapat bertahan selama 7 

tahun dalam kondisi terbaik (Atmojo, 2019). 
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b. Cacing Cambuk (Trichuris Trichiura) 

1) Morfologi dan Siklus Hidup 

 Cacing cambuk (Trichuris trichiura) memiliki telur cacing 

berukuran sekitar 50 x 25 mikron, mirip dengan biji melon 

atau tempayan kayu. Telur yang belum berembrio dikeluarkan 

bersama tinja. Telur ini berkembang menjadi tahap 2 sel di 

dalam tanah, mengalami pembelahan lanjut, dan kemudian 

berembrio. Dalam rentang waktu 15 hingga 30 hari, telur 

menjadi infektif setelah tertelan, baik melalui tangan yang 

terkontaminasi atau makanan yang tercemar tanah. Telur ini 

menetas di usus kecil dan melepaskan larva yang matang, yang 

kemudian berkembang menjadi dewasa di usus besar (CDC, 

2017). 

 Cacing dewasa memiliki panjang sekitar 4 cm dan 

biasanya hidup di sekum dan kolon asendens, dengan bagian 

anterior (kepala) yang tertanam di dalam mukosa. Cacing 

betina di sekum dapat melepaskan sekitar 3.000–20.000 telur 

setiap hari dan mulai bertelur sekitar 60 hingga 70 hari setelah 

infeksi. Masa hidup cacing dewasa pada manusia umumnya 

sekitar 1 tahun (CDC, 2017). 



31 

 

 

 

   Gambar 2.2 Siklus Hidup Trichuris Trichiura 
   (Sumber: CDC, 2017) 

2) Patologi dan Gejala Klinis 

 Cacing Trichuris trichiura dewasa dapat menembus 

lapisan usus besar pada bagian depan dan dapat merusak 

pembuluh darah. Cacing Trichuris trichiura juga dapat 

menyedot darah keluar, sehingga menyebabkan gejala disentri. 

Inflasi yang signifikan dapat menyebabkan kelumpuhan, 

kekurangan darah, serta merusak pernafasan di submukosa 

usus besar (Nyoman, 2018). 

 Penderita infeksi Trichuris trichiura yang berat dan telah 

terinfeksi bertahun tahun, dapat menunjukkan gejala nyata 

seperti diare, kekurangan darah (anemia), dan berat badan 

menurun. Sedangkan infeksi ringan tidak memberikan gejala 

klinis yang jelas (Yunus, 2021). 
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3) Epidemiologi 

 Parasit Trichuris trichiura paling sering hidup di 

lingkungan tropis, terutama di tempat yang panas dan lembab 

seperti Indonesia, tetapi juga terdapat di lingkungan subtropis 

seperti bagian selatan Amerika Serikat (Susanto et al., 2008). 

Faktor utama terhadap infeksi penyakit STH adalah adanya 

tanah tercemar oleh kotoran dan penggunaan feses hewan 

sebagai pupuk dapat menyebabkan infeksi. Telur dapat 

berkembang di tanah liat, teduh, dan lembab pada suhu ideal 

30°C. Di Indonesia, frekuensi tinggi berkisar antara 30 – 90% 

(Prasetyani, 2023).  

c. Cacing Tambang (Hookworm) atau (Ancylostoma duodenale 

dan Necator Americanus)  

1) Morfologi dan Siklus Hidup 

 Cacing dewasa memiliki ukuran yang kecil, silindris, 

berbentuk gelendong dan berwarna putih kelabu. Sedangkan 

cacing betina memiliki ukuran 9-13 x 0,35-60 mm, lebih besar 

dari jantan yaitu 5-10 x 0,3-0,45 mm, Necator americanus lebih 

kecil dari Ancylostoma duodenale (Prasetyani, 2023). 

 Cacing tambang mempunyai banyak kutikula. Bursa 

koputlaptrix berbentuk jari pada bagian belakang cacing jantan 

berfungsi sebagai pegangan saat kopulasi. sementara betina 

memiliki ujung runcing. Secara umum, bentuk tubuh Necator 
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americanus menyerupai huruf S, sedangkan Ancylostoma 

duodenale menyerupai huruf C dan kedua jenis cacing ini 

memiliki rongga mulut yang berukuran besar. Ancylostoma 

duodenale memiliki dua pasang gigi, sementara Necator 

americanus memiliki hal kitin (Prasetyani, 2023). 

 Telur cacing dikeluarkan melalui tinja dalam kondisi 

yang lembab, hangat, dan teduh. Larva menetas dalam waktu 1 

hingga 2 hari dan hidup bebas di tanah yang terkontaminasi. 

Larva rhabditiform yang dilepaskan tumbuh di tinja atau tanah. 

Setelah lima hingga sepuluh hari dan melalui dua kali 

pergantian kulit, mereka berkembang menjadi larva filariform 

(tahap ketiga) yang infektif. Dalam lingkungan yang 

mendukung, larva ini dapat bertahan hidup selama tiga hingga 

empat minggu. Larva ini berinteraksi dengan manusia yang 

biasanya berjalan tanpa alas kaki dan masuk ke dalam kulit. 

Setelah itu, mereka bergerak melalui aliran darah ke jantung, 

kemudian ke paru-paru melalui pembuluh darah. Di paru-paru, 

mereka menembus alveoli, naik ke pohon bronkial, dan masuk 

ke faring sebelum akhirnya tertelan. Larva kemudian masuk ke 

jejunum usus kecil dan tinggal di sana sampai menjadi dewasa 

(CDC, 2019b). 
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 Cacing dewasa hidup di lumen usus kecil, biasanya di 

bagian distal jejunum, tempat mereka menempel pada dinding 

usus sehingga mengakibatkan kehilangan darah oleh 

inangnya. Kebanyakan cacing dewasa akan musnah dalam 

waktu 1 sampai 2 tahun, namun umur panjangnya bisa 

mencapai beberapa tahun (CDC, 2019b). 

 
Gambar 2.3 Siklus Hidup Hookworm  

(Sumber : CDC, 2019b) 
2) Patologi dan Gejala Klinis 

 Telur cacing tambang menetas di dalam tanah, dan dalam 

beberapa hari, larva tahap pertama, yang disebut larva 

rhabditiform L1, berkembang. Mereka berganti kulit dua kali 

menjadi larva filariform L3 yang infektif, yang panjangnya 

sekitar 0,5 - 0,6 mm, dan dapat hidup selama 3 - 4 minggu 
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dengan kondisi yang sesuai. Cacing ini tinggal di tanah atau 

rumput sampai masuk ke kulit manusia dan menyebabkan 

infeksi. Penyakit cacing tambang adalah infeksi yang 

berlangsung lama dan seringkali tidak menunjukkan gejala 

(Ghodeif & Jain, 2023).   

 Gejala infeksi dapat disebabkan pada cacing tambang 

adalah anemia. Kehilangan darah pada seseorang terinfeksi 

berat dapat mencapai 9,0 ml/hari. Kehilangan protein secara 

bersamaan terjadi dan mengakibatkan gejala hipoalbuminemia 

dan hipoproteinemia, sehingga menyebabkan anasarca dan 

memperburuk malnutrisi (Ghodeif & Jain, 2023).   

3) Epidemiologi 

 Cacing tambang hampir ditemukan di setiap tempat 

ekuator, terutama daerah di bidang pertambangan, pertanian, 

dan sisi pantai. Frekuensi infeksi Trichuris trichiura masih 

sangat tinggi di Indonesia yaitu sekitar 60-70% (Prasetyani, 

2023). 

 Cacing tambang tersebar luas di seluruh dunia, terutama 

di daerah tropis dan subtropis yang hangat dan lembab. 

Tempat yang ideal bagi telur dan larva cacing tambang adalah 

tanah, pasir, tanah liat, atau lumpur yang tertutup daun dan 

terlindungi dari sinar matahari langsung, serta tidak terlalu 

kering atau basah. Biasanya, cacing tambang banyak 
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ditemukan di perkebunan kopi, karet, dan daerah 

pertambangan. Meskipun infeksi cacing tambang lebih sering 

menyerang laki-laki, hampir semua kelompok usia dapat 

terinfeksi di daerah endemis (Guerrant et al., 2011). 

d. Akibat yang ditimbulkan dari Cacingan 

 Cacing yang ditularkan melalui tanah merusak status gizi orang 

yang terinfeksi melalui berbagai cara sebagai berikut (WHO, 2023). 

a. Cacing memakan jaringan inang, termasuk darah, yang dapat 

menyebabkan hilangnya zat besi dan protein dalam tubuh. 

b. Cacing tambang juga menyebabkan kehilangan darah kronis di 

usus yang dapat mengakibatkan anemia terutama pada remaja 

putri dan wanita usia subur. 

c. Cacing meningkatkan malabsorbsi nutrisi, yang dapat 

menyebabkan diare. 

d. Beberapa cacing yang ditularkan melalui tanah juga 

menyebabkan hilangnya nafsu makan sehingga mengurangi 

asupan nutrisi dan kebugaran fisik. Secara khusus trichuris 

trichiura  dapat menyebabkan diare dan disentri. 
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B. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan 

1. Definisi Pengetahuan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berasal 

dari kata "tahu" yang berarti memahami setelah melihat (menyaksikan, 

mengalami, dan sebagainya), mengenal, dan memahami. Menurut 

Bloom, pengetahuan merupakan hasil dari pemahaman yang diperoleh 

setelah melakukan pengamatan atau penginderaan terhadap suatu hal. 

Hal ini dapat diperoleh dari berbagai panca indera manusia termasuk 

penciuman, rasa, pendengaran, penglihatan dan raba (Darsini et al., 

2019).  

Pengetahuan merupakan justified true believe. Seorang individu 

membenarkan (justifies) kebenaran atas kepercayaannya yang 

berdasarkan observasinya tentang dunia. Apabila seseorang 

menciptakan pengetahuan, maka ia menciptakan suatu pemahaman 

atas suatu kondisi baru dengan berpegang pada suatu kepercayaan 

yang telah dibenarkan (Fatim & Suwanti, 2017). 

Ilmu pengetahuan merupakan segala usaha dalam menyelidiki, 

menemukan, serta meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai 

segi kenyataan dalam kehidupan manusia. Seseorang yang mempunyai 

ilmu pengetahuan akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah 

swt. semakin tinggi pengetahuan seseorang  maka bertambah pula 

keimanannya kepada Allah swt (Taufik, 2019). Di dalam Al-Quran Allah 

swt berfirman dalam surah QS Al-Mujadalah/58: 11 :  
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ا هي هه ٰٓا ا ال ذِيْنهُّ ي  نُوْٰٓ مه لِسُِّ فىِ تهفهس حُوْا لهكُمُّْ قِيْلهُّ اِذها ا  ج  اِذها لهكُمْ ُّ اٰللُُّّ يهفْسهحُِّ فهافْسهحُوْا الْمه  وه

نُوْا ال ذِيْنهُّ اٰللُُّّ يهرْفهعُِّ فهانْشُزُوْا انْشُزُوْا قِيْلهُّ مه ال ذِيْنهُّ مِنْكُمْ ُّ ا  ت  ُّ الْعِلْمهُّ اوُْتوُا وه ج  اٰللُُّّ دهره  وه

بِيْر لوُْنهُّ خه ا تهعْمه بمِه ٌ 

 

 Terjemahnya : 

  “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” (QS Al-Mujadalah/58: 11) 

 
Pendidikan menjadi wadah untuk berlatih, menciptakan, dan 

mewujudkan cita-cita manusia serta mengajarkan keterampilan di 

bidang tertentu. Pendidikan tidak lepas dari kegiatan belajar, yang 

mencakup penyediaan materi pelajaran. Mempelajari, memikirkan, dan 

memahami adalah cara seseorang dapat memahami sesuatu.  

Ilmu pengetahuan dan manusia suatu yang sangat erat 

kaitannya. Begitu pula dengan ilmu dengan pengetahuan. Ilmu dapat 

didefinisikan dalam semua pengetahuan yang dibangun melalui 

berbagai metode keilmuan. Selain itu, pengetahuan juga dapat 

didefinisikan sebagai logika konseptual (conceptual logic) atau 

sekumpulan ilmu yang belum diintegrasikan dengan cara tertentu. Ilmu 

pengetahuan adalah salah satu cabang ilmu manusia yang paling 

berharga. Untuk menghargai ilmu pengetahuan, seseorang harus 
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memahami apa itu pengetahuan karena ilmulah yang  dapat 

menunjukkan kebenaran (Taufik, 2019). 

2. Tingkatan Pengetahuan 

Menurut Susanti (2013) dalam Darsini et al. (2019) yang 

menjelaskan mengenai konsep pengetahuan dan Taksonomi Bloom 

sebagai berikut. 

a. Tahu (Knowledge) 

Kemampuan untuk mengingat dan mengingat kembali apa yang 

telah dipelajari sangat penting dalam konteks ini. Memahami istilah, 

fakta spesifik, konvensi, tren, urutan, klasifikasi dan kategori, 

kriteria, serta metodologi merupakan bagian integral dari 

kemampuan tersebut. 

b. Pemahaman (Comprehension) 

 Pemahaman didefinisikan, sebagai kemampuan untuk 

memahami/mengerti  mengenai topik tertentu. Seseorang yang 

memahami topik harus dapat menjelaskan, menguraikan, 

menyimpulkan, dan meramalkan topik tersebut. 

c. Penerapan (Application) 

 Dalam hal ini, penerapan didefinisikan kemampuan dalam 

mengaplikasikan/menerapkan informasi. Seseorang harus memiliki 

kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam 

kehidupan sehari-hari atau dalam situasi baru yang belum pernah 

mereka alami sebelumnya. Aplikasi dapat diartikan sebagai 
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kemampuan dalam mengkalkulasi, memodifikasi, menghitung, 

menyelidiki, mentabulasi atau hal-hal yang berhubungan dengan 

penggunaan rumus, metode, maupun hukum. 

d. Analisis (Analysis) 

 Analisis adalah kemampuan dalam menguraikan materi 

menjadi komponen yang lebih jelas. Kata kerja yang dipakai pada 

operasional ini yaitu menganalisis, menggambarkan, membedakan, 

mengelompokkan dan sebagainya. 

e. Sintesis (Synthesis) 

 Sintesis dimaknai sebagai kemampuan dalam memproduksi dan 

mengkombinasikan elemen dengan tujuan membentuk sebuah 

struktur yang unik. Kata operasional dalam hal ini adalah 

mengabstraksi, mengkode, mengoreksi, memfasilitasi, memadukan, 

merekonstruksi dan sebagainya. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

 Evaluasi adalah kemampuan untuk menilai sesuatu 

berdasarkan kriteria atau standar yang jelas. Ini mencakup nilai 

suatu konsep, karya, metode, atau cara. Pengetahuan baru, 

pemahaman yang lebih baik, dan penerapan yang unik dapat 

diperoleh melalui proses sintesis dan analisis. 
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3. Faktor yang Mempengaruhi 

  Menurut Darsini et al., (2019) secara umum pengetahuan yang 

dimiliki individu dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal 

(berasal dari individu) dan faktor eksternal (berasal dari dalam 

individu). 

a. Faktor Internal 

1) Usia 

 Usia memberikan pengaruh terhadap daya tangkap dan 

pola pikir seseorang. Dengan bertambahnya umur seseorang, 

maka daya tangkap maupun pola pikir seseorang akan lebih 

berkembang, oleh karena itu pengetahuan yang diperolehnya 

juga semakin membaik. 

2) Jenis Kelamin 

 Secara teoritis jenis kelamin menjadi salah satu faktor 

genetik yang dapat mempengaruhi seseorang untuk 

berperilaku, selain dari lingkungan. Faktor genetik dan 

lingkungan menjadi penentu dari perilaku makhluk hidup 

termasuk perilaku manusia. Sehingga, jenis kelamin  menjadi 

faktor genetik yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, 

termasuk dalam perilaku kesehatan. 
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b. Faktor Eksternal 

1) Pendidikan 

 Pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan 

kepada individu untuk memajukan dan memenuhi kehidupan 

mereka dengan mencapai keamanan dan kebahagiaan. Tujuan 

pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup melalui 

pembelajaran mengenai kesehatan. 

2) Pekerjaan 

 Secara langsung atau tidak langsung, lingkungan 

pekerjaan seseorang dapat memberi mereka pengetahuan dan 

pengalaman. Semakin tinggi status pekerjaan seseorang, 

semakin banyak orang yang menganggapnya memiliki 

pengetahuan yang baik. 

3) Pengalaman 

 Pengalaman menjadi sumber pengetahuan sebagai cara 

dalam mendapatkan kebenaran. Pada dasarnya semakin 

banyak pengalaman seseorang, maka semakin bertambah 

pengetahuan yang didapatkan.  

4) Sumber Informasi 

 Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, semakin 

memudahkan bagi seseorang dalam mengakses semua 

informasi yang dibutuhkan. Seseorang yang memiliki sumber 
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informasi yang lebih banyak maka semakin luas pengetahuan 

yang dimiliki. 

5) Minat 

 Minat menuntun seseorang dalam mencoba dan 

memulai hal baru sehingga pada akhirnya akan memperoleh 

pengetahuan yang lebih baik dari sebelumnya. Minat dapat 

menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni, 

sehingga seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang 

lebih mendalam. 

6) Lingkungan 

 Lingkungan adalah segala kondisi di sekitar manusia 

yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku 

individu atau kelompok. Proses masuknya pengetahuan 

dipengaruhi oleh lingkungan. 

7) Sosial Budaya 

 Sistem sosial budaya yang melekat pada masyarakat 

dapat mempengaruhi dari sikap dalam mendapatkan 

informasi. Biasanya seseorang yang berasal dari lingkungan 

yang tertutup seringkali sulit dalam menerima informasi baru. 
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C. Tinjauan Umum tentang Sikap 

1. Definisi Sikap 

 Sikap adalah respons atau reaksi yang masih tersembunyi dari 

seseorang terhadap stimulus atau objek. Dengan kata lain, sikap tidak 

dapat diamati secara langsung, tetapi hanya dapat dipahami melalui 

perilaku yang terlihat. Meskipun sikap tidak selalu menghasilkan 

tindakan atau aktivitas tertentu, sikap mencerminkan kecenderungan 

seseorang untuk berperilaku sesuai dengan respons mereka 

(Adventus et al., 2019).  

a. Komponen pokok sikap 

 Menurut Alport dalam Adventus et al., (2019) dijelaskan bahwa 

sikap mempunyai tiga komponen pokok, meliputi : 

1) Kepercayaan (keyakinan), ide, serta konsep terhadap suatu 

objek 

2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek 

3) Kecenderungan dalam bertindak (tend to behave) 

b. Bagian tingkatan sikap 

 Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap terdiri dari berbagai 

tingkatan, meliputi (Adventus et al., 2019): 

1) Menerima (receiving) menunjukkan bahwa individu (subjek) 

memperhatikan stimulus (objek). Salah satu cara untuk 

menilai sikap seseorang terhadap gizi adalah dengan 
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mengamati seberapa besar minat dan perhatian mereka 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan gizi. 

2) Merespons (responding) berarti menjawab pertanyaan, 

mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan.  

3) Menghargai (valuing) berarti mengajak orang lain untuk 

berbicara tentang masalah atau dengan kata lain mendorong 

mereka untuk melakukan sesuatu. 

4) Bertanggung jawab (responsible) atas segala sesuatu yang telah 

dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling 

tinggi. 

2. Teori Lawrence Green 

 Menurut Green dalam Notoatmodjo & Soekidjo (2010) 

kesehatan manusia atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, 

yaitu faktor perilaku (behaviour causes) dan faktor di luar perilaku 

(non-behaviour causes). Perilaku itu sendiri terbentuk dan ditemukan 

oleh 3 faktor, meliputi: 

a. Faktor Predisposisi (predisposing factors) didefinisikan sebagai 

faktor yang dapat mempermudah atau mempresuposisikan 

terjadinya perilaku seseorang. Faktor predisposisi meliputi 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, dan sebagainya. 

b. Faktor Pendukung (enabling factors) didefinisikan sebagai faktor 

yang memfasilitasi perilaku atau memungkinkan dan tindakan 

baik dari segi fasilitas atau sarana prasarana kesehatan. Faktor 
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pendukung meliputi obat-obatan, layanan kesehatan, jamban, dan 

lain-lain. 

c. Faktor Pendorong (reinforcing factors) didefinisikan sebagai 

faktor-faktor yang mendorong atau mendorong perilaku, seperti 

petugas kesehatan atau petugas lain yang mendidik masyarakat. 

D. Tinjauan Umum tentang Tindakan  

1. Definisi Tindakan 

 Tindakan dalam perilaku terjadi jika seseorang telah melewati 

dua dominan terlebih dahulu yaitu  pengetahuan dan sikap. Setelah 

melewati kedua hal tersebut, maka tahap selanjutnya seseorang akan 

mempraktekkan atau melaksanakannya. Tindakan seseorang 

terhadap stimulus tertentu ditentukan dengan kepercayaan dan 

perasaanya terhadap stimulus tersebut. Pada pandangan biologis, 

sikap dapat dicerminkan sebagai bentuk tindakan, tetapi tidak dapat 

dikatakan bahwa sikap tindakan memiliki hubungan yang sistematis 

(Irwan, 2017). 

 Tindakan adalah respon individu suatu stimulus yang dapat 

diamati dan memiliki frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik 

disadari maupun tidak. Pada pandangan biologis, tindakan adalah 

tindakan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Mereka juga 

dapat dianggap sebagai sifat manusia dalam setiap tindakan mereka. 

Oleh karena itu, tindakan manusia mencakup berbagai aspek, seperti 
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berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan sebagainya (Wawan & 

Dewi, 2011). 

 Dalam menjadikan seseorang baik lahir maupun batinnya yang 

disebabkan hatinya suci bersih dari kotoran-kotoran nafsu. Sebagai 

sabda Rasulullah saw bersabda:  
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Artinya:  

 “Ingatlah, sungguh dalam jasa manusia ada segumpal daging, 
apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh, apabila ia buruk, maka 
buruklah seluruh tubuh, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati.” 
(HR. Bukhari No. 52 dan HR. Muslim No. 1599). 

Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk 

tindakan (practice) yang dengan mudah diamati maupun dilihat oleh 

orang lain. Seperti halnya pengetahuan dan sikap, tindakan juga 

memiliki tingkatan-tingkatan, meliputi (Irwan, 2017): 

a. Persepsi, dimaksudkan untuk memahami serta memilih 

berbagai item yang sesuai dengan tindakan yang ingin 

dilakukan. 

b. Respon terpimpin, yakni individu dapat melaksanakan sesuatu 

dengan urutan yang benar sesuai contoh. 

c. Mekanisme, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk 

melakukan tindakan yang tepat secara refleks atau sudah 

menjadi kebiasaan. 
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d. Adaptasi, yakni tindakan yang telah berkembang serta 

dimodifikasi tanpa adanya pengurangan kebenaran. 

2. Konsep Tindakan 

 Menurut Wawan & Dewi  dalam Siregar (2018) terdapat dua 

konsep tindakan yang merupakan hasil hubungan antara perangsang 

(stimulus) dan tanggapan (respon). 

a. Respondent Response atau Reflexite Respons 

 Respon yang diperoleh oleh suatu rangsangan disebut 

respondent response atau reflexite respons. Jenis rangsangan ini 

dikenal sebagai eliciting stimuli karena dapat menyebabkan reaksi 

yang relatif konsisten, seperti menelan air liur karena makanan 

yang lezat. Dalam kebanyakan kasus, rangsangan tersebut akan 

mendahului reaksi yang ditimbulkan. 

b. Operant Response atau Instrumental Response 

 Operant response atau instrumental response adalah respons 

yang muncul dan berkembang setelah perangsang tertentu. 

Perangsang ini disebut reinforcing stimuli atau reinforcer karena 

memiliki kemampuan untuk meningkatkan respons yang telah 

dilakukan oleh organisme. 

3. Bentuk Tindakan 

 Menurut Wawan & Dewi  dalam Siregar (2018) secara lebih 

operasional tindakan terbagi atas 2 macam, meliputi : 
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a. Bentuk pasif adalah respons yang terjadi dalam diri seseorang 

yang tidak dapat diamati secara langsung oleh orang lain, seperti 

proses berpikir. Sebagai contoh, seorang ibu tidak membawa 

anaknya ke dokter untuk diimunisasi meskipun mengetahui 

bahwa imunisasi dapat mencegah penyakit tertentu 

b. Bentuk aktif adalah kebalikan dari bentuk pasif, dengan perilaku 

yang dapat diamati secara langsung. Misalnya pada contoh diatas, 

ibu telah membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk 

divaksinasi. Akibatnya, tindakan nyata atau overt behavior telah 

muncul. 

E. Tinjauan umum tentang Personal Hygiene 

Personal hygiene atau kebersihan diri adalah suatu tindakan 

memelihara kebersihan dan kesehatan diri untuk kesejahteraan fisik dan 

psikis. Perilaku personal hygiene adalah suatu pemahaman, sikap dan 

praktik yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan derajat 

kesehatan, memelihara kebersihan diri, meningkatkan rasa percaya diri, 

menciptakan keindahan dan mencegah timbulnya penyakit  (Nildawati et 

al. 2020). 

Menurut Yuni (2015) personal hygiene sangat dipengaruhi oleh 

kebiasaan individu. Salah satu penyebab seseorang sakit biasanya adalah 

masalah kebersihan yang kurang diperhatikan; ini terjadi karena orang 

percaya bahwa masalah kebersihan adalah hal yang biasa. Namun, jika hal 

ini dibiarkan terus menerus, itu dapat berdampak negatif pada kesehatan 
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umum. Menurut Potter & Perry (2008) dalam (Muslimah, 2017) jenis-

jenis personal hygiene meliputi: 

1) Kebersihan Kulit 

Kebersihan kulit menjadi cerminan kesehatan yang paling 

pertama dalam memberikan pesan. Dalam memelihara kebersihan 

kulit kebiasaan-kebiasaan sehat harus selalu diperhatikan dengan 

menggunakan barang-barang milik sendiri, mandi minimal 2 kali 

sehari, mandi menggunakan sabun, menjaga kebersihan pakaian, 

memakan makanan yang bergizi terutama sayur dan buah serta 

menjaga kebersihan lingkungan. 

2) Kebersihan Rambut 

 Kebersihan rambut dan kulit kepala menjadi salah satu 

indikator personal hygiene. Memelihara rambut dapat dilakukan 

dengan cara mencuci rambut sekurang-kurangnya 2 kali seminggu 

dengan menggunakan shampo atau bahan pencuci rambut lainnya, 

dan menggunakan alat-alat pemeliharaan rambut sendiri. 

3) Kebersihan Gigi 

Menggosok gigi secara teratur dapat menguatkan dan 

membersihkan gigi sehingga menciptakan gigi yang bersih dan sehat. 

Untuk menjaga kesehatan gigi yang baik, hal yang terpenting adalah 

menghindari makanan yang dapat merusak gigi, menggosok gigi 

secara teratur dan sesuai anjuran setiap kali makan, dan secara 

teratur memeriksa gigi. 
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4) Kebersihan Telinga 

Kebersihan telinga dapat dilakukan dengan membersihkan 

telinga secara teratur, serta tidak mengorek-ngorek telinga 

menggunakan benda tajam. 

5) Kebersihan Tangan, Kaki, dan Kuku 

Tangan, kaki, dan kuku yang bersih dapat menghindarkan kita 

dari segala penyakit. Kuku dan tangan yang tidak terawat atau kotor 

dapat menyebabkan kontaminasi dan menimbulkan suatu penyakit 

tertentu. Hal yang perlu diperhatikan adalah senantiasa 

membersihkan tangan sebelum makan, memotong kuku secara 

teratur, membersihkan lingkungan sekitar, serta mencuci kaki 

sebelum tidur. 

Banyak penyakit dan kondisi yang dapat dicegah atau 

dikendalikan melalui kebersihan pribadi yang baik dan dengan 

membersihkan diri dengan baik secara teratur menggunakan sabun 

dan air bersih (CDC, 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

personal hygiene meliputi (Yulianto et al., 2020): 

a) Body Image 

  Body image merupakan gambaran individu terhadap 

dirinya yang sangat berpengaruh dengan kebersihan diri. 

Misalnya, perubahan fisik sehingga individu tidak peduli dengan 

kebersihannya. 
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b) Praktik Sosial 

  Dengan mendidik individu yang dimulai sejak kecil 

dengan kebersihan diri, maka akan memberikan pengaruh 

terhadap pola kebersihan dirinya. 

c) Status Sosial Ekonomi 

 Dalam mewujudkan personal hygiene tentu memerlukan 

biaya atau cost dalam membeli bahan-bahan untuk 

membersihkan diri, sehingga seseorang yang memiliki 

penghasilan yang tinggi akan menyisihkan pendapatannya 

untuk perawatan diri. Namun sebaliknya, jika seseorang 

berpenghasilan rendah atau ekonomi rendah maka akan 

mengesampingkan perawatan dirinya. 

d) Pengetahuan 

 Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik 

mengenai personal hygiene akan meningkatkan kesehatan 

dirinya. 

 Dalam agama islam Rasulullah saw mengajarkan umat islam untuk 

menjadi pelopor dalam kebersihan diri, misalnya kebersihan badan, 

pakaian atau lingkungan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur’an 

QS al - A’la/87:14-17:  
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Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan 
beriman). Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu 
(orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat 
lebih baik dan lebih kekal” (QS Al A’la/87:14-17). 

 Pada ayat tersebut Allah swt. memerintahkan kepada orang-orang 

untuk senantiasa membersihkan diri ketika akan melaksanakan ibadah. 

Dan dengan memperhatikan kebersihan diri kita menjadi salah satu cara 

kita mementingkan kehidupan akhirat yang sifatnya kekal. Maka Allah swt 

menggolongkan orang-orang tersebut dalam golongan yang beruntung. 

Kebersihan menjadi salah satu hal pokok dalam menjaga keberlangsungan 

hidup suatu makhluk. Konsep kebersihan manusia sebagai makhluk yang 

berakal bukan hanya sekedar fisik, tetapi disertai kebersihan jiwa, hati 

dan spiritual. Adapun kebersihan diri yang dilakukan seperti mencuci 

tangan menggunakan sabun baik sebelum dan setelah beraktivitas, 

menggosok gigi, mengkonsumsi jajanan sehat, menggunakan jamban 

bersih dan sehat serta senantiasa membuang sampah pada tempatnya 

(Jazariyah, 2019). 

F. Tinjauan umum tentang Bertani Sehat 

1. Pentingnya Bertani dan Bertani Sehat 

a. Pentingnya Bertani 

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 16 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, 

Perikanan, dan Kelautan dijelaskan bahwa Petani merujuk 

kepada individu Warga Negara Indonesia beserta anggota 
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keluarganya atau badan usaha yang mengelola kegiatan di sektor 

pertanian, termasuk namun tidak terbatas pada pertanian lahan 

kering, pertanian lahan basah, perkebunan, peternakan, 

penangkaran satwa, dan kegiatan di dalam serta sekitar hutan. 

Kegiatan tersebut mencakup berbagai aspek seperti usaha hulu, 

kegiatan tani, agroindustri, pemasaran, serta layanan pendukung. 

Berdasarkan penelitian Wulandari (2022) petani dapat 

dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu: 

1) Petani yang memiliki lahan usaha sendiri disebut petani 

pemilik penggarap, di mana status lahan yang dimilikinya 

disebut lahan milik. 

2) Petani penyewa merujuk pada petani yang menggarap tanah 

milik orang lain atau petani lain dalam konteks status sewa. 

3) Petani penyakap, atau penggarap, merupakan petani yang 

bekerja di atas tanah milik petani lain dengan sistem bagi 

hasil, di mana penyakap memberikan sebagian hasil kepada 

pemilik tanah, baik setengahnya atau sepertiganya, sesuai 

dengan hasil padi yang diperoleh dari lahan yang digarapnya. 

4) Petani penggadai adalah petani yang menggunakan tanah 

usaha tani milik orang lain dengan cara menggadaikannya. 

5) Buruh tani adalah petani yang bekerja di lahan usaha tani 

milik orang lain, baik pemilik lahan atau yang tidak memiliki 
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lahan sendiri, dan menerima upah sebagai imbalan atas 

pekerjaannya. 

Untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan 

beragam, pertanian sangatlah penting. Dengan memproduksi 

berbagai jenis makanan, pertanian memainkan peran penting 

dalam meningkatkan ketahanan pangan. Menurut Agungnoe, 

(2023) pertanian sangat penting dalam meningkatkan 

perekonomian Indonesia dan kemandirian pangan serta dengan 

menjadi amal shaleh untuk umat Islam ketika hasil pertanian 

tersebut digunakan dalam kebaikan seperti bersedekah  

(Yuliawati 2023). 

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong 

pertanian berkelanjutan dengan memberikan bantuan keuangan 

dan pengembangan teknologi. Selain itu, pengembangan 

teknologi pertanian sangat penting untuk meningkatkan 

produktivitas dan pendapatan petani. Selain itu, pemerintah juga 

harus membuat kebijakan yang melindungi lahan pertanian di 

wilayah yang dibatasi. Pertanian memainkan peran penting 

dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah dan 

kementerian pertanian harus berperan penting dalam melakukan 

revolusi baru di sektor pertanian  dengan menyandingkan atau 

memasuki dunia revolusi industri digital (Limanseto 2021). 
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b. Bertani Sehat 

Salah satu faktor kunci dalam menciptakan pertanian 

yang sehat adalah ketersediaan tanah yang memiliki kesehatan 

yang baik. Ini akan menghasilkan hasil pertanian yang sehat, 

yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesehatan 

manusia. Tanah yang dianggap sehat adalah tanah subur yang 

produktif, mampu mendukung pertumbuhan tanaman, dan 

bebas dari berbagai jenis pencemar. Oleh karena itu, keberadaan 

bahan organik memegang peranan penting dalam menyediakan 

nutrisi yang dibutuhkan tanaman dan menjaga struktur tanah 

agar tetap optimal (Wulandari, 2022). 

Salah satu aspek yang sangat penting dalam bidang 

pertanian dan berkontribusi secara signifikan pada 

keberhasilan pertanian dan kelestarian lingkungan adalah air. 

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-An’am/6:99 :  
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Terjemahnya: 

“Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya 
Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya 
Kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami 
mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang 
kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami 
menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan 
pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. 
Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.” (QS al-
An’am/6:99) (Kemenag, n.d.) 

Wahbah Az-Zuhaili dalam Kasuba et al., 2023 

menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan bahwa Allah swt 

telah menurunkan air hujan yang menyebabkan pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman. Melalui hujan, Allah menciptakan 

keragaman bentuk, variasi, ciri khas, dan buah pada tanaman. 

Menurutnya, pokok utama dalam ayat ini adalah sebagai 

renungan bagi manusia, untuk mempertimbangkan bagaimana 

buah dari pepohonan dan tanaman berkembang ketika berbuah, 

serta bagaimana kondisinya ketika buah tersebut telah 

mencapai kematangan dan kesempurnaan. Proses ini 

melibatkan perubahan dari keadaan kering menjadi dipenuhi 

dengan air, berkembang menjadi buah dan bunga. 

Dasar ajaran Islam menekankan perlunya peningkatan 

kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang dapat dilihat 

sebagai bukti hukum bertani sehat dari perspektif Islam. Berikut 

adalah beberapa contoh yang menggambarkan hubungan antara 
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mempraktikkan perilaku sehat dan prinsip-prinsip Islam 

(Jannah 2022): 

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama) 

Secara umum, agama adalah kepercayaan seseorang 

kepada tuhan. Secara khusus, agama adalah kumpulan akidah, 

hukum, ibadah, dan aturan yang dibuat oleh Allah swt. Dalam 

konsep bertani sehat Hifz al-Din diartikan sebagai teknik dalam 

bidang pertanian yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti 

memastikan kehalalan pada produk pertanian dan melibatkan 

kejujuran dalam aspek bisnis pertanian. 

2. Hifz -al-Nafs (Menjaga kesehatan dan Keselamatan) 

Dalam perspektif Islam, hukum bertani sehat dapat 

dilihat sebagai memelihara jiwa (hifz an-nafs), yang 

menunjukkan bahwa syariat Islam sangat menghargai jiwa 

seseorang, bukan hanya jiwa seorang muslim, tetapi jiwa semua 

manusia. Islam sangat menekankan kesehatan dan keselamatan 

diri. Untuk menjadi petani yang sehat, mereka harus melakukan 

hal-hal yang meminimalkan bahaya bagi kesehatan petani dan 

konsumen mereka, seperti menggunakan APD, menggunakan 

bahan-bahan alami, dan sanitasi yang baik.  
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3. Hifz al- aql (Memelihara Akal) 

Dalam syariat Islam, akal manusia sangat dihargai karena 

akal merupakan karunia dan anugerah dari Allah swt. Dengan 

adanya akal, manusia dapat berpikir, mengenal Allah swt, 

memahami alam semesta, dan merencanakan hidup mereka 

sendiri. Selain itu, agama Islam menghargai nilai orang yang 

terdidik dan memiliki pengetahuan. Dalam konsep bertani 

sehat, menjaga akal meliputi kesadaran mengenai pertanian 

yang berkelanjutan dan sehat seperti, pendidikan pertanian dan 

menghindari zat berbahaya yang dapat merusak akal dan 

kesehatan. 

4. Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan) 

Bertani sehat berarti memastikan bahwa lingkungan 

sehat dan aman untuk generasi mendatang. Bertani sehat dalam 

konteks Hifz al-Nasl termasuk dalam pertanian berkelanjutan 

(menjaga kelestarian dan kesuburan lingkungan) dan kesehatan 

reproduksi (tidak menggunakan bahan kimia yang dapat 

mempengaruhi kesehatan reproduksi dan keluarga). 

5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta) 

Pada dasarnya, harta adalah milik Allah swt. Namun, 

hukum Islam mengakui hak milik individu. Syariat Islam sangat 

menghargai harta milik seseorang. Memelihara harta berarti 
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mengatur transaksi manusia dengan cara yang adil, saling rela 

dan memberikan harta kepada orang yang mampu menjaganya 

dengan baik. Dalam konteks bertani sehat, Hifz al-Mal  diartikan 

memastikan kesejahteraan ekonomi petani dan mengelola 

sumber daya alam yang bijak bertujuan untuk memastikan 

keberlanjutan di masa depan. 

2. Prinsip-prinsip Bertani Sehat 

Prinsip-prinsip dari sistem pertanian yang sehat mencakup: 

(1) menghasilkan bahan makanan yang berkualitas tinggi tanpa 

kontaminasi yang berlebihan dengan bahan kimia atau polutan 

anorganik yang berbahaya, (2) meningkatkan dan mendukung siklus 

biologis dalam praktik pertanian dengan memanfaatkan mikroba, 

flora, dan fauna tanah, serta tanaman, (3) mengembalikan dan 

meningkatkan kesuburan tanah, (4) mengurangi tingkat polusi dan 

kerusakan tanah yang mungkin, dan (5) memanfaatkan dan 

menghasilkan produk pertanian yang terbuat dari bahan organik 

(Dwikora, 2013).  

Dalam agama islam, juga terdapat prinsip-prinsip bertani 

sehat diantaranya:  

a. Tauhid: untuk mengingatkan diri bahwa Allah swt adalah Tuhan 

yang satu dan tunggal, baca kalimat tauhid "Laa ilaaha illallah." 
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Hal ini membantu petani tetap fokus pada tujuan dan prinsip 

agama mereka saat berkebun (Pangestika 2023). 

b. Ibadah: bertani merupakan salah satu pekerjaan yang mulai. Hal 

ini dikarenakan hasil tanaman petani bukan hanya dirasakan 

untuk dirinya sendiri tetapi juga oleh makhluk-makhluk lainnya. 

Ketika hasil tanaman tersebut dimakan oleh makhluk lain seperti 

halnya burung dan sebagainya maka dianggap sebagai sedekah.  

c. Ikhlas: bertani dengan tulus dan tidak mengejar keuntungan 

finansial yang berlebihan. Kebutuhan pangan dan kesejahteraan 

masyarakat, serta menghindari keuntungan berlebihan, harus 

menjadi prioritas petani (Ansar et al. 2023). 

d. Ilmu Pengetahuan: petani harus memiliki pengetahuan pertanian 

yang luas, termasuk teknik pertanian yang berkelanjutan dan 

ramah lingkungan. Mereka mesti memiliki pemahaman yang kuat 

tentang cara bijak untuk mengelola sumber daya alam seperti 

tanah dan udara (Sari 2023). 

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Saat Bertani 

 Pertanian dianggap sebagai salah satu industri yang paling 

rentan bagi pekerja dari segala usia. Karena intensitas kerja yang tinggi, 

seperti bekerja dengan berbagai peralatan dan mesin, mengangkat 

beban berat, dan melakukan pekerjaan berulang, pekerja pertanian 

rentan terhadap kecelakaan dan penyakit  Musculoskeletal Disorders 

(MSDs) (International Organitation Labour, 2018) .  
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 Menurut Lelly (2016) jenis, bentuk, dan lingkungan tempat 

pekerjaan dilakukan sangat mempengaruhi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di sektor pertanian. Hal-hal yang dapat 

meningkatkan keselamatan kerja, seperti adanya elemen keamanan 

dan kesehatan kerja, adanya kesadaran akan pentingnya menjaga 

keamanan dan kesehatan kerja, dan ketelitian dalam bekerja. Di sektor 

pertanian, penggunaan mesin dan alat berat seperti traktor, mesin 

permanen, alat tanam, dan sebagainya merupakan sumber risiko 

cedera dan kecelakaan kerja yang fatal. Selain itu, pestisida dapat 

menyebabkan keracunan atau penyakit yang serius, serta debu, 

tumbuhan dan binatang dapat menyebabkan alergi dan penyakit 

pernafasan. Batasan iklim dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan merupakan faktor tambahan yang 

menyebabkan kecelakaan kerja pertanian. Petani cenderung bekerja 

terlalu cepat tanpa mempertimbangkan keselamatan diri mereka 

(Riswal, Mallapiang, and Multazam 2023). 

 Kurangnya kesadaran perilaku tentang penerapan keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3) sangat membahayakan keamanan petani. 

Salah satu cara untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja petani 

adalah dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti alas 

kaki, sarung tangan, masker, topi, baju lengan panjang dan celana 

panjang. APD dapat melindungi tubuh dari bahaya kecelakaan kerja 

dan mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi (Riswal et al. 
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2023). Karena, seperti yang dinyatakan dalam QS al-Baqarah/2: 195, 

menggunakan APD adalah tindakan yang selaras dalam dunia 

pekerjaan, sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

 “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan 
berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
baik.” (QS al-Baqarah/2: 195) 

 Ayat ini sebagai pengingat untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam 

kebinasaan. Hal ini dapat dipahami sebagai cara menjaga kesehatan dan 

keselamatan seseorang. Menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti 

alas kaki, sarung tangan, masker, topi, baju lengan panjang dan celana 

panjang adalah salah satu cara untuk menjaga keselamatan dan kesehatan 

kerja petani. APD dapat melindungi tubuh dari bahaya kecelakaan kerja 

dan mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi (Riswal et al., 2023). 

G. Keterkaitan Kecacingan dengan Petani 

 Penyakit cacingan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kualitas sumber daya manusia, menghambat pertumbuhan fisik, maupun 

produktivitas kerja (H. Ali et al., 2022). Infeksi kecacingan, juga dikenal 

sebagai cacing yang menyebar melalui tanah, merupakan masalah 

kesehatan yang sering diabaikan. Bukan hanya anak-anak yang paling 
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rentan terinfeksi kecacingan, tetapi juga orang-orang yang setiap hari 

bekerja berkontak langsung dengan tanah, seperti petani, pemulung, 

pengrajin tanah, dan tukang sampah (Prabandari et al., 2023). 

 Menurut Alamsyah et al., (2017) petani merupakan kelompok dewasa 

yang rentan terinfeksi kecacingan, hal ini disebabkan mereka selalu 

melakukan kontak langsung dengan tanah, mulai dari mencangkul, 

menanam, memupuk, membersihkan tanaman liar, dana memanen hasil. 

Tanah menjadi media bagi perkembangan nematoda usus untuk 

berkembang menjadi stadium infektif yang akhirnya siap ditularkan 

kepada manusia.  

 Infeksi nematoda usus pada petani dapat disebabkan karena minimnya 

penggunaan alat pelindung diri saat bekerja, yang mengakibatkan telur 

cacing yang berada di tanah dapat menempel pada kuku dan tertelan 

bersama makanan. Selain itu, infeksi secara aktif dapat terjadi akibat larva 

cacing menembus kulit yang berkontak langsung dengan tanah (Apsari et 

al., 2020).   
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.4 Kerangka Teori Sumber: Modifikasi Teori H.L Blum 
(1974), Folstein (1975), Lawrence Green (1980), dan Achmadi 

(2014) 

Teori simpul 
oleh Achamdi 
 

Kecacingan / Soil  
Transmitted 

Helminths (STH)  

Lingkungan 

Tinja yang 
mengandun
g telur/larva 
cacing tanah 

(simpul I) 

Personal Hygiene 

1. Kebiasaan mencuci tangan 
2. Kebiasaan memakai alas 

kaki 
3. Kebersihan kuku 
4. Kebiasaan kontak 

langsung dengan tanah 

Tanah  
(Sampul II) 

Jalur oral 
dan kulit 

Manusia  
(Sampul III) 

Karakteristik individu (umur 
dan jenis kelamin) 

Suhu dan kelembaban tanah 

Sanitasi lingkungan rumah 
1. Sarana pembuangan tinja  
2. Sarana air bersih 
3. Pembuangan air limbah 
4. Sarana tempat sampah 
5. Kondisi lantai rumah 

Fator 
Lingkugan 

Faktor 
manusia 

Presdisposing factor 
1. Pengetahuan  
2. Nilai 
3. Kepercayaan 
4. Persepsi 
5. Variabel 

Demografi 

Enabling  factor 
1. Ketersediaan fasilitas 
2. Keterjangkauan 

fasilitas 
3. Keterampilan petugas 
4. Komitmen 

pemerintah 

Reinforcing factor 
Sikap dan 

perilaku petugas 
kesehatan, 
keluarga, guru 
atau tokoh 
masyarakat 

H.L. Blum 

Lawrence 

Green 

Kognitif 
(MMSE) 

Teori Pengukuran 

Kognitif oleh 

Folstein  
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Keterangan:   

   = Variabel Independen 

 

 = Variabel Dependen 

 Gambar 2.5 Kerangka Konsep
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode analitik dan desain cross-sectional. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menentukan prevalensi infeksi Soil Transmitted 

Helminths dan mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor 

determinan dengan kejadian infeksi Soil Transmitted Helminths pada 

petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao tahun 2024. 

2. Lokasi Penelitian 

a. Penelitian dilakukan di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

dari bulan Februari hingga April. 

b. Pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Puskesmas 

Tamaona.  

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan (universal) dari suatu objek 

penelitian yang menjadi sumber perhatian serta menjadi sumber 

penelitian (Nurrahmah et al., 2021). Pada penelitian ini populasinya 

yaitu seluruh petani di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa berjumlah 1.437 orang. 
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2. Sampel 

Besar jumlah sampel ditentukan pada rumus binomunal 

proportions (proporsi binomial) atau rumus estimasi proporsi. Dalam 

penelitian ini telah diketahui besar populasi (N = 1.437), sehingga 

besar sampel dapat diketahui menggunakan rumus berikut: 

n = 
𝑍2𝑝(1−𝑝)𝑁

𝑑2(𝑁−1)+𝑍2𝑃(1−𝑃)
 

Keterangan : 

n = Besar sampel 

N = Besar populasi 

Z = Derajat kepercayaan (95% = 1,96)  

p = Proporsi prevalensi kejadian = 0,5 

d = Derajat kesalahan (10% = 0.1) (5% = 0,05) 

 Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel minimal yang 

dibutuhkan dalam penelitian adalah: 

a. Jika, d = 10% 

  n = 
(1,96)2 (0,5)(1−0,5) 1.437

(0,1)2(1.437−1)+(1,96)2 (0,5)(1−0,5)
 

     = 
1.380,0948

15,3204
 

     = 90 
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b. Jika, d = 5% 

  n = 
(1,96)2 (0,5)(1−0,5) 1.437

(0,05)2(1.437−1)+(1,96)2 (0,5)(1−0,5)
 

     = 
1.380,0948

4,5504
 

   = 303   

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka peneliti 

menetapkan jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 90 

petani sayur dengan menggunakan derajat kesalahan 10%. 

3. Teknik Sampling 

Sampling adalah proses dalam penyeleksian dari populasi untuk 

dapat mewakili populasi. Teknik sampling adalah metode yang 

diterapkan dalam pengambilan sampel untuk memastikan 

mendapatkan sampel yang sesuai dengan seluruh subjek penelitian. 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik purposive sampling, di mana 

penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti. Sampel 

diambil secara kriteria inklusi dan eksklusi yaitu sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

1) Bersedia menjadi responden penelitian 

2) Bersedia untuk diambil fesesnya 

3) Tidak pernah mengkonsumsi obat cacing selama 6 bulan 

terakhir 
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Dalam penentuan jumlah sampel petani sayur di setiap 

kelompok dilakukan secara proporsional, dengan menggunakan 

rumus proportional yaitu: 

n1 = 
𝑁1

𝑁
 × 𝑛 

 

Keterangan: 

n1  = Jumlah sampel menurut stratum 

n  = Jumlah sampel seluruhnya 

N1 = Jumlah populasi menurut stratum 

N  = Jumlah populasi  

a. Dusun Bontona (n1)  = 
249

1.437
 × 90 = 16 

b. Dusun Bontolebang (n2) = 
246

1.437
 × 90 = 15 

c. Dusun Kanreapia (n3)  = 
124

1.437
 × 90 = 8 

d. Dusun Halahalaya (n4)  = 
198

1.437
 × 90 = 12 

e. Dusun Balang Lohe (n5) = 
176

1.437
 × 90 = 11 

f. Dusun Parang Boddong (n6) = 
193

1.437
 × 90 = 12 

g. Dusun Silanggaya (n7)  = 
251

1.437
 × 90 = 16 
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Tabel 3.1  
Jumlah Pengambilan Sampel Secara Proporsional untuk Petani 

Sayur dari Setiap Dusun di Desa Kanreapia Kecamatan  
Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

No. Nama Dusun Petani Sayur (Orang) Sampel (Orang) 
1. Bontona 249 16 
2. Bontolebang 246 15 
3. Kanreapia 124 8 
4. Halahalaya 198 12 
5. Balahang Lohe 176 11 
6. Parang Boddong 193 12 
7. Silanggaya 251 16 

Jumlah 1.437 90 

Sumber : Data Primer Tahun 2023 

Oleh karena itu, jumlah sampel yang akan diambil dari populasi 

petani sayur tersebut adalah sebanyak 90. 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada saat di 

lapangan.  

a. Wawancara : menggunakan kuesioner tentang karakteristik 

responden dan variabel pengetahuan, sikap, tindakan, personal 

hygiene (pemakaian alas kaki, kebiasaan mencuci tangan, 

kebersihan kuku, dan kebiasaan menggunakan sarung tangan). 

b. Pemeriksaan Laboratorium : Dilakukan pemeriksaan feses di 

Laboratorium Puskesmas Tamaona. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara sengaja dari 

sumber yang beragam, seperti jurnal, data puskesmas, dan 

penelusuran internet yang relevan. 

D. Instrumen Penelitian 

1. Kuesioner 

Peneliti menggunakan kuesioner yang terdiri dari serangkaian 

pertanyaan yang diajukan kepada petani. Pertanyaan tersebut 

dibacakan oleh peneliti tentang identitas responden, pengetahuan , 

sikap, tindakan, dan personal hygiene (pemakaian alas kaki, kebiasaan 

mencuci tangan, kebersihan kuku, dan penggunaan sarung tangan). 

a. Kuesioner Pengetahuan  

 Kuesioner pengetahuan dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengukur tingkat pengetahuan responden terkait soil 

transmitted helminths yaitu sumber kecacingan, jenis cacing 

STH, penyebab atau mekanisme penularan dan pencegahan 

serta gejala/tanda-tanda penyakit cacingan.  

 Alat ukur ini terdiri dari 11 item yang disertai pilihan 

jawaban Ya dan Tidak. Skoring untuk item kuesioner 

pengetahuan adalah skor 2 untuk jawaban Ya dan skor  1 untuk 

jawaban Tidak. 
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b. Kuesioner Sikap 

 Kuesioner sikap dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur sikap atau perasaan responden mengenai bagaimana 

cara pemeliharaan kesehatan baik dirinya sendiri maupun 

lingkungan sekitarnya  terkait infeksi soil transmitted helminths. 

 Alat ukur ini terdiri dari 9 item yang disertai pilihan 

jawaban Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju. Skoring untuk item 

dengan kalimat positif (favorable) adalah skor 3 untuk jawaban 

Setuju, skor 2 untuk jawaban Ragu-ragu, dan skor 1 untuk 

jawaban Tidak Setuju. Sedangkan skoring untuk item dengan 

kalimat negatif (unfavorable) adalah 1 untuk jawaban Setuju, 

skor 2 untuk jawaban Ragu-ragu, dan skor 3 untuk Jawaban 

Tidak Setuju. 

c. Kuesioner Tindakan 

 Kuesioner Tindakan dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengukur perilaku atau tindakan responden mengenai 

bagaimana cara pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit 

dan penyembuhan infeksi soil transmitted helminths. 

 Alat ukur ini terdiri dari 8 item yang disertai pilihan 

jawaban Selalu, Sering, Jarang, dan Tidak Pernah. Skoring untuk 

item kuesioner tindakan adalah skor 4 untuk jawaban Selalu, 

skor 3 untuk jawaban Sering, skor 2 untuk jawaban Jarang dan 

skor  1 untuk jawaban Tidak Pernah. 
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d. Personal Hygiene  

1) Kebiasaan Menggunakan Alas Kaki 

 Kuesioner penggunaan alas kaki dalam penelitian 

mengkaji kebiasaan responden memakai alas kaki dan jenis 

alas kaki yang digunakan pada saat bertani. 

2) Kebiasaan Mencuci Tangan 

 Kuesioner kebiasaan mencuci tangan dalam penelitian 

ini mengkaji kebiasaan responden mencuci tangan dengan air 

mengalir dan sabun. Alat ukur ini terdiri dari 3 item yang 

disertai pilihan jawaban Ya dan Tidak. Skoring untuk item 

kuesioner kebiasaan mencuci tangan adalah skor 2 untuk 

jawaban Ya dan skor  1 untuk jawaban Tidak. 

3) Kebersihan Kuku 

 Kuesioner kebersihan kuku mengkaji kebiasaan 

responden membersihkan atau memotong kuku dalam satu 

bulan terakhir. 

4) Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan 

 Kuesioner kebiasaan menggunakan sarung tangan 

mengkaji kebiasaan responden memakai sarung tangan pada 

saat bertani, jenis sarung tangan yang digunakan, serta 

pencucian sarung tangan setelah dipakai. 
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2. Uji Laboratorium menggunakan Metode Kato Katz 

Metode kato katz merupakan metode pemeriksaan kecacingan 

dengan menggunakan sampel feses. Metode ini direkomendasikan 

oleh WHO untuk pemeriksaan  infeksi Soil Transmitted Helminths 

(STH) dan menjadi baku emas dalam pemeriksaan infeksi kecacingan 

(Sofia, 2017). Berikut mekanisme pemeriksaan telur cacing pada feses 

menggunakan metode Kato Katz (Muslimah, 2017). 

a. Alat  

 Alat ukur tinja yang terbuat dari karton tebal dengan 

lubang yang dilubangi untuk mengukur tinja yang akan 

diperiksa, pot feses, mikroskop, slide atau gelas objek, kertas 

cellophane yang direndam dalam larutan kato, kawat kasa halus 

berukuran 2x2 cm untuk menyaring tinja, dan tusuk gigi untuk 

mengambil tinja. 

b. Bahan 

  Reagensia Kato-Katz dengan komposisi, 100 m glycerol, 

100 ml air suling, dan 1 ml malachite green 3%) dan formalin 5-

10%. 

c. Prosedur Kerja 

1) Alokasi subjek  

2) Cara penelitian :  
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1. Menggunakan kuesioner untuk mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada petani sayur terkait infeksi soil-

transmitted helminths. 

2. Pencatatan identitas pada responden yang memenuhi 

kriteria sampel dengan memberikan penjelasan lengkap 

(informed consent).  

3. Pengambilan sampel feses dibawah dan diperiksa di 

laboratorium dengan metode Kato-Katz.  

4. Pengumpulan specimen:  

  Menggunakan pot plastik yang tertutup rapat dan 

bersih untuk mengumpulkan feses. Pot feses diberi kode 

sesuai dengan identitas pekerja. Isian feses sekitar 100 

mg (ukuran kelereng atau ibu jari tangan). Pemeriksaan 

spesimen harus dilakukan pada hari yang sama untuk 

mencegah kerusakan atau penetasan telur cacing. Jika 

tidak memungkinkan untuk dilakukan pada hari yang 

sama, maka feses harus diberi formalin 5-10% hingga 

terendam. 

5. Pemeriksaan specimen  

  Pemeriksaan telur cacing nematoda usus 

dilakukan dengan menggunakan sampel feses dan 

metode Kato-Katz, yang melibatkan beberapa langkah 

berikut:.  
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a) Feses ditempatkan di atas kertas serap dan ditekan 

untuk mendapatkan sampel yang lebih homogen. 

b) Feses yang telah ditekan diambil menggunakan 

spatula melalui kawat kasa. 

c) Sampel feses tersebut kemudian dipindahkan ke 

lubang di tengah karton yang diletakkan di atas 

kaca objek. 

d) Setelah feses masuk ke dalam lubang, sampel 

dengan berat rata-rata 41,7 mg ditutup dengan 

kertas. Karton kemudian diangkat dengan hati-hati 

dan sampel feses diletakkan di atas kaca objek, 

kemudian ditutup kembali dengan kertas. 

e) Sampel ditekan dari atas untuk meratakan feses 

dan kemudian diperiksa di bawah mikroskop. 

Semua telur cacing yang terlihat di seluruh 

lapangan pandang dihitung. 
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E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk menilai kemampuan alat ukur 

dalam mengukur target yang diinginkan. Tujuan dari uji validitas 

adalah untuk mengevaluasi isi dan kegunaan dari instrumen 

penelitian, seperti kuesioner. Selain itu, uji validitas juga bertujuan 

untuk menilai seberapa akurat alat ukur tersebut dalam menjalankan 

fungsinya dan memastikan bahwa alat ukur tersebut sudah tepat 

dalam mengukur apa yang seharusnya diukur (Darma, 2021). 

 Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi ketepatan dan 

kesesuaian instrumen pengukuran untuk mengukur nilai yang 

dimaksud. Dalam uji ini, semua item pertanyaan diuji terhadap 

variabel yang relevan. Validitas diuji dengan menghitung korelasi 

Pearson antara skor dari setiap item pertanyaan dan skor total atau 

skala total dari instrumen tersebut. Ketentuan uji validitas kuesioner 

item pertanyaan adalah sebagai berikut: 

a. Jika pearson correlation skor total menunjukkan  Rhitung < Rtabel 

atau Rhitung < p = 0,05 maka instrumen atau item pertanyaan tidak 

valid. 

b. Jika pearson correlation skor total menunjukkan  Rhitung  ≥ Rtabel 

atau Rhitung ≥ p = 0,05 maka instrumen atau item pertanyaan valid.  
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Apabila terdapat item pertanyaan yang tidak valid, maka akan di 

drop out atau dikeluarkan dari analisis data.  Item-item pertanyaan 

tersebut telah terwakili oleh item pertanyaan lainnya yang valid. 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah suatu uji yang mengukur variabel yang 

digunakan melalui pertanyaan / pernyataan yang akan digunakan. Uji 

reliabilitas dilakukan untuk membandingkan nilai Cronbach’s alpha 

dengan tingkat/ taraf signifikan yang digunakan (Darma, 2021). 

 Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui derajat kepercayaan 

(reliabilitas) instrumen yang digunakan sehingga dapat diketahui 

seberapa andal alat ukur tersebut dapat diandalkan dan seberapa 

konsisten hasil pengukuran yang dihasilkan. Pengujian reliabilitas 

dapat menggunakan indicator cronbach alpha.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

Statistical for Social Science (SPSS) dalam mengolah data primer yang 

dikumpulkan pada proses penelitian. Pengolahan data dilakukan 

secara sistematik, dan melalui tahapan sebagai berikut. 

a. Editing (Penyuntingan Data) 

 Editing dalam proses pengolahan data adalah suatu prose 

memeriksa kelengkapan terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan. Tahapan ini bertujuan untuk mengeliminasi 
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kesalahan-kesalahan yang terdapat pada proses pengumpulan data 

yang diperoleh dari lapangan.  

b. Coding (Pengkodean) 

 Proses coding dilakukan agar mempermudah pada proses 

pengolahan data dengan memberikan kode pada jawaban setiap 

responden.  

c. Entry data (Memasukan Data) 

 Memasukkan data yang telah diberi kode untuk dianalisis dalam 

SPSS pada komuputer. 

d. Cleaning (Membersihkan Data) 

 Proses cleaning pada pengolahan data dilakukan dengan 

pengecekan kembali atau pembersihan data dari kesalahan-

kesalahan selama proses penginputan data.  

e. Tabulasi 

 Memasukkan data dalam bentuk tabel yang telah diberikan 

kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. 

2. Teknik Analisis Data  

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan aplikasi Statistical for Social Science (SPSS), dengan 

menggunakan analisis univariat dan bivariat.  
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a. Analisis univariat  

  Analisis univariat bertujuan untuk memberikan 

informasi (persentase) pada masing-masing variabel penelitian. 

Data yang diperoleh diolah secara deskriptif dalam bentuk 

distribusi frekuensi sehingga persentase dan jumlah variabel 

dapat diketahui.  

b. Analisis bivariat 

  Analisis bivariat dilaksanakan dengan tujuan 

mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi 

penularan infeksi STH. Uji alternatif chi-square (uji x²) adalah 

metode pengujian yang dipilih untuk digunakan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Kanreapia 

Desa Kanreapia   secara umum mempunyai letak geologis berupa 

daerah daratan dan perumahan rakyat, pertanian, serta hutan. Selain 

itu, kondisi alam Desa Kanreapia merupakan daerah pegunungan, 

dengan panorama alam serta suhu yang dingin. Oleh karena itu, Desa 

Kanreapia sangat cocok sebagai tempat bagi orang yang memiliki hobi 

outbound serta  sebagai tempat beristirahat  atau tempat untuk 

memulihkan kesehatan. 

 Di Desa kanreapia secara umum memiliki kondisi tanah yang 

gembur dan subur sehingga sangat cocok untuk tanaman hortikultura 

maupun tanaman jangka panjang, serta sangat cocok untuk peternakan 

(penggemukan sapi). 

2. Kondisi Umum Desa 

  Desa Kanreapia secara geografis berada di ketinggian antara 

800-1050 dpl (diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan 

rata-rata dalam pertahun antara 150 hari s/d 200 hari, serta suhu rata-

rata pertahun adalah 15 s/d 27 °C. 
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Secara administrasi Desa Kanreapia terletak di Wilayah 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Wilayah Desa Kanreapia 

secara administrasi dibatasi oleh wilayah Kabupaten dan Kecamatan 

serta  Desa tetangga. 

Secara administratif, wilayah Desa Kanreapia memiliki batas 

antara lain: Disebelah Utara, berbatasan dengan Desa Tonasa; 

Disebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; Di 

Sebelah Barat, berbatasan dengan Tinggimoncong; Disebelah Timur, 

berbatasan dengan Desa Bolaromang. 

Jarak pusat desa dengan ibu kota Kecamatan Tombolo Pao yang 

dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 14 km. 

Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota Kabupaten Gowa yang 

dapat ditempuh kurang lebih 84 km. Dan jarak pusat desa dengan ibu 

kota Provinsi yang dapat ditempuh sekitar 94 km. 

Secara administratif Desa Kanreapia berada dalam Kecamatan 

Tombolo Pao, yang terbagi dalam 7 Dusun, dengan luas Wilayah sekitar 

17,75 Km Persegi  terdiri dari: 
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Tabel 4.1 
Sarana dan Prasarana Desa 

No. Sarana/Prasarana Luas Wilayah 
1. Persawahan 153 ha (8,6%) 
2. Sawah Tadah Hujan 34 ha (1,9%) 
3. Lahan Perusahaan/ HGU 120 ha (6,8%) 
4. Jalan Raya 13,6% ha (0,8%) 
5. Perumahan, Kantor, dan kebun 1.304,2 ha (73,5%) 
6. Pasar dan Terminal 1,5 ha (0,1%) 
7. Bukit, Hutan Rakyat dan 

Tegalan, 
135 ha (7,6%) 

8. Sungai Sempadan dan dam 
Pengendali 

1,7 ha (0,1%) 

9. Tempat Pemakaman Umum 3,5 ha (0,2%) 
10. Lapangan Olahraga 2,5 ha (0,1%) 

Jumlah 1.775 ha (100%) 
Sumber Data Profil Desa Tahun 2024 

Tabel 4.2 
Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) per Dusun 
Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa 
No. Nama Dusun Jumlah RW Jumlah RW 
1. Bontona 2 4 
2. Bontolebang 3 6 
3. Kanreapia 2 5 
4. Halahalaya 2 5 
5. Balahang Lohe 2 4 
6. Parang 

Boddong 
3 6 

7. Silanggaya 3 4 
Jumlah 17 34 

  Sumber: Data Profil Desa Tahun 2024 
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B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik Petani Sayur 

1) Usia 

Tabel 4.3 
Distribusi Karakteristik Petani Sayur Berdasarkan Usia di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa  
Tahun 2024 

Usia n  (%) 
< 43 44 48,9 
≥ 43 46 51,1 

Total 90 100 
Sumber: Data Primer 2024  

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini berusia ≥ 43 sebanyak 46 orang 

(51,1%), dan minoritas responden yaitu berusia < 43 sebanyak 44 

orang (48,9%). 

2) Jenis Kelamin 

Tabel 4.4 
Distribusi Karakteristik Petani Sayur  Berdasarkan Jenis Kelamin 

di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 
 Kabupaten Gowa Tahun 2024 

Jenis Kelamin n (%) 
Laki-laki 44 48,9 

Perempuan 46 51,1 
Total 90 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini adalah perempuan sebanyak 46 

orang (51,1%), sedangkan laki-laki sebanyak 44 orang (48,7%). 
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3) Pendidikan Terakhir 
Tabel 4.5 

Distribusi Karakteristik Petani Sayur Berdasarkan Pendidikan 
Terakhir di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao  

Kabupaten Gowa Tahun 2024 
Pendidikan Terakhir n  (%) 

Tidak Sekolah 15 16,7 
Tidak Tamat Sekolah 12 13,3 

SD/MI 30 33,3 
SMP/MTS 17 18,9 

SMA/SMK/MAN 12 13,3 
S1 1 1,1 

Total 90 100 
Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar 

tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini adalah tamat SD/MI 

sebanyak 30 orang (33,3%), tamat SMP/MTS sebanyak 17 orang 

(18,9%), tidak sekolah sebanyak 15 orang (16,7%), Tidak tamat 

sekolah dan tamat SMA/SMK/MAN masing-masing sebanyak 12 orang 

(13,3%), dan S1 sebanyak 1 orang (1,1%).   

4) Jumlah Pengambilan Sampel di setiap Dusun Desa Kanreapia 
Tabel 4.6 

Distribusi Pengambilan Sampel di setiap Dusun Desa Kanreapia 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 

Alamat (Dusun) n  (%) 
Bontona 16 17,8 

Bontolebang 15 16,7 
Kanreapia 8 8,9 
Halahalaya 12 13,3 

Balahang Lohe 9 12,2 
Parang Boddong 12 13,3 

Silanggaya 16 17,8 
Total 90 100 

  Sumber: Data Primer 2024  
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  Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar 

sampel pada penelitian ini yaitu dari Dusun Bontona dan Dusun 

Silanggaya masing-masing sebanyak 16 orang (17,8%), Dusun 

Bontolebang 15 orang (16,7%), Dusun Halahalaya dan Dusun Parang 

Boddong masing-masing 12 orang (13,3%), Dusun Balahang Lohe 9 

orang (12,2%), dan Dusun Kanreapia 8 orang (8,9%). 

5) Status Infeksi Soil Transmitted Helminths (STH) 
Tabel 4.7 

Distribusi Infeksi Soil Transmitted Helminths (STH) pada Petani 
Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao  

Kabupaten Gowa Tahun 2024 
Infeksi STH n  (%) 

Terinfeksi STH 6 6,7 
Tidak Terinfeksi STH 84 93,3 

Total 90 100 
Sumber: Data Primer 2024  

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa kejadian infeksi STH 

(kecacingan) secara umum pada 90 petani sayur dimana positif 

terinfeksi STH sebanyak 6 orang (6,7%) dengan jenis cacing Ascaris 

Lumbricoides dan negatif terinfeksi STH sebanyak 84 orang (93,3%).  

b. Variabel Penelitian 

1) Pengetahuan  

Tabel 4.8 
Distribusi Pengetahuan pada Petani Sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 
Pengetahuan n (%) 

Baik 32 35,6 

Kurang 58 64,4 

Total 90 100 

Sumber: Data Primer 2024  
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Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 90 petani sayur di 

Desa Kanreapia terdapat pengetahuan petani yang baik sebanyak 58 

orang (64,4%) dan pengetahuan kurang sebanyak 32 orang (35,6%). 

2) Sikap 
Tabel 4.9 

Distribusi Sikap pada Petani Sayur di Desa Kanreapia  
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 

Sikap n  (%) 
Positif 58 64,4 
Negatif 32 35,6 
Total 90 100 

Sumber: Data Primer 2024  

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden mempunyai sikap positif yaitu 58 orang (64,4%) dan yang 

mempunyai sikap negatif sebanyak 32 orang (35,6%). 

3) Tindakan 

Tabel 4.10 
Distribusi Tindakan pada Petani Sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 
Tindakan n (%) 

Baik 58 64,4 
Kurang 32 35,6 
Total 90 100 

Sumber: Data Primer 2024  

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki tindakan yang baik sebanyak 58 orang (64,4%) 

dan tindakan dengan kategori kurang sebanyak 32 orang (35,6%). 
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4) Pemakaian Alas Kaki 

Tabel 4.11 
Distribusi Pemakaian Alas Kaki pada Saat Bertani dalam Satu 

Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 

Pemakaian Alas Kaki n (%) 
Memakai Alas Kaki 76 84,4 

Tidak Memakai Alas Kaki 14 15,6 
Total 90 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 90 responden 

dalam penelitian ini umumnya menggunakan alas kaki saat bertani 

dalam satu bulan terakhir yaitu sebanyak 76 orang (15,6%) dan yang 

tidak memakai alas kaki sebanyak 14 orang (15,6%). 

Tabel 4.12 
Distribusi Jenis Alas Kaki pada Saat Bertani Dalam Satu Bulan 

Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 

Jenis Alas Kaki n (%) 
Sepatu Bot 67 88,12 
Sendal Jepit 9 11,8 

Total 76 100 
Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa dari 76 

responden dalam penelitian ini yang memakai alas kaki saat bertani 

dalam satu bulan terakhir sebagian besar menggunakan sepatu bot 

sebanyak 67 orang (88,12%) dan menggunakan sendal jepit 

sebanyak 9 orang (11,8%). 
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5) Kebiasaan Mencuci Tangan 

Tabel 4.13 
Distribusi Kebiasaan Mencuci Tangan dalam Satu Bulan 

Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 

Kebiasaan Mencuci 
Tangan 

n (%) 

Mencuci Tangan 50 55,6 
Tidak Mencuci Tangan 40 44,4 

Total 90 100 
Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden mencuci tangan sebelum makan dengan air 

mengalir dan memakai sabun dalam satu bulan terakhir yaitu 

sebanyak 50 orang (55.6%) dan yang tidak mencuci tangan 

sebanyak 40 orang (44.4%).  

6) Kebersihan Kuku 

Tabel 4.14 
Distribusi Kebersihan Kuku Dalam Satu Bulan Terakhir pada 

Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 
Kabupaten Gowa Tahun 2024 

Kebersihan Kuku n (%) 
Bersih 49 54,4 
Kotor 41 45,6 
Total 90 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki kuku yang bersih dalam satu bulan terakhir 

sebanyak 49 orang (54,4%) dan kuku yang kotor sebanyak 41 orang 

(45,6%). 
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7) Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan 
Tabel 4.15 

Distribusi Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan pada Saat 
Bertani Dalam Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa  
Tahun 2024 

Penggunaan Sarung Tangan n (%) 
Memakai Sarung Tangan 54 40 

Tidak Memakai Sarung Tangan 36 60 
Total 90 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menggunakan sarung tangan saat bertani dalam 

satu bulan terakhir yaitu sebanyak 54 responden (60%), 

sementara 36 responden (40%) tidak menggunakan sarung 

tangan. 

Tabel 4.16 
Distribusi Jenis Sarung Tangan yang diPakai dalam Satu 
Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 
Jenis Sarung Tangan n (%) 

Kos 44 81.4 
Kain Biasa  5 9.3 

Lainnya (Karet) 5 9.3 
Total 54 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa dari 54 

responden yang memakai kos tangan pada saat bertani dalam satu 

bulan terakhir  sebagian besar menggunakan jenis sarung tangan 

kos sebanyak 44 orang (81.4%) dan jenis kos tangan kain biasa dan 

karet masing-masing sebanyak 5 orang (9.3%). 
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Tabel 4.17 
Distribusi Pencucian  Sarung Tangan yang diPakai dalam 

Satu Bulan Terakhir pada Petani Sayur di Desa Kanreapia 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 

Pencucian Sarung Tangan n (%) 
Ya 29 53,7 

Tidak  25 46,3 
Total 54 100 

Sumber: Data Primer 2024  

Berdasarkan tabel 4.17 di atas menunjukan bahwa dari 54 

responden yang memakai kos tangan pada saat bertani dalam 

satu bulan terakhir sebagian besar selalu mencuci sarung 

tangannya setelah dipakai sebanyak 29 orang (53.7%) dan yang 

tidak mencuci sarung tangannya sebanyak 25 orang (46.3%). 

2. Analisis Bivariat 

a. Pengetahuan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi Soil 

Transmitted Helminths (STH) 

Tabel 4.18 
Hubungan Pengetahuan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi Soil 

Transmitted Helminths (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 

 
Pengetahuan 

Soil Transmitted Helminths  
Total 

 
p-

value 
Tidak 

Terinfeksi STH 
Terinfeksi 

STH 
n % n % N % 

Baik 53 54,1 5 3,9 45 100  
0,416 Kurang 31 29,9 1 2,1 45 100 

Total 84 84 6 6 90 100 
Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.18 diketahui bahwa, petani yang berpengetahuan 

baik yang tidak terinfeksi STH sebanyak 53 orang (54,1%) dan yang 

terinfeksi STH sebanyak 5 orang (3,9%), sedangkan petani yang 
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berpengetahuan kurang yang tidak terinfeksi STH sebanyak 31 orang 

(29,9%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 1 orang (2,1%). 

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai p-value 

sebesar 0,416 (> 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan 

kejadian infeksi soil transmitted helminths pada petani sayur di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.  

b. Sikap Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi Soil Transmitted 

Helminths (STH) 

Tabel 4.19 
Hubungan Sikap Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi Soil 
Transmitted Helminths (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 
 

Sikap 
Soil Transmitted Helminths   

Total 
 

p-
value 

Tidak 
Terinfeksi STH 

Terinfeksi 
STH 

n % n % N % 
Positif 55 54,1 3 3,9 58 100  

0,662 Negatif 29 29,9 3 2,1 32 100 
Total 84 84,0 6 6,0 90 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.19 diketahui bahwa, petani yang bersikap positif 

yang tidak terinfeksi STH sebanyak 55 orang (54,1%) dan yang terinfeksi 

STH sebanyak 3 orang (3,9%), sedangkan petani yang bersikap negatif 

yang tidak terinfeksi STH sebanyak 29 orang (29,9%) dan yang terinfeksi 

STH sebanyak 3 orang (2,1%). 
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Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai p-value 

sebesar 0,662 (> 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara sikap dengan kejadian 

infeksi soil transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.  

c. Tindakan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi Soil Transmitted 

Helminths (STH) 

Tabel 4.20 
Hubungan Tindakan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi Soil 

Transmitted Helminths (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 

 
Tindakan 

Soil Transmitted Helminths  
Total 

 
p-

value 
Tidak 

Terinfeksi STH 
Terinfeksi 

STH 
n % n % N % 

Baik 52 54,1 6 3,9 58 100  
0,085 Buruk 32 29,9 0 2,1 32 100 

Total 84 84 6 39 90 100 
Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa, petani yang memiliki 

tindakan baik yang tidak terinfeksi STH sebanyak 52 orang (54,1%) dan 

yang terinfeksi STH sebanyak 6 orang (3,9%), sedangkan petani yang 

bersikap negatif yang tidak terinfeksi STH sebanyak 32 orang (29,9%). 

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai p-value 

sebesar 0,085 (> 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara tindakan dengan kejadian 

infeksi soil transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.  
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d. Pemakaian Alas Kaki Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi Soil 

Transmitted Helminths (STH) 

Tabel 4.21 
Hubungan Pemakaian Alas Kaki saat Bertani pada Petani Sayur 

terhadap Kejadian Infeksi Soil Transmitted Helminths (STH) di Desa 
Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa  

Tahun 2024 
 

Pemakaian Alas Kaki 
Soil Transmitted Helminths  

Total 
 

p-
value 

Tidak  
Terinfeksi STH 

Terinfeksi 
STH 

n % n % N % 
Memakai Alas kaki 70 70.9 6 5.1 76 100  

0,585 Tidak Memakai Alas Kaki 14 13.1 0 0.9 14 100 
Total 84 84 6 6.0 90 100 

Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa, petani yang memakai alas 

kaki pada saat bertani yang tidak terinfeksi STH sebanyak 70 orang 

(70.9%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 6 orang (5.1%), sedangkan 

petani yang tidak memakai alas kaki saat bertani dan tidak terinfeksi STH 

sebanyak 14 orang (13.1%). 

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai p-value 

sebesar 0,585 (> 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan alas kaki 

dengan kejadian infeksi soil transmitted helminths pada petani sayur di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.   
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e. Kebiasaan Mencuci Tangan Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi 

Soil Transmitted Helminths (STH) 

Tabel 4.22 
Hubungan Kebiasaan Mencuci Tangan terhadap Kejadian Infeksi 
Soil Transmitted Helminths (STH) Kanreapia Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 
 

Kebiasaan Mencuci 
Tangan  

Soil Transmitted Helminths  
Total 

 
p-

value 
Tidak 

Terinfeksi STH 
Terinfeksi 

STH 
n % n % N % 

Mencuci Tangan 49 46,7 1 3,3 50 100  
0,085 Tidak Mencuci Tangan 35 37,3 5 2,7 40 100 

Total 84 84 6 6 90 100 
Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.22 diketahui bahwa, petani yang mencuci tangan  

sebelum makan yang tidak terinfeksi STH sebanyak 42 orang (46,7%) dan 

yang terinfeksi STH sebanyak 1 orang (3,3%), sedangkan petani yang tidak 

mencuci tangan sebelum makan yang tidak terinfeksi STH sebanyak 35 

orang (37,3%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 5 orang (2,7%). 

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai p-value sebesar 

0,085 (> 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menyatakan bahwa 

tidak ada hubungan antara mencuci tangan  dengan kejadian infeksi soil 

transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa.  
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f. Kebersihan Kuku Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi Soil 

Transmitted Helminths (STH) 

Tabel 4.23 
Hubungan Kebersihan Kuku Petani Sayur terhadap Kejadian Infeksi 

Soil Transmitted Helminths (STH) di Desa Kanreapia Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024 

 
Kebersihan 

Kuku 

Soil Transmitted Helminths   
Total 

 
p-

value 
Tidak 

Terinfeksi STH 
Terinfeksi 

STH 
n % n % N % 

Bersih 45 45,7 4 3,3 49 100  
0,685 Kotor 39 38,3 2 2,7 41 100 

Total 84 84 6 6 90 100 
Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.23 diketahui bahwa, petani yang memiliki kuku 

bersih yang tidak terinfeksi STH sebanyak 45 orang (45,7%) dan yang 

terinfeksi STH sebanyak 4 orang (4,3%), sedangkan petani yang memiliki 

kuku kotor yang tidak terinfeksi STH sebanyak 39 orang (38,3%) dan yang 

terinfeksi STH sebanyak 2 orang (2,7%) 

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai p -value 

sebesar 0,685 (> 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menyatakan 

bahwa tidak ada hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian infeksi 

soil transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa.  
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g. Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan Petani Sayur terhadap 

Kejadian Infeksi Soil Transmitted Helminths (STH) 

Tabel 4.24 
Hubungan Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan Petani Sayur 

terhadap Kejadian Infeksi Soil Transmitted Helminths di  
Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa  

Tahun 2024 

Kebiasaan 
Menggunakan 
Sarung Tangan 

Soil Transmitted Helminths  
Total 

 
p-

value 
Tidak 

Terinfeksi STH 
Terinfeksi 

STH 
n % n % N % 

Memakai  50 50,4 4 3,6 54 100  
1.000 Tidak Memakai  34 33,6 2 2,4 36 100 

Total 84 84 6 6 90 100 
Sumber: Data Primer 2024 

Berdasarkan tabel 4.24 diketahui bahwa, petani yang menggunakan 

sarung tangan pada saat bertani yang tidak terinfeksi STH sebanyak 50 

orang (50,4%) dan yang terinfeksi STH sebanyak 4 orang (3,6%), 

sedangkan petani yang tidak menggunakan sarung tangan pada saat 

bertani yang tidak terinfeksi STH sebanyak 34 orang (5,6%) dan yang 

terinfeksi STH sebanyak 2 orang (2,4%) 

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai p-value 

sebesar 1.000 (> 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan sarung 

tangan pada saat bertani dengan kejadian infeksi soil transmitted 

helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa.   
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C. Pembahasan 

1. Prevalensi Kejadian Infeksi Soil Transmitted Helminths pada 

Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa  

Berdasarkan hasil penelitian dari 90 responden terpilih sebagai 

sampel penelitian terdapat persentase prevalensi infeksi Soil 

Transmitted Helminths (kecacingan)sebesar 6,7% (tabel 4.7), hasil ini 

berdasarkan pemeriksaan mikroskopis terhadap feses 6 sampel petani 

sayur di Desa Kanreapia.   

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prabandari et al., (2023) 

yang menunjukkan bahwa dari 31 sampel yang diperiksa ditemukan 

satu sampel yang terinfeksi kecacingan.  Bila dibandingkan hasil 

penelitian sebelumnya, prevalensi tersebut tergolong rendah. Angka 

kejadian yang rendah ini kemungkinan disebabkan oleh pengetahuan, 

sikap, tindakan, dan personal hygiene di daerah penelitian yang lebih 

baik. 

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa, angka ini lebih 

rendah daripada angka nasional kecacingan, yang maksimal mencapai 

10%. Berdasarkan identifikasi morfologis, telur yang ditemukan dalam 

sampel feses adalah telur Ascaris Lumbricoides (cacing gelang).  

Ascaris Lumbricoides adalah jenis cacing yang sangat cocok dengan 

daerah tropis seperti Desa Kanreapia. Tanah yang subur, lembab, dan 
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teduh adalah tempat yang ideal untuk telur cacing ascaris tumbuh. 

Telur ini tidak tahan terhadap kekeringan, tetapi tahan terhadap 

desinfektan kimiawi dan suhu beku. Telur ini dapat bertahan selama 7 

tahun dalam kondisi terbaik (Atmojo, 2019).  

Sebagian besar petani menggunakan pupuk kandang dari kotoran 

hewan (sapi,ayam)untuk pertanian memiliki risiko lebih tinggi terkena 

infeksi cacing ascaris lumbricoides. Hal ini disebabkan oleh larva cacing 

yang dapat hidup dalam kotoran dan kemudian menyebar ke tanah. 

Selain itu, cacing betina Ascaris lumbricoides mampu menghasilkan 

100.000 – 200.000 telur per hari, jauh lebih banyak dibandingkan 

cacing Trichuris trichiura dan Hookworm. Dengan jumlah telur yang 

sangat banyak ini, pekerja memiliki risiko lebih tinggi untuk terinfeksi 

cacing Ascaris lumbricoides (Muslimah, 2017). 

2. Pengetahuan Petani Sayur dengan Kejadian Infeksi Soil 

Transmitted Helminths 

  Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test mengenai hubungan 

tingkat pengetahuan terhadap kejadian infeksi soil-transmitted 

helminths didapatkan nilai p value sebesar 0,416 (> 0,05) yang berarti 

H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara pengetahuan terhadap kejadian soil-transmitted 

helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hadijah et al., (2021) 

tentang Tingkat Pengetahuan dan Sikap Masyarakat terhadap Kejadian 

Penyakit Kecacingan di wilayah kerja Puskesmas Cempaka yang 

menunjukkan bahwa hasil uji statistik sebesar 0,737 (> 0,05) yang 

artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 

kejadian infeksi soil transmitted helminths. Demikian juga pada 

penelitian yang dilakukan oleh Prabandari et al. (2023) pada petani di 

Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah yang menunjukkan hasil tidak ada  

hubungan antara pengetahuan dengan kejadian kecacingan dengan 

hasil uji statistik 0.634 (> 0.05). 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ali et al., (2022) pada petani sayur di Teluk Sepang 

Wilayah Kerja Puskesmas Pedang Serai Kota Bengkulu diperoleh uji 

statistik dengan uji Chi-Square p=0,002 yang diketahui bahwa ada 

hubungan pengetahuan petani terhadap kontaminasi telur cacing. 

Menurut asumsi peneliti tidak adanya hubungan pengetahuan 

dengan kejadian infeksi  soil transmitted helminths pada petani sayur di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa karena 

mayoritas pengetahuan petani yang baik sebanyak 47 orang. 

Pengetahuan yang baik akan memberikan dampak yang positif 

terhadap diri. Petani dengan pengetahuan yang kurang sebanyak 43 

karena kurangnya mendapatkan informasi terkait kejadian infeksi soil 

transmitted helminths.  
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Dalam Al-Qur’an, kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu 

pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu terapan lainnya. 

Pengetahuan tentang penyakit sangat penting untuk mencegah dan 

menghindari diri dari ancaman penyakit tersebut. Pengetahuan juga 

terdapat dalam QS az-Zumar/39: 9 

ا يهتهذهك رُُّ اوُلُوا الْهلْبهاب ۛ ُّ اِن مه ُّ يهعْلهمُوْنهُّ  ال ذِيْنهُّ له قلُُّْ ههلُّْ يهسْتهوِى ال ذِيْنهُّ يهعْلهمُوْنهُّ وه ِ 

Terjemahnya :  

“Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) 
dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” 
Sesungguhnya hanya ulul albab (orang yang berakal sehat) yang dapat 
menerima pelajaran.”( QS az - Zumar/39: 9) 

Ayat ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan 

menunjukkan bahwa orang yang berpengetahuan memiliki kedudukan 

yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang tidak 

berpengetahuan. Ini juga menekankan bahwa hanya orang-orang yang 

menggunakan akalnya yang dapat mengambil pelajaran dari ilmu 

pengetahuan. Perbedaan ini seperti perbedaan antara orang yang 

berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hanya orang-orang yang 

berakal, yaitu mereka yang berpikir, yang dapat menerima pelajaran 

dan nasihat. Pentingnya memiliki pengetahuan, terutama tentang 

faktor risiko penyakit, adalah agar seseorang dapat menghindari 

penyakit dan menjaga kesehatan. Selain memiliki pengetahuan yang 

baik, seseorang juga harus menerapkan apa yang diketahui dalam 
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kehidupan sehari-hari agar pengetahuan tersebut bermanfaat bagi diri 

sendiri dan orang di sekitarnya. 

3. Sikap Petani Sayur dengan Kejadian Infeksi Soil Transmitted 

Helminths  

Sikap diartikan sebagai suatu kecenderungan reaksi perasaan, 

yang memiliki preferensi pada suatu objek tertentu yang berdasarkan 

keyakinan individu. Sikap dapat disimpulkan sebagai pendapat, 

keyakinan seseorang terhadap objek atau situasi yang disertai dengan 

perasaan tertentu, serta memberikan dasar kepada orang tersebut 

sehingga timbul respon dalam berperilaku (Muslimah, 2017).  

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test mengenai hubungan sikap 

terhadap kejadian infeksi soil-transmitted helminths didapatkan nilai p 

value sebesar 0,662 (> 0,05) yang berarti H0 diterima dan Ha ditolak. Hal 

ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara sikap terhadap 

kejadian soil-transmitted helminths pada petani sayur di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hadijah et al., (2021) 

tentang tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat tentang penyakit 

kecacingan berpengaruh terhadap kejadian penyakit kecacingan yang 

menunjukkan bahwa hasil uji statistik sebesar 0,737 (> 0,05) yang 

artinya tidak ada hubungan antara sikap dengan kejadian infeksi soil 

transmitted helminths. Namun berbeda dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Mumpuni et al., (2019) pada petani di Desa Sobokerto 

Ngemplak Boyolali dengan uji statistik chi square pada variabel sikap 

diperoleh nilai sig.  0,039 (< 0,05) yang menunjukkan bahwa H0 ditolak 

yang berarti terdapat hubungan antara sikap dengan kejadian infeksi 

soil transmitted helminths. 

Definisi sikap manusia telah dirumuskan dalam berbagai versi 

oleh para ahli, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, 

terdapat tiga kerangka pemikiran utama yang dianggap mampu 

merangkum puluhan definisi sikap. Kerangka pemikiran pertama 

diwakili oleh Louis Thurstone, Rensis Likert, dan Charles Osgood, yang 

mendefinisikan sikap sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi 

emosional. Sikap seseorang terhadap suatu objek dapat berupa 

perasaan mendukung atau menyukai (favorable) maupun perasaan 

tidak mendukung atau tidak menyukai (unfavorable) terhadap objek 

tersebut. Kerangka pemikiran kedua dikemukakan oleh ahli-ahli 

seperti Chave, Bogardus, LaPiere, Mead, dan Gordon Allport. Menurut 

mereka, sikap adalah suatu kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu 

objek dengan cara tertentu. Kerangka pemikiran ketiga berorientasi 

pada skema triadik. Menurut kerangka pemikiran ini, sikap adalah 

konstelasi dari komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang 

saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku 

terhadap suatu objek (Sartika, 2020). 
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4. Tindakan Petani Sayur dengan Kejadian Infeksi Soil Transmitted 

Helminths 

Tindakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau 

mempraktikkan apa yang diketahui atau disikapinya terhadap 

rangsangan dari luar subyek, yang bersifat positif atau tindakan secara 

langsung dan bersifat negatif atau sudah tampak dalam tindakan nyata 

(Adventus et al., 2019).   

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai p sebesar 

0,085 (> 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menyatakan 

bahwa tidak ada hubungan antara sikap dengan kejadian soil-

transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mumpuni et al., (2019) pada petani di Desa Sobokerto Ngemplak 

Boyolali dengan menggunakan uji statistik chi square dengan nilai sig. 

sebesar 0,068 (> 0,05) yang menunjukkan bahwa H0 diterima yang 

berarti tidak ada hubungan antara tindakan dengan kejadian infeksi soil 

transmitted helminths. Namun berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayat et al., (2022) pada siswa Sekolah Dasar Negeri 

Pelambuan 2 Kota Banjarmasin dengan hasil uji chi square 0,000 (< 

0,05) yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara  tindakan 

dengan infeksi kecacingan. 
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Tidak adanya hubungan tindakan dengan infeksi soil transmitted 

helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa dikarenakan karena mayoritas responden 

memiliki tindakan yang baik sebanyak 58 responden. Tindakan yang 

baik dapat mewujudkan kesehatan diri, karena diri yang bersih akan 

mencegah risiko seseorang terjangkit penyakit.  

  Kebersihan diri sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. 

Menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab umat manusia sebagai 

makhluk hidup (Agustina, 2021). Allah swt menyukai kebersihan, 

keindahan dan kesucian. Sebagaimana HR. Muslim No. 328 sebagai 

berikut. 

   

Artinya : 
  “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah 
menceritakan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada 
kami Aban telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Zaid telah 
menceritakan kepadanya, bahwa Abu Sallam telah menceritakan 
kepadanya dari Abu Malik al-Asy'ari dia berkata, “Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: “Bersuci adalah setengah dari iman, 
alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah 
keduanya memenuhi, atau salah satunya memenuhi apa yang ada antara 
langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, 
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kesabaran adalah sinar, dan al-Qur'an adalah hujjah untuk amal 
kebaikanmu dan hujjah atas amal kejelekanmu. Setiap manusia adalah 
berusaha, maka ada orang yang menjual dirinya sehingga 
membebaskannya atau menghancurkannya” (HR. Muslim nomor 328). 

Dalam hadis tersebut dinyatakan bersuci adalah setengah dari 

iman. Hal tersebut berkaitan dengan keimanan seseorang yang menjadi 

pelengkap apabila seseorang itu dapat menjaga kebersihannya 

(Sujatmiko, 2020 dalam Agustina, 2021). Hidup bersih mencakup 

jasmani dan rohani, fisik dan mental yang sehat, keimanan dan 

ketakwaan yang mantap, perilaku terpuji serta lingkungan nyaman. 

Pada hadis ini secara tidak langsung juga mengisyaratkan bahwa 

menjaga kebersihan sangatlah penting dan utama sebagaimana 

keutamaan dari shalat, zikir, sedekah dan sabar (Agustina, 2021) 

5. Pemakaian Alas Kaki pada Petani Sayur dengan Kejadian Infeksi 

Soil Transmitted Helminths  

Merawat dan menjaga kebersihan kaki sangat penting untuk 

mencegahnya menjadi tempat berkembang biak atau masuknya kuman 

penyakit, termasuk telur cacing, ke dalam tubuh. Menggunakan alas 

kaki dapat membantu mencegah infeksi luka dan infeksi akibat cacing. 

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai p sebesar 

0,585 (> 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menyatakan 

bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan alas kaki dengan 

kejadian infeksi soil transmitted helminths pada petani sayur di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 



108 

 

 

 

Menurut asumsi peneliti penggunaan alas kaki tidak memiliki 

hubungan langsung dengan kecacingan karena mayoritas petani telah 

menggunakan alas kaki pada saat ke kebun/sawah. Kecacingan 

umumnya ditularkan melalui kontak langsung dengan tanah yang 

terkontaminasi oleh telur atau larva cacing. Infeksi kecacingan 

biasanya terjadi ketika seseorang berinteraksi langsung dengan 

lingkungan yang terkontaminasi, seperti tanah atau kotoran, bukan 

melalui kulit kaki yang bersentuhan dengan lantai. Oleh karena itu, 

penggunaan alas kaki, meskipun dapat melindungi kaki dari luka atau 

infeksi lainnya, tidak secara langsung mempengaruhi risiko terkena 

kecacingan. Faktor-faktor lain seperti sanitasi lingkungan, perilaku 

kebersihan, dan akses terhadap perawatan kesehatan memiliki 

dampak yang lebih besar terhadap penularan kecacingan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamal 

& Rivai, (2021) pada anak pra sekolah di Kelurahan Mangasa Kota 

Makassar dengan jumlah responden 94 anak yang terinfeksi 

kecacingan, terdapat 88 anak (93,61%) yang memakai alas kaki dan 

terdapat 6 anak (6,39%) yang tidak memakai alas kaki. Sehingga 

dinyatakan bahwa kebiasaan memakai alas kaki tidak ada 

hubungannya dengan kejadian kecacingan. Namun, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Manalu & Saragih (2020) pada anak 

Sekolah Dasar Negeri dengan hasil uji statistik dengan menggunakan 

chi-square (p-value) 0037 (< 0,05) yang menunjukkan bahwa ada 
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hubungan antara penggunaan alas kaki dengan resiko kecacingan di 

Sekolah Dasar.  

Menggunakan alas kaki memiliki beberapa keutamaan yang 

berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan mengikuti sunnah Nabi 

Muhammad saw. Ibnul Arabi mengatakan, "Sandal merupakan bagian 

dari pakaian para nabi." Salah satu tanda khas Rasulullah yang dikenali 

orang adalah kebiasaannya memakai sandal setiap kali bepergian. 

Bahkan, anjuran untuk menggunakan alas kaki ini disebutkan dalam 

hadis. 

ا انْتهعهل اكِبًا مه الُُّ ره جُلهُّ لهُّ يهزه اسْتهكْثرُِوا مِنهُّ الن عِهالُِّ فهإنِ ُّ الر  َ 

Artinya: 

“Sering-seringlah memakai sandal. Karena seseorang akan 
selalu naik kendaraan selama dia memakai sandal.” (HR. Ahmad 14874 
dan Muslim 5612) 

Imam An Nawawi dalam kitab Syarh Shahih Muslim 

memberikan penjelasan mengenai hadis di atas."Maknanya, bersandal 

disamakan seperti naik kendaraan dalam hal sama-sama meringankan 

beban, tidak mudah kelelahan, kakinya lebih terjaga dari bahaya di 

jalan, seperti duri, jalanan yang kasar, atau kotoran. Hadis ini juga 

menunjukkan anjuran menggunakan sandal atau apapun yang 

dibutuhkan ketika safar sebagai perbekalan ketika safar." (Syarh Sahih 

Muslim, 14/73) (Baints, 2018). 
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6. Kebiasaan Mencuci Tangan pada Petani Sayur dengan Kejadian 

Infeksi Soil Transmitted Helminths  

Mencuci tangan adalah salah satu tindakan paling sederhana 

yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan infeksi dan 

penyakit. Seperti yang kita ketahui, kuman penyakit dapat ditemukan 

di mana-mana, tidak hanya pada benda atau tempat yang tampak 

kotor, tetapi juga pada benda atau tempat yang terlihat bersih.   

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai p 

sebesar 0,085 (> 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara mencuci tangan  

dengan kejadian infeksi soil transmitted helminths pada petani sayur 

di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao.  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Waqiah (2010) pada Pemulung Anak Sekolah Dasar di TPA Antang 

Makassar dengan hasil uji statistik dengan menggunakan yate’s 

corrected, diperoleh nilai p sebesar 0,011 antara variabel kebiasaan 

mencuci tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan. 

Karena nilai p lebih kecil dari α (0,05), yaitu 0,011 < 0,05, maka Ho 

ditolak. Ini menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan mencuci 

tangan sebelum makan dengan kejadian infeksi kecacingan pada 

pemulung sampah usia anak sekolah dasar di TPA Antang, Makassar. 

Berdasarkan uji koefisien phi, diperoleh nilai phi sebesar 0,54 yang 
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menunjukkan bahwa hubungan antara kebiasaan mencuci tangan 

dengan air yang mengalir dan sabun dengan kejadian infeksi 

kecacingan adalah kuat. 

Menurut asumsi peneliti, mencuci tangan tidak memiliki 

hubungan langsung dengan kecacingan karena beberapa alasan 

utama. Pertama, berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada 

sebagian besar responden telah memiliki sanitasi dan kebersihan 

lingkungan yang baik, seperti toilet, air yang  yang layak dan bersih. 

Berdasarkan hasil wawancara, di sekitar kebun responden telah 

difasilitasi toilet oleh pemerintah, sehingga jika petani ingin buang air, 

mereka tidak lagi perlu ke sembarangan tempat untuk buang air. 

7. Kebersihan Kuku pada Petani Sayur dengan Kejadian Infeksi Soil 

Transmitted Helminths  

Membersihkan kuku sangat penting untuk kesehatan karena 

dapat mencegah penumpukan kotoran dan bakteri yang dapat 

menyebabkan infeksi atau penyakit. Kotoran dan bakteri di bawah 

kuku dapat masuk ke tubuh melalui makanan atau kontak tangan-ke-

mulut, sehingga membersihkan kuku membantu mencegah penyakit 

seperti infeksi usus atau infeksi cacing. 

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai p 

sebesar 0,685 (> 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kebersihan kuku 
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dengan kejadian infeksi soil transmitted helminths pada petani sayur 

di Desa Kanreapia di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

Namun, penelitian ini tidak sejalan yang dilakukan oleh Alamsyah 

(2017) pada petani sayur di Desa Lingga Kecamatan Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan hasil analisis statistik 

menggunakan uji Chi-square menunjukkan nilai p value = 0.047, yang 

berarti terdapat hubungan antara kebersihan kuku dan kejadian 

infeksi Soil Transmitted Helminth. 

Memelihara kebersihan kuku merupakan bagian penting dari 

kebersihan diri secara keseluruhan, yang berkontribusi pada 

kesehatan umum dan kesejahteraan. Dengan membersihkan kuku 

secara teratur, risiko tertelannya telur cacing, yang dapat 

menyebabkan infeksi cacing, juga berkurang. Oleh karena itu, penting 

untuk mencuci tangan dan kuku dengan sabun dan air mengalir, 

menggunakan sikat kuku untuk membersihkan kotoran di bawah 

kuku, memotong kuku secara teratur, dan menghindari kebiasaan 

menggigit kuku yang dapat menyebabkan luka kecil dan 

meningkatkan risiko infeksi. 

Sebagian besar petani di Desa Kanreapia, telah rutin memotong 

kuku dan membersihkan kuku mereka dalam satu minggu. Hanya 

sedikit dari mereka yang tidak rutin memotong kuku dalam satu 

minggu. Kuku yang panjang dan tidak terawat menjadi tempat 

berkembang biaknya mikroorganisme seperti bakteri dan telur 
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cacing. Mikroorganisme tersebut dapat masuk ke dalam mulut melalui 

makanan dan minuman yang kotor. Telur cacing sering kali 

tersembunyi di bawah kuku yang kotor. Kondisi ini umum terjadi 

pada anak-anak yang sering bermain di tanah serta orang dewasa 

yang bekerja di kebun atau di sawah (Nadesul, 2000 dalam Waqiah, 

2010). Dalam QS al-Baqarah/2: 124, Allah berfirman : 

اِذُِّ ۞ ٰٓىُّ وه هٖمهُّ ابْتهل  ب ه ُّ اِبْر  ت ُّ ره هُن ُّ بكِهلِم  هتهم  اعِلكُهُّ اِن ِيُّْ قهالهُّ ۛ ُّ فها امًا لِلن اسُِّ جه  امِه

مِنُّْ قهالهُّ ۛ ُّ ي تيُِّْ وه ُّ قهالهُّ ۛ ُّ ذرُ ِ الظٰلِمِيْن عههْدِى يهنهالُُّ له َ 

Terjemahnya:  

“(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) 
berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin 
bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari 
sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, 
tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” (QS. Al-
Baqarah/2: 124). 

Dari ayat diatas mengajarkan kita betapa pentingnya 

menjalankan tanggung jawab dan perintah Allah dengan sepenuh hati, 

termasuk dalam menjaga kebersihan diri sebagai bagian dari ibadah. 

Menjaga kebersihan, termasuk rutin memotong kuku, adalah bagian 

dari tanggung jawab setiap individu dalam Islam. Kebersihan adalah 

sebagian dari iman, dan menjaga kuku tetap bersih dan pendek adalah 

salah satu cara untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Dengan 

demikian, kita dapat menghindari risiko kesehatan yang disebabkan 

oleh kotoran dan mikroorganisme yang berbahaya, sekaligus 
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menjalankan perintah Allah untuk menjaga kebersihan dan 

kesehatan. 

8. Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan pada Petani Sayur 

dengan Kejadian Infeksi Soil Transmitted Helminths 

Kebanyakan penyakit cacingan ditularkan melalui tangan yang 

kotor. Kebersihan tangan sangat penting karena tangan adalah bagian 

tubuh yang paling sering bersentuhan dengan mikroorganisme. Tangan 

harus dibersihkan sebelum dan sesudah memasak atau menyiapkan 

makanan untuk mengurangi risiko tertular atau menyebarkan telur 

cacing yang dapat mencemari makanan. Selain itu, tangan juga harus 

dicuci sebelum dan sesudah makan, terutama setelah buang air besar 

atau kecil, setelah mengganti popok bayi, dan setelah menyentuh benda 

yang kotor (Waqiah 2010).  

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact Test didapatkan nilai p sebesar 

1.000 (> 0,05) Maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini menyatakan 

bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan sarung tangan pada saat 

bertani dengan kejadian infeksi soil transmitted helminths pada petani 

sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.  

Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Bangun (2018) pada 

petani di Desa Selandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo 

menunjukkan hasil p=0,748, yang berarti tidak ada hubungan antara 

penggunaan sarung tangan dan keberadaan telur Trichuris trichiura. 
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Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lestari et al., (2022) pada anak Sekolah Dasar dengan hasil uji statistik 

dengan chi square p value= 0.000 (< 0.05), yang berarti terdapat 

hubungan antara kebersihan kuku dengan kejadian kecacingan pada 

anak usia sekolah. 

Di Desa Kanreapia, kebiasaan menggunakan sarung tangan oleh 

mayoritas petani sayur tidak hanya merupakan praktik biasa, tetapi 

juga menjadi bagian penting dari budaya pertanian mereka. Sarung 

tangan tidak hanya digunakan saat bertani, tetapi juga saat kegiatan 

seperti panen, penyemprotan pestisida, dan pemupukan tanaman. 

Penggunaan sarung tangan ini memiliki beberapa tujuan yang 

sangat penting. Pertama, melindungi tangan petani dari zat-zat kimia 

yang digunakan dalam pestisida dan pupuk, yang bisa berpotensi 

berbahaya bagi kesehatan. Kedua, menjaga kebersihan dan keamanan 

hasil panen dengan mencegah kontaminasi dari tangan manusia yang 

mungkin mengandung kuman atau mikroorganisme lainnya. Ketiga, 

sarung tangan juga membantu mengurangi cedera pada tangan yang 

mungkin terjadi selama proses pertanian, seperti luka akibat 

mengangkat benda tajam atau menusuk tanaman. 

Minoritas responden juga menyampaikan bahwa menggunakan 

sarung tangan saat bekerja dapat mengganggu, terutama saat cuaca 

sering hujan. Hal ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi 
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penggunaan sarung tangan oleh petani. Meskipun sarung tangan 

dirancang untuk melindungi tangan dari kontaminasi dan cedera, 

kondisi cuaca yang buruk seperti hujan dapat membuat penggunaan 

sarung tangan menjadi tidak nyaman atau sulit. Hal ini mungkin 

membuat sebagian petani enggan untuk menggunakan sarung tangan 

secara konsisten, meskipun menyadari manfaatnya dalam menjaga 

kebersihan dan kesehatan. 

D. Keterbatasan Penelitian 

 Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Waktu dan Logistik Sampel 

Pemeriksaan spesimen harus dilakukan pada hari yang sama 

untuk mencegah kerusakan atau penetasan telur cacing. Penundaan 

dalam pengiriman atau penyimpanan yang tidak sesuai dapat 

mempengaruhi hasil analisis. 

2. Bias Seleksi 

Dalam pemilihan responden tidak melakukan skrining sampel 

berdasarkan gejala-gejala infeksi soil transmitted helminths, 

sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan prevalensi dan tingkat 

infeksi STH pada populasi yang diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait determinan kejadian 

infeksi soil transmitted helminths pada petani di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Kabupaten Gowa Tahun 2024, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Prevalensi kejadian soil-transmitted helminths pada petani sayur di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa sebesar 

6,7%. 

2. Tidak ada hubungan antara pengetahuan terhadap kejadian soil-

transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa (p-value= 0,416). 

3. Tidak ada hubungan antara sikap terhadap kejadian soil-transmitted 

helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa (p-value=0,662). 

4. Tidak ada  hubungan antara tindakan terhadap kejadian soil-

transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa (p-value=0,085). 

5. Tidak ada  hubungan antara pemakaian alas kaki terhadap kejadian 

soil-transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa (p-value=0,585). 
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6. Tidak ada  hubungan antara kebiasaan mencuci tangan terhadap 

kejadian soil-transmitted helminths pada petani sayur di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa (p-

value=0,085). 

7. Tidak ada  hubungan antara kebersihan kuku terhadap kejadian soil-

transmitted helminths pada petani sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa (p-value=0,685). 

8. Tidak ada  hubungan antara kebiasaan menggunakan sarung tangan 

terhadap kejadian soil-transmitted helminths pada petani sayur di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa (p-

value=1.000). 

B. Saran 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait determinan kejadian 

infeksi soil transmitted helminths pada petani di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolo Kabupaten Gowa Tahun 2024, adapun beberapa saran yang 

ditawarkan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah setempat sebaiknya melaksanakan program Pemberian 

Obat  Pencegahan Massal (POPM) kecacingan, untuk orang dewasa 

khususnya pada petani. Pemerintah perlu mengembangkan program 

edukasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cacingan 

dan cara pencegahannya, terutama pentingnya minum obat cacing 

secara berkala. 
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2. Sebaiknya para petani sayur menjaga kebersihan lingkungan dan 

meningkatkan kebersihan pribadi, baik di tempat kerja maupun di 

rumah, untuk menghindari infeksi telur Nematoda usus golongan Soil 

Transmitted Helminths (STH). 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar melakukan pemeriksaan lebih 

lanjut terhadap status kecacingan pada petani serta melakukan 

pengembangan variabel penelitian yang mempengaruhi kejadian 

kecacingan pada responden. Sebaiknya peneliti selanjutnya memilih 

responden yang telah memiliki riwayat/telah diagnosa infeksi Soil 

Transmitted Helminths (STH). 
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Lampiran I : Kuesioner 

 

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Informed Consent 

 

Kepada Yth. Responden 

di Tempat 

Dengan Hormat, 

 Dalam konteks penyelesaian tugas akhir saya Dini merupakan 
mahasiswa Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran 
dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, saya berniat 
untuk menyusun skripsi dengan judul Penelitian “Determinan Kejadian 
Infeksi Soil-Transmitted Helminths Pada Petani Sayur di Desa Kanreapia 
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2024.” 

 Saya mengharap partisipasi anda dalam penelitian yang sedang saya 
jalankan, di mana kerahasiaan dan identitas anda akan dijamin. Informasi yang 
diberikan akan digunakan semata-mata untuk pengembangan ilmu kesehatan 
masyarakat dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain.  

 Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penggunaan kuesioner ini 
dapat mengganggu kesibukan para Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun, 
dengan penuh pengertian, peneliti berharap agar Bapak/Ibu bersedia 
meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini demi pengumpulan data 
penelitian yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Informasi yang diperoleh 
akan diolah dan dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan akademis. 

 Jika Bapak/Ibu setuju untuk menjadi responden, silakan isi dan 
menandatangani kolom di bawah ini sebagai langkah awal. 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 

 

Responden 

 

 

(                                ) 

Peneliti 

 

 

(               Dini             ) 
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A. Krakteristik Responden 

Nama  : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan terakhir : 

Alamat (Dusun) :  

1. Pengetahuan 
  

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
Ya Tidak  

1. Apakah Anda pernah mendengar penyakit 
cacingan? 

  

2. Apakah Anda tahu penyakit cacingan?   
3. Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh 

masuknya parasit (telur cacing) ke dalam tubuh. 
  

4. Cacingan adalah penyakit ringan yang tidak 
menyebabkan kematian dan tidak perlu diobati.  

  

5. Cacing gelang, cacing tambang, dan cacing cambuk 
adalah jenis cacing usus yang ditularkan melalui 
tanah. 

  

6. Sering memakan buah-buahan yang tidak dicuci 
adalah penyebab penyakit cacingan.  

  

7. Kebiasaan buang air besar di kebun, parit  
(selokan) atau sungai merupakan penyebab 
penyakit cacingan  

  

8. Sakit perut, perut buncit, dan diare adalah 
gejala/tanda-tanda penyakit cacing.  

  

9. Menurut Anda apakah cacingan dapat 
menyebabkan kematian. 

  

10. Membiasakan diri memakai alas kaki adalah 
pencegahan penyakit cacing. 

  

11. Memotong kuku secara teratur seminggu sekali 
adalah pencegahan penyakit cacing. 

  

12. Mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan 
buang air besar adalah pencegahan penyakit 
cacing 

  

13. Minum obat cacing secara berkala enam bulan 
sekali adalah pencegahan penyakit cacing. 
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2. Sikap  

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
Setuju Ragu-ragu Tidak 

Setuju 
1. Bila terkena infeksi oleh cacing maka 

saya akan minum obat cacing. 
   

2. Menggunakan sarung tangan saat 
bertani, akan terganggu dalam 
pekerjaan. 

   

3. Anda tidak perlu memakai alas kaki, 
yang penting kaki bersih. 

   

4. Anda tidak perlu mencuci tangan 
sebelum makan, yang penting bersih. 

   

5. Batuk, Pilek, dan demam bukan 
merupakan gejala cacingan. 

   

6. Cacingan dapat menyebabkan 
perubahan pada organ tubuh Anda, 
diantaranya terjadinya alergi pada 
kulit, sakit perut, dan diare. 

   

7. Cacingan dapat menyebabkan nafsu 
makan berkurang. 

   

8. Cacingan dapat menyebabkan 
kematian apabila tidak dicegah dan 
tidak diobati. 

   

9. Anda tidak perlu minum obat cacing 
secara berkala tiap 6 bulan sekali. 

   

 

3. Tindakan 

No. Pertanyaan Alternatif Jawaban 
Selalu Sering Jarang Tidak 

Pernah 
1. Apakah Anda selalu memakai 

alas kaki jika berada di luar 
rumah? 

    

2. Apakah anda mandi setelah 
bertani? 

    

3. Apakah anda buang air besar di 
lahan pertanian? 

    

4. Apakah anda selalu mencuci 
tangan dengan air bersih 
sebelum makan? 

    

5. Apakah anda selalu memakan 
buah-buahan dengan dicuci 
terlebuh dahulu ? 

    

6. Apakah anda memotong kuku 
minimal seminggu sekali? 
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7. Apakah anda menggunakan 
sabun setiap selesai buang air 
besar? 

    

8. Apakah anda selalu membuang 
sampah pada tempatnya? 

    

9. Apakah dalam enam bulan 
terakhir anda pernah minum 
obat cacing? 

    

 

4. Personal Hygiene 

a. Pemakaian Alas Kaki 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
Ya Tidak  

1. Apakah Bapak/Ibu selalu memakai alas kaki saat bertani 
selama 1 bulan terakhir? 

  

2. Bila selalu atau kadang-kadang, apa jenis alas kaki yang 
digunakan? 

a. Sepatu bot 
b. Sepatu biasa 
c. Sendal jepit 
d. Lainnya_ 

b. Kebiasaan Mencuci Tangan 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
Ya Tidak  

1. Apakah Bapak/Ibu selalu mencuci tangan sebelum makan, 
terutama setelah bertani selama 1 bulan terakhir? 

  

2. Apakah Bapak/Ibu mencuci tangan dengan air yang 
mengalir? 

  

3. Bila Bapak/Ibu mencuci tangan, apakah menggunakan 
sabun? 

  

 

c. Kebersihan Kuku 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
Ya Tidak  

1. Apakah Bapak/Ibu selalu memotong kuku dalam 1 
bulan terakhir? 

  

2. Kalau ya, berapa kali adik memotong kuku? a. Satu kali dalam seminggu 
b. Satu kali dalam dua minggu 
c. Satu kali dalam satu bulan 
d. Lainnya 
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d. Kebiasaan Menggunakan Sarung Tangan 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
Ya Tidak  

1. Apakah dalam 1 bulan terakhir ini Bapak/Ibu 
menggunakan sarung tangan saat bertani? 

  

2. Bila ya, jenis sarung tangan apa yang Bapak/Ibu pakai? a. Dari kulit 
b. Dari kos 
c. Dari kain biasa 
d. Lainnya 

3. Apakah Bapak/Ibu selalu mencuci sarung tangan 
setelah dipakai ? 
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Lampiran 2 : Master tabel 

No. 
Res 

Umur 
Kat. 

Umur 
JK Pend. Alamat P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 22 1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 
2 64 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 
3 47 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
4 36 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 
5 70 2 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 
6 40 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7 41 1 1 5 4 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 
8 47 2 1 2 4 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 
9 52 2 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 

10 50 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 60 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 
12 23 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
13 23 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
14 34 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
15 38 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
16 54 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 
17 60 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 
18 23 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 
19 33 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 
20 50 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
21 43 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
22 40 1 1 5 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 
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23 60 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
24 65 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 
25 39 1 2 4 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
26 40 1 2 3 7 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
27 34 1 2 4 7 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 
28 48 2 2 1 7 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 
29 60 2 1 2 7 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
30 45 2 1 3 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 40 1 1 5 7 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
32 59 2 1 1 7 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
33 62 2 1 5 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
34 27 1 2 4 7 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 
35 60 2 2 3 7 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 
36 56 2 2 1 7 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 
37 41 1 1 1 7 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
38 29 1 1 5 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
39 50 2 2 2 7 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 
40 45 2 1 1 6 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
41 43 2 1 2 6 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
42 55 2 1 4 7 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 
43 56 2 2 4 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
44 46 2 1 4 5 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 
45 26 1 1 5 5 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
46 51 2 2 3 5 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 
47 31 1 1 6 6 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
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48 52 2 1 5 6 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
49 41 1 1 3 6 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
50 37 1 2 3 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
51 26 1 1 5 4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 
52 30 1 2 3 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
53 34 1 1 3 6 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
54 50 2 2 3 6 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
55 36 1 2 4 6 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
56 45 2 2 3 6 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
57 55 2 1 4 5 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 
58 26 1 2 4 5 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
59 30 1 1 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
60 48 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
61 63 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 
62 55 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
63 35 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
64 25 1 1 4 4 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 
65 28 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 
66 34 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
67 47 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
68 49 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 
69 27 1 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
70 23 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
71 47 2 2 1 6 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
72 26 1 1 4 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
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73 63 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
74 60 2 2 1 5 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
75 32 1 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
76 62 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
77 45 2 2 2 5 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
78 23 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
79 28 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
80 43 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
81 50 2 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 
82 45 2 2 1 4 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 
83 23 1 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
84 27 1 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
85 24 1 2 5 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
86 23 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
87 30 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
88 20 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
89 49 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 
90 55 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 

No. 
Res 

P11 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
S
9 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 

PH
1 

PH
2 

PH
3 

PH
4 

1 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 1 4 4 4 0  1 1 

2 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 0  1 1 

3 2 3 3 3 3 1 1 3 1 3 4 4 3 3 1 1 1 1 
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4 2 3 3 3 1 1 1 3 1 3 4 2 4 4 1 1 1 1 

5 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 

6 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 4 4 4 1 1 1 1 

7 2 3 3 1 1 3 3 3 3 1 4 4 4 3 1 1 1 1 

8 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 

9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 1 1 

10 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1 3 1 1 

11 2 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 4 4 3 1 1 1 1 

12 1 1 2 1 3 1 3 3 1 1 4 4 2 2 0  1 1 

13 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4 2 3 1 1 1 1 

14 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 4 4 4 4 0  1 1 

15 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4 4 3 3 1 1 1 0 

16 2 3 2 3 3 1 3 3 1 1 3 4 4 3 1 1 1 0 

17 2 1 2 1 1 3 2 1 3 1 3 2 2 4 0  0 1 

18 2 3 3 3 1 3 3 3 2 1 4 4 4 3 1 1 1 0 

19 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 4 4 3 1 3 1 1 

20 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 4 4 3 0  0 0 

21 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 4 4 4 4 1 1 1 0 

22 2 3 2 3 1 3 3 2 1 2 2 2 4 2 1 1 1 1 

23 1 3 1 1 2 3 3 2 3 1 4 3 2 3 1 1 1 0 

24 1 1 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 0  1 0 

25 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 1 1 1 1 

26 1 3 1 2 3 2 3 3 3 1 3 3 4 4 0  1 0 

27 1 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 4 4 3 1 1 1 1 

28 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 4 4 3 1 1 1 0 
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29 1 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 0 

30 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 4 4 3 1 1 1 1 

31 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 1 1 

32 1 3 2 3 3 2 3 3 3 1 4 3 3 4 1 1 1 1 

33 2 3 3 3 2 1 2 3 1 1 3 4 4 4 1 1 1 1 

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

35 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 4 3 3 0  1 0 

36 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 

37 2 3 1 2 1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 

38 2 3 1 1 1 1 3 1 2 2 4 4 4 4 1 1 1 1 

39 1 3 2 3 2 3 3 3 3 1 4 4 4 3 1 1 1 1 

40 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 1 1 1 1 

41 2 1 3 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 1 1 1 0 

42 1 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 4 4 4 1 1 1 1 

43 1 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 4 1 1 1 1 

44 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 0  1 0 

45 1 2 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 

46 1 3 3 3 1 2 3 2 3 1 3 4 3 4 1 1 1 1 

47 2 2 2 3 3 1 3 3 3 1 4 4 3 3 1 1 1 1 

48 1 2 3 2 3 2 3 2 3 1 4 3 3 3 1 1 1 0 

49 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 1 1 

50 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 1 1 1 1 

51 1 3 2 2 1 2 3 3 3 1 4 4 4 3 1 1 1 0 

52 1 3 2 2 1 2 3 2 3 1 3 3 3 4 1 1 1 1 

53 1 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 3 1 1 1 0 
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54 1 3 1 2 3 2 3 3 3 1 3 3 4 3 1 1 1 1 

55 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 1 1 1 1 

56 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 0  1 0 

57 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 4 3 3 1 1 1 0 

58 1 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 0  1 0 

59 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 4 3 3 1 1 1 1 

60 2 3 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 1 0 

61 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 0 

62 1 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 4 2 3 1 3 1 1 

63 1 2 3 1 1 2 3 3 2 1 2 4 2 3 1 1 1 0 

64 1 2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 1 0 

65 1 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 1 1 1 0 

66 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 

67 1 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 

68 1 2 3 3 2 2 3 3 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 

69 1 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 

70 2 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 

71 1 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 

72 1 3 3 3 2 2 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 0 

73 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 2 3 3 3 1 1 1 1 

74 1 3 2 2 2 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 0 

75 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 

76 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 

77 1 3 2 1 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 

78 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
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79 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 1 

80 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 1 1 1 1 

81 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 

82 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 0  1 0 

83 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0  1 0 

84 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 0 

85 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 0 

86 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 

87 2 3 2 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 4 1 3 1 1 

88 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 1 0 

89 1 3 3 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 

90 2 3 1 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 

 
No. 
Res 

PH5 PH6 PH7 PH8 PH9 PH10 Infeksi STH TP KP TS KS TT KT 

1 0 1 1 0   - 18 Kurang 16 Negatif 23 Buruk 

2 1 1 2 1 4 1 - 16 Kurang 22 Positif 29 Baik 

3 1 1 1 1 3 1 - 21 Baik 13 Negatif 29 Baik 

4 1 0  0   - 17 Kurang 15 Negatif 27 Baik 

5 1 0  0   - 15 Kurang 16 Negatif 27 Baik 

6 1 1 1 1 2 1 - 22 Baik 15 Negatif 29 Baik 

7 1 1 1 1 2 1 - 18 Kurang 25 Positif 31 Baik 

8 1 0  0   - 18 Kurang 20 Positif 26 Baik 

9 1 1 2 1 2 1 - 19 Baik 19 Negatif 26 Baik 

10 1 1 1 0   - 12 Kurang 15 Negatif 22 Buruk 
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11 1 1 1 0   - 18 Kurang 27 Positif 28 Baik 

12 1 1 1 0   - 17 Kurang 18 Negatif 25 Baik 

13 1 1 1 0   - 12 Kurang 20 Positif 26 Baik 

14 1 1 1 0   - 20 Baik 21 Positif 30 Baik 

15 1 1 1 1 3 1 - 21 Baik 20 Positif 29 Baik 

16 1 1 1 1 2 1 - 18 Kurang 18 Negatif 28 Baik 

17 1 1 1 0   - 16 Kurang 21 Positif 22 Buruk 

18 1 1 1 1 2 1 + 17 Kurang 22 Positif 29 Baik 

19 1 1 1 0   - 17 Kurang 15 Negatif 28 Baik 

20 1 1 2 0   - 13 Kurang 19 Negatif 27 Baik 

21 1 1 1 1 4 1 + 21 Baik 20 Positif 32 Baik 

22 1 1 3 0   - 18 Kurang 20 Positif 26 Baik 

23 0 0  0   - 12 Kurang 25 Positif 27 Baik 

24 1 1 2 0   - 17 Kurang 17 Negatif 22 Buruk 

25 1 1 2 1 2 1 - 19 Baik 22 Positif 25 Baik 

26 1 1 1 1 3 1 - 20 Baik 23 Positif 25 Baik 

27 1 1 1 1 4 1 - 18 Kurang 18 Negatif 25 Baik 

28 1 1 1 1 4 0 + 19 Baik 21 Positif 24 Baik 

29 1 1 1 1 4 0 - 19 Baik 16 Negatif 22 Buruk 

30 0 1 1 1 3 1 - 22 Baik 20 Positif 27 Baik 

31 1 1 2 1 2 0 - 16 Kurang 20 Positif 25 Baik 

32 1 1 2 1 2 0 - 16 Kurang 21 Positif 24 Baik 

33 1 1 1 1 2 1 + 22 Baik 17 Negatif 27 Baik 

34 1 1 2 1 2 1 - 17 Kurang 23 Positif 29 Baik 

35 1 1 1 0   - 17 Kurang 19 Negatif 25 Baik 
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36 1 1 2 0   - 18 Kurang 20 Positif 24 Baik 

37 1 1 2 1 2 0 - 20 Baik 24 Positif 24 Baik 

38 1 1 1 1 2 0 - 21 Baik 21 Positif 29 Baik 

39 1 1 2 1 2 0 - 16 Kurang 23 Positif 27 Baik 

40 0 0  1 2 1 - 19 Baik 21 Positif 26 Baik 

41 0 1 2 0   + 20 Baik 17 Negatif 26 Baik 

42 1 1 1 1 2 1 - 18 Kurang 22 Positif 29 Baik 

43 1 1 1 0   - 20 Baik 21 Positif 29 Baik 

44 1 1 4 0   - 16 Kurang 17 Negatif 23 Buruk 

45 1 1 2 0   - 19 Baik 19 Negatif 24 Baik 

46 1 1 2 1 2 1 - 17 Kurang 21 Positif 24 Baik 

47 1 1 2 1 2 1 - 21 Baik 19 Negatif 26 Baik 

48 1 1 2 0   + 19 Baik 19 Negatif 24 Baik 

49 0 1 1 0   - 19 Baik 21 Positif 24 Baik 

50 1 1 1 1 2 1 - 22 Baik 19 Negatif 26 Baik 

51 1 1 2 1 2 1 - 18 Kurang 24 Positif 26 Baik 

52 1 1 2 1 2 1 - 21 Baik 23 Positif 25 Baik 

53 1 1 2 1 2 0 - 20 Baik 18 Negatif 23 Buruk 

54 1 1 1 1 2 0 - 19 Baik 23 Positif 23 Buruk 

55 1 1 2 1 2 0 - 20 Baik 19 Negatif 27 Baik 

56 1 1 2 0   - 21 Baik 20 Positif 24 Baik 

57 1 1 1 1 2 0 - 18 Kurang 17 Negatif 25 Baik 

58 1 1 3 1 3 0 - 16 Kurang 20 Positif 22 Buruk 

59 1 1 1 1 2 1 - 22 Baik 19 Negatif 24 Baik 

60 1 1 2 0   - 22 Baik 23 Positif 23 Buruk 
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61 1 1 2 0   - 16 Kurang 18 Negatif 23 Buruk 

62 1 1 1 0   - 20 Baik 21 Positif 24 Baik 

63 0 1 1 1 2 0 - 18 Kurang 22 Positif 21 Buruk 

64 0 1 2 1 2 0 - 16 Kurang 21 Positif 23 Buruk 

65 1 1 2 1 2 0 - 15 Kurang 19 Negatif 22 Buruk 

66 1 1 1 1 2 1 - 21 Baik 21 Positif 23 Buruk 

67 1 1 1 1 2 1 - 20 Baik 20 Positif 23 Buruk 

68 0 1 2 0   - 17 Kurang 19 Negatif 20 Buruk 

69 1 1 1 1 2 0 - 20 Baik 20 Positif 23 Buruk 

70 1 1 1 1 2 1 - 22 Baik 22 Positif 24 Baik 

71 1 1 1 1 2 0 - 13 Kurang 16 Negatif 24 Baik 

72 0 0  1 2 0 - 12 Kurang 17 Negatif 23 Buruk 

73 0 1 2 0   - 11 Kurang 23 Positif 22 Buruk 

74 0 1 2 0   - 14 Kurang 20 Positif 23 Buruk 

75 1 1 1 1 2 1 - 22 Baik 22 Positif 23 Buruk 

76 1 1 2 0   - 17 Kurang 19 Negatif 24 Baik 

77 1 1 1 1 2 0 - 15 Kurang 21 Positif 23 Buruk 

78 1 1 1 1 2 0 - 20 Baik 21 Positif 22 Buruk 

79 1 1 1 1 2 1 - 21 Baik 22 Positif 22 Buruk 

80 1 1 1 1 2 1 - 21 Baik 21 Positif 25 Baik 

81 1 1 2 1 2 0 - 18 Kurang 20 Positif 22 Buruk 

82 1 1 1 0   - 17 Kurang 20 Positif 23 Buruk 

83 1 1 1 0   - 22 Baik 21 Positif 23 Buruk 

84 1 1 1 1 2 0 - 22 Baik 20 Positif 23 Buruk 

85 1 1 1 0   - 20 Baik 21 Positif 24 Baik 
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86 1 1 1 1 2 0 - 22 Baik 23 Positif 29 Baik 

87 1 1 1 1 2 0 - 19 Baik 22 Positif 27 Baik 

88 1 1 2 1 2 0 - 20 Baik 23 Positif 22 Buruk 

89 1 1 1 0   - 16 Kurang 21 Positif 23 Buruk 

90 1 1 2 0   - 22 Baik 26 Positif 22 Buruk 

 
 

No.Re
s K.AS T.CT K.CT K.K T.ST 
1 Tidak Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

2 Tidak Memakai 3 Mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

3 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

4 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

5 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

6 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

7 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

8 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

9 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

10 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

11 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

12 Tidak Memakai 3 Mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

13 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

14 Tidak Memakai 3 Mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

15 Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

16 Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 
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17 Tidak Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

18 Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

19 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

20 Tidak Memakai 1 Tidak mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

21 Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

22 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

23 Memakai 1 Tidak mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

24 Tidak Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

25 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

26 Tidak Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

27 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

28 Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

29 Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

30 Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

31 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

32 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

33 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

34 Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

35 Tidak Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

36 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

37 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

38 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

39 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

40 Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

41 Memakai 1 Tidak mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 
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42 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

43 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

44 Tidak Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

45 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

46 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

47 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

48 Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

49 Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

50 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

51 Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

52 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

53 Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

54 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

55 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

56 Tidak Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

57 Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

58 Tidak Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

59 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

60 Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

61 Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

62 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

63 Memakai 1 Tidak mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

64 Memakai 1 Tidak mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

65 Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

66 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 
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67 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

68 Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

69 Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

70 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

71 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

72 Memakai 1 Tidak mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

73 Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

74 Memakai 1 Tidak mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

75 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

76 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 

77 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

78 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

79 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

80 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

81 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

82 Tidak Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

83 Tidak Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

84 Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

85 Memakai 2 Tidak mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

86 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

87 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Memakai sarung tangan 

88 Memakai 2 Tidak mencuci tangan kotor Memakai sarung tangan 

89 Memakai 3 Mencuci tangan bersih Tidak memakai sarung tangan 

90 Memakai 3 Mencuci tangan kotor Tidak memakai sarung tangan 
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Lampiran 3 : Output SPSS 

kategori umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

< 43 44 48.9 48.9 48.9 

> 43 46 51.1 51.1 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

jenis kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Laki-laki 45 50.0 50.0 50.0 

Perempuan 45 50.0 50.0 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

pendidikan terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak Sekolah 15 16.7 16.7 16.7 

Tidak Tamat Sekolah 12 13.3 13.3 30.0 

SD/MI 33 36.7 36.7 66.7 

SMP/MTS 17 18.9 18.9 85.6 

SMA/SMK/MAN 12 13.3 13.3 98.9 

S1 1 1.1 1.1 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

alamat (dusun) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Bontona 16 17.8 17.8 17.8 

Bontolebang 15 16.7 16.7 34.4 

Kanreapia 8 8.9 8.9 43.3 

Halahalaya 12 13.3 13.3 56.7 

Balahang Lohe 11 12.2 12.2 68.9 

Parang Boddong 12 13.3 13.3 82.2 

Silanggaya 16 17.8 17.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Total pengetahuan .118 90 .003 .935 90 .000 
total sikap .126 90 .001 .977 90 .104 
total tindakan .172 90 .000 .938 90 .000 
total_alaskaki .510 90 .000 .434 90 .000 
total_cucitangan .348 90 .000 .722 90 .000 
total_ kuku .363 90 .000 .634 90 .000 
total_sarungtangan .392 90 .000 .622 90 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Frequency Table 

kategori pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
 

Baik 47 52.2 52.2 52.2 

Kurang 43 47.8 47.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

kategori sikap 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
 

Positif 44 48.9 48.9 48.9 

Negatif 46 51.1 51.1 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

kategori tindakan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Baik 58 64.4 64.4 64.4 

Buruk 32 35.6 35.6 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

kategori_alaskaki 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak Memakai 14 15.6 15.6 15.6 

Memakai 76 84.4 84.4 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
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kategori kuku 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

bersih 49 54.4 54.4 54.4 

kotor 41 45.6 45.6 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

kategori_sarungtangan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Tidak memakai sarung 
tangan 

36 40.0 40.0 40.0 

Memakai sarung tangan 54 60.0 60.0 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 

kategori pengetahuan * infeksi kecacingan 

kategori pengetahuan * infeksi kecacingan Crosstabulation 

 
 

infeksi kecacingan Total 

Mengalami 
cacingan 

Tidak 
Mengalami 
Cacingan 

kategori pengetahuan 
 Baik 

Count 5 42 47 

Expected Count 3.1 43.9 47.0 

Kurang 
Count 1 42 43 

Expected Count 2.9 40.1 43.0 
Total 
 

Count 6 84 90 

Expected Count 6.0 84.0 90.0 

kategori cuci tangan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Mencuci tangan 50 55.6 55.6 55.6 

Tidak mencuci tangan 40 44.4 44.4 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 2.494a 1 .114   
Continuity Correctionb 1.337 1 .248   
Likelihood Ratio 2.733 1 .098   
Fisher's Exact Test    .206 .123 
Linear-by-Linear 
Association 

2.466 1 .116 
  

N of Valid Cases 90     

 

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.87. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

kategori sikap * infeksi kecacingan 

Crosstab 

 
 

infeksi kecacingan Total 

Mengalami 
Cacingan 

Tidak 
Mengalami 
Cacingan 

kategori sikap 
 Positif 

Count 3 41 44 

Expected Count 2.9 41.1 44.0 

Negatif 
Count 3 43 46 

Expected Count 3.1 42.9 46.0 
Total 
 

Count 6 84 90 

Expected Count 6.0 84.0 90.0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .003a 1 .955   
Continuity Correctionb .000 1 1.000   
Likelihood Ratio .003 1 .955   
Fisher's Exact Test    1.000 .640 
Linear-by-Linear 
Association 

.003 1 .955 
  

N of Valid Cases 90     

 

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.93. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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kategori tindakan * infeksi kecacingan 

Crosstab 

 infeksi kecacingan Total 

Mengalami 
Cacingan 

Tidak 
Mengalami 
Cacingan 

kategori tindakan 

Baik 
Count 6 52 58 

Expected Count 3.9 54.1 58.0 

Buruk 
Count 0 32 32 

Expected Count 2.1 29.9 32.0 

Total 
Count 6 84 90 

Expected Count 6.0 84.0 90.0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 3.547a 1 .060   
Continuity Correctionb 2.079 1 .149   
Likelihood Ratio 5.506 1 .019   
Fisher's Exact Test    .085 .065 
Linear-by-Linear 
Association 

3.507 1 .061 
  

N of Valid Cases 90     

 

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.13. 
b. Computed only for a 2x2 table 

kategori_alaskaki * infeksi kecacingan 

Crosstab 

 infeksi kecacingan Total 

Mengalami 
Cacingan 

Tidak 
Mengalami 
Cacingan 

kategori_alask
aki 

Tidak Memakai 
Count 0 14 14 

Expected Count .9 13.1 14.0 

Memakai 
Count 6 70 76 

Expected Count 5.1 70.9 76.0 

Total 
Count 6 84 90 

Expected Count 6.0 84.0 90.0 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1.184a 1 .277   
Continuity Correctionb .255 1 .613   
Likelihood Ratio 2.106 1 .147   
Fisher's Exact Test    .585 .351 
Linear-by-Linear 
Association 

1.171 1 .279 
  

N of Valid Cases 90     

 

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .93. 
b. Computed only for a 2x2 table 

kategori cuci tangan * infeksi kecacingan 

Crosstab 

 infeksi kecacingan 

Mengalami 
Cacingan 

Tidak 
Mengalami 
Cacingan 

kategori cuci tangan 

Mencuci tangan 
Count 1 49 

Expected Count 3.3 46.7 

Tidak mencuci tangan 
Count 5 35 

Expected Count 2.7 37.3 

Total 
Count 6 84 

Expected Count 6.0 84.0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 3.938a 1 .047   
Continuity Correctionb 2.431 1 .119   
Likelihood Ratio 4.142 1 .042   
Fisher's Exact Test    .085 .059 
Linear-by-Linear 
Association 

3.894 1 .048 
  

N of Valid Cases 90     

 

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.67. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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kategori_kebersihan kuku * infeksi kecacingan 

kategori kuku * infeksi kecacingan Crosstabulation 

 infeksi kecacingan Total 

Mengalami 
Cacingan 

Tidak 
Mengalami 
Cacingan 

kategori kuku 

bersih 
Count 4 45 49 

Expected Count 3.3 45.7 49.0 

kotor 
Count 2 39 41 

Expected Count 2.7 38.3 41.0 

Total 
Count 6 84 90 

Expected Count 6.0 84.0 90.0 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .387a 1 .534   
Continuity Correctionb .039 1 .843   
Likelihood Ratio .396 1 .529   
Fisher's Exact Test    .685 .427 
Linear-by-Linear 
Association 

.383 1 .536 
  

N of Valid Cases 90     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.73. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

kategori_sarungtangan * infeksi kecacingan 

kat_sarungtangan * infeksi kecacingan Crosstabulation 

 infeksi kecacingan Total 

Mengalami 
Cacingan 

Tidak 
Mengalami 
Cacingan 

kat_sarungtangan 

Tidak memakai 
 sarung tangan 

Count 2 34 36 

Expected Count 2.4 33.6 36.0 

Memakai sarung tangan 
Count 4 50 54 

Expected Count 3.6 50.4 54.0 

Total 
Count 6 84 90 

Expected Count 6.0 84.0 90.0 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .119a 1 .730   
Continuity Correctionb .000 1 1.000   
Likelihood Ratio .122 1 .727   
Fisher's Exact Test    1.000 .544 
Linear-by-Linear 
Association 

.118 1 .732 
  

N of Valid Cases 90     

 

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.40. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 4 : Etik Penelitian 
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Lampiran 5: Izin Penelitian 

1. Izin penelitian LP2M UIN Alauddin Makassar 
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2. Izin Penelitian DPM PTSP Provinsi  Sulawesi Selatan 
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3. Izin Penelitian DPM PTSP Kabupaten Gowa 
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Lampiran 6 : Hasil Pemeriksaan Laboratorium  
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Lampiran 7 : Surat keterangan telah melakukan penelitian 
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Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian 

1. Administrasi di Kantor Desa Kanreapia  

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengisian Kuesioner 
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3. Pemeriksaan Sampel Feses di Laboratorium Puskesmas Tamaona 
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