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PENGENDALIAN KASUS BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DENGAN 

PENDEKATAN  ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD) DI 

PUSKESMAS TAMANGAPA KOTA MAKASSAR 

Muhammd Nur Alamsyah Rajab, 1Nadyah Haruna, 2Rosdianah Rahim 

3Darmawansyih, 4Ahmad Sewang5 

Program Studi Pendidikan Dokter  Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
 

Abstark 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah berat badan lahir kurang dari 2500 
gram. Berat badan lahir (BBLR) merupakan salah satu indikator dalam 
pertumbuhan dan perkembangan anak hingga dewasa dan menggambarkan status 
gizi yang diperoleh janin selama dalam kandungan. Pendekatan Asset Based 
Community Development (ABCD) yang dimiliki masyarakat yaitu untuk 
memperoleh suatu tujuan bersama dalam pengendalian BBLR dimulai identifikasi 
aset, analisa masalah, potensi perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Fokus 
penelitian yang dilakukan penulis adalah Identifikasi aset sumber daya manusia 
(SDM) terhadap pengendalian kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Jenis 
penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan. Asset Based. 
Community Development (ABCD) dengan metode observasi dan wawancara 
mendalam (In Depth Interview). Metode pengambilan informan. yaitu snowball 
sampling di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa pada tahun 2022. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengendalian kasus berat badan lahir rendah 
(BBLR) dengan metode Asset.Based.Community Development. (ABCD) di 
Puskesmas Tamangapa adalah Aset Manusia yaitu pelayanan Kesehatan (program 
ibu hamil seperti kunjungan ANC, kelas ibu hamil, kader posyandu, grup 
whatsapp untuk ibu hamil pemenuhan gizi selama kehamilan, pemenuhan 
makanan tambahan (PMT), kunjungan neonatal, dan perawatan metode 
kangguru), pendidikan dan pengetahuan ibu hamil. Aset Sosial yaitu 
Kebersamaan antar sesama, gotong royong, dan kajian rutin keagamaan, seperti 
majelis taklim, Aset fisik yaitu puskesmas, Posyandu, klinik Kesehatan, masjid, 
pasar, kebun, dan sawah. Aset ekonomi yaitu tergantung pada profesi masing-
masing warga seperti wiraswasta dan pegawai negeri sipil, petani, peternak, 
pedagang. Keempat aset tersebut sangat mendukung dalam upaya pengendalian 
kasus Berat Badan Lahir Rendah .(BBLR) di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa. 

 

Kata Kunci:, Asset Based Community Development (ABCD), Berat Badan Lahir 
Rendah (BBLR) 
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CASE CONTROL OF LOW BIRTH WEIGHT (LBW) WITH ASSET 
BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD) APPROACH AT 

TAMANGAPA HEALTH CENTERS OF MAKASSAR 

Muhammd Nur Alamsyah Rajab, 1Nadyah Haruna, 2Rosdianah Rahim 

3Darmawansyih, 4Ahmad Sewang5 

Medical Education Program of UIN Alauddin Makassar 
 

Abstract 
Low Birth Weight (LBW) is birth weight less than 2500 grams. Birth weight 
(LBW) is one of the indicators in the growth and development of children to 
adulthood and describes the nutritional status obtained by the fetus during the 
womb. The Asset Based Community Development (ABCD) approach owned by 
the community is to obtain a common goal in controlling LBW starting with asset 
identification, problem analysis, potential planning, implementation, and 
utilization. The focus of the research conducted by the author is the identification 
of human resource assets (HR) to control cases of low birth weight (LBW). This 
type of research is a qualitative research approach. Asset Based. Community 
Development (ABCD) with the method of observation and in-depth interviews (In 
Depth Interview). Informant retrieval method. namely snowball sampling in the 
working area of Tamangapa Public Health Center in 2022. The results showed 
that controlling low birth weight (LBW) cases was using the 
Asset.Based.Community Development method. (ABCD) at the Tamangapa Health 
Center is a human asset, namely health services (pregnant women's programs such 
as ANC visits, classes for pregnant women, posyandu cadres, whatsapp groups for 
pregnant women, nutritional fulfillment during pregnancy, supplementary food 
fulfillment (PMT), neonatal visits, and treatment methods. kangaroo), education 
and knowledge of pregnant women. Social assets, namely togetherness among 
others, mutual cooperation, and routine religious studies, such as the taklim 
assembly, physical assets, namely health centers, posyandu, health clinics, 
mosques, markets, gardens, and rice fields. Economic assets that depend on the 
profession of each citizen such as entrepreneurs and civil servants, farmers, 
breeders, traders. The four assets are very supportive in efforts to control cases of 
Low Birth Weight (LBW) in the Tamangapa Health Center's working area. 

 

Keywords: Asset Based Community Development (ABCD), Low Birth Weight 
(LBW) 
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BAB I  

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang 

Kematian bayi menjadi salah satu masalah kesehatan yang besar di 

dunia. Sebagian besar kematian bayi dapat dicegah dengan intervensi 

berbasis bukti yang berkualitas tinggi berupa data. Berdasarkan hasil 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) kematian bayi 

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)  pada tahun 2017 adalah 

sebesar 24/1.000 KH dengan kematian neonatal 15/1.000. Terjadi 

penurunan angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2017, dibandingkan 

AKB pada tahun 2012 yang berjumlah 32/1.000 KH dan 19/1.000 KH 

neonatal, dan tetap sama dengan angka kematian neonatal pada tahun 2007 

dengan angka kematian bayi 35/1.000 KH yang terdapat penurunan 

dibandingkan pada tahun 2002 (kematian bayi 44/1.000 KH serta 23/1.000 

kematian neonatal) (Lengkong et al., 2020). 

Angka kematian bayi merupakan salah satu target yang menjadi 

perhatian utama dari Millenium Development Goals pada tahun 2015. 

Angka kematian bayi masih tergolong tinggi di negara ASEAN yaitu 

sebesar 23 kasus per 1000 kelahiran. Sementara itu data kematian bayi 

(AKB) di Indonesia dinilai paling tinggi jika dibandingkan dengan negara 

ASEAN lainnya yaitu pada tahun  2015 sebesar 22,23 per 1000 kelahiran 

hidup. Data ini masih belum mencapai target program dari WHO yaitu 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan AKB 
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sekurang-kurangnya 12 per 1000 kelahiran hidup (Permana & Wijaya, 

2019). 

Angka kematian bayi berkaitan erat dengan kejadian Berat Badan 

Lahir Rendah, berdasarkan data dari Kemenkes RI 2020, di tahun 2019 

penyebab kematian bayi terbanyak adalah kejadian Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR) dengan kasus sebanyak 35,5%. Penyebab kematian 

lainnya di antaranya asfiksia sebanyak 27,0%, kelainan bawaan 12,5%, 

sepsis 3,5%, tetanus neonatorium 0,3%, dan lainnya 21,4 % (Kemenkes 

RI, 2020). 

Berat badan lahir merupakan salah satu indikator dalam tumbuh 

kembang anak hingga masa dewasanya dan menggambarkan status gizi 

yang diperoleh janin selama dalam kandungan. Pada negara berkembang, 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) masih menjadi salah satu 

permasalahan defisiensi zat gizi. BBLR ialah bayi yang dilahirkan dengan 

berat badan kurang dari 2.500 gram, tanpa memandang masa gestasi. 

WHO dan UNICEF (2013) menyatakan bahwa terjadi peningkatan 

kejadian BBLR (periode 2009-2013) dari 15,5% menjadi 16% dan sebesar 

95,6% dari jumlah tersebut berada di negara berkembang (Sholiha & 

Sumarmi, 2015). 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah berat badan lahir kurang 

dari 2500 gram. Berdasarkan masa kehamilan BBLR dapat dibedakan atas 

BBLR sesuai masa kehamilan (SMK) dan BBLR kecil masa kehamilan 

(KMK). Sedangkan berdasarkan kurva pertumbuhan intrauterin dari 
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Lubchenko, maka kebanyakan bayi prematur akan dilahirkan dengan berat 

lahir yang rendah. Bayi berat lahir rendah (BBLR) dibedakan atas berat 

lahir sangat rendah (BLSR), bila berat bayi lahir <1500 gram, dan berat 

lahir amat sangat rendah (BLASR), yaitu bila berat bayi lahir < 1.000 gram 

(Pondaag et al., 2015). 

Berat badan lahir merupakan indikator penting kesehatan bayi, 

faktor utama bagi kelangsungan hidup dan faktor untuk tumbuh kembang 

dan mental bayi di masa yang akan datang. Ditinjau dari faktor ibu ada 

beberapa faktor yang memengaruhi BBLR, diantaranya kehamilan dan 

faktor janin. Faktor ibu meliputi gizi saat hamil kurang, umur ibu ( 35 

tahun), jarak kehamilan terlalu dekat, dan penyakit dari ibu itu sendiri. 

Faktor kehamilan seperti hidramnion dan kehamilan ganda. Faktor janin 

yang memengaruhi BBLR misalnya cacat bawaan dan infeksi dalam lahir. 

Faktor-faktor resiko lain diantaranya paritas, status ekonomi, pendidikan 

dan pekerjaan ibu (Aprilliya Wibowo Putri, Ayu Pratitis, Lulu Luthiya, 

Sry Wahyuni, 2019). Hal ini pun dijelaskan dalam perintah Allah SWT 

yang tercantum dalam firmannya pada Q.S. Abasa (80): 24 

نْسَانُ  فَلْينَْظُرِ  طَعَامِهٖٓ  الِٰى الاِْ ۙ    

Terjemahnya: 

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” 

Menurut Tafsir Al Misbah Jilid 15 ialah Allah berfirman: Jika ia 

benar-benar ingin melaksanakan tugasnya dengan sempurna, maka 

hendaklah manusia itu melihat ke makanannya, memperhatikan dan 



 

4 
  

merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan. 

Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air dari langit sederas-derasnya, 

kemudian Kami belah bumi yakni bumi itu membelah  tumbuh-tumbuhan 

dengan belahan yang sempurna, kemudian Kami tumbuhkan diatasnya  

biji-bijian dan anggur serta sayur-sayuran, dan juga pohon Zaitun serta 

pohon kurma, dan kebun-kebun yang rimbun, serta buah-buahan dan 

rumput-rumputan, untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang 

ternak kamu. 

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah 

pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil 

Haram. (maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya) yakni 

hendaklah manusia memperhatikan makanan yang menjadi sebab 

kehidupannya.  Dan menurut Tafsir Jalalain menjelaksan bahwa 

hemdaklah manusia itu memperhatikan makanannya dengan memasang 

akalnya – kepada makanannya. Artinya bahwa setiap makanan itu harus di 

ketahui bagaimana makanan itu diciptakan dan diatur untuknya. 

Kota Makassar merupakan salah satu daerah dengan tingkat 

kejadian BBLR tertinggi kedua setelah Kabupaten Bulukumba diantara 24 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (12,2%) (Dinkes, 2020). Data di atas 

dapat dilihat bahwa angka kejadian BBLR di Kota Makassar masih tinggi 

dan memerlukan pendekatan Asset Based Community Development 

(ABCD). 
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Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar, tiga angka 

kejadian BBLR tertinggi terdapat di Puskesmas Tamangapa (12,63%), 

Puskesmas Daya (11,19%), Puskesmas Jongaya (7,92%) dari 1.279 

kelahiran hidup (Dinkes Kota Makassar, 2021). 

Mengatasi atau mengendalikan kasus BBLR salah satunya adalah 

pendekatan berbasis asset yang dimiliki masyarakat yaitu untuk 

memperoleh suatu tujuan bersama dalam pengendalian BBLR dimulai 

identifikasi asset, analisa masalah, potensi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemanfaatan. Hal ini seperti yang dikutip dalam sebuah buku karangan 

Jody P. Kretzmann dan John L. McKnight (1993) dalam Susan Rans dan 

Hilary Altman Ph. D (2002: 6) sekaligus penemu metode Asset Based 

Community Development (ABCD) yang mengatakan bahwa “successful 

community development is asset based, internally focused, and 

relationship driven”. Karakteristik pendekatan ABCD tersebut berfokus 

pada pembangunan berbasis aset, aspek fokus internal dan hubungan 

berbasis asosiasi (Green-Harris et al., 2019). 

Pendekatan berbasis asset mempunyai keunggulan tersendiri 

dibandingkan dengan pendekatan berbasis kebutuhan. Jika ditinjau lebih 

dalam pendekatan yang berbasis asset kebanyakan digunakan dalam 

pendekatan perawatan. Bila kita mengamati kejadian BBLR dan 

bagaimana pertumbuhan janin yang baik, maka perawatan ANC dan 

perbaikan gizi yang membuat tumbuh kembang janin lebih baik. Hal ini 

serupa dengan organisasi sosial yang memiliki kemampuan untuk tumbuh 



 

6 
  

dan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sedangkan pendekatan 

berbasis kebutuhan jika diasumsikan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

menutupi kesenjangan tidak dimiliki masyarakat dan memaksa keadaan 

untuk menemukan hal untuk menutupi kesenjangan tersebut yang 

cenderung sulit untuk ditemukan dan dilakukan perawatan (Mallapiang et 

al., 2020). 

Pendekatan Appreciative Inquiry yang ditemukan oleh David 

Cooperrider yang mengatakan suatu cara yang berfokus pada dimensi 

partispasi sosial yang mengandung antusiasme yang mengarah pada 

tindakan positif serta pertanyaan yang mengarah pada topik diskusi dan 

capaian kedepan dengan menggunakan metode 4 D. yaitu; Discovery, 

dimana proses penggalian informasi pada anggota dan menghargai apa 

yang dimilki oleh individu berdasarkan cerita keberhasilan atau 

pengalaman di masa lalu dan mencari penyebabnya siapa saja terlibat dan 

bagaimana mencapainya yang hasilnya akan yang akan dikelompokkan 

dan dikatakan kekuatan yang ada pada diri individu setelah itu 

dirangkumkan dengan kekuatan anggota lainnya hingga membentuk 

kekuatan dalam komunitas. Dream yaitu mengajak para individu 

berimajinasi akan masa depan yang diharapkan tentang komunitas 

lingkungan, dan diri sendiri dengan megaitkan kekuatan ditahap 

sebelumnya. Design, pada tahap ini para individu diajak untuk melakukan 

identifikasi kekuatan serta potensi yang dimilki untuk menggapai mimpi 

atau imajinasi yang ingin dicapai. Destiny, tahap ini merupakan tahap 
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akhir yang berfokus untuk memastikan sebuah rencana yang ditetapkan 

bersama serta menekankan kembali peranan dan komitmen individu serta 

komunitas untuk mencapai impian bersama (Nurdiyanah, Rika Dwi Ayu 

Parmaitasari, Irvan Muliyadi, Serliah Nur, 2016). 

Upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang sadar akan 

kesehatan dengan peningkatan penerapan 1000 HPK yang merupakan 

suatu program yang dikeluarkan oleh kemenkes RI tahun 2014, dan 

apabila dihubungkan dengan pendekatan Asset Based Community 

Development (ABCD) diharapkan mendorong penulis melakukan 

identifikasi serta pemetaan asset kepada masyarakat di wilayah kerja 

Puskesmas Tamangapa.  
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan 

secara jelas untuk mempermudah peneliti. 

Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah “Identifikasi aset 

sumber daya manusia (SDM) terhadap pengendalian kasus Berat Badan 

Lahir Rendah (BBLR)” 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana cara mengendalikan kasus Berat Badan Lahir Rendah 

(BBLR) dengan pendekatan Asset Based Community Development 

(ABCD) di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa? 

D. Kajian Pustaka 

NO Judul, Nama, Tahun Sasaran Metode Hasil 
 

1 Pengelolaan sampah 
dengan pendekatan Asset 
Based Community 
Development (ABCD) di 
wilayah pesisir 
Bulukumba Sulawesi 
Selatan. 
Fatmawati, Yessy 
kurniati, Sukfitrian 
Syahrir 
 
 

Populasi: 
warga di 
Desa 
Gunturu 
kabupaten 
Bulukumba 
Sulawesi 
Selatan 

Pendekatan 
Asset Based 
community 
Development 
(ABCD) 

Keberhasilan 
peningkatan 
kegiatan melalui 
program 
intervensi dalam 
kegiatan 
pelatihan dan 
pengelolaan 
sampah. 

2 Mobile cancer prevention 
and early detection 
outreach in  Uganda: 
Partnering with 
communities toward 
bridging the  cancer 
health disparities through 
“asset-based community  

Populasi : 
Masyarakat 
Uganda 
Afrika Timur 

Pendekatan 
Assset Based 
Community 
Development 
(ABCD) 

Berkerja sama 
dengan 
komunitas dan 
organisasi 
berbasis melalui 
model 
pengembangan 
komunitas 
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development model” 
Alfred jatho, Noleb m. 
Mugisha, James kafeero 

berbasis asset 
adalah layak. 
Dan metode ini 
membantu 
menjembatani 
kesenjangan 
kesehatan 
kanker. 

3 Can Asset-Based 
Community Development 
with Children and Youth 
Enhance the Level of 
Participation in Health 
Promotion Projects? 
 A Qualitative Meta-
Synthesis. 
Rita Agdal, Inger Helen, 
Vigdis Meidell 

Populasi : 
Anak – anak 
dan Remaja 

Pendekatan 
Asset Based 
Community 
Development 
(ABCD) 

Kesimpulan 
akhir 
menunjukkan 
bahwa ABCD 
memberikan 
strategi yang 
berguna untuk 
meningkatkan 
partisipasi anak 
– anak dan 
remaja dalam 
prosyek promosi 
kesehatan. Anak 
–anak dan 
remaja 
mengembang-
kan kesadaran 
akan asset lokal, 
baik pribadi 
maupun 
kolektif, 
kesadaran 
kelompok dan 
kepentingan 
yang berbeda 
dalam 
masyarakat. 

4 Communities in charge of 
alcohol (CICA):  a 
protocol for a stepped-
wedge randomised control 
trial of an alcohol health 
champions programme 

Populasi : 
Pasien rumah 
sakit dengan 
indikasi 
pengguna 
alkohol di 
Greater 
Manchester 

Pendekatan 
Asset Based 
Community 
Development 
(ABCD) 

Pendekatan 
ABCD saat ini 
sedang 
dipromosikan 
secara luas 
(misalnya dalam 
panduan NICE 
yang baru ) dan 
menarik dalam 
hal tantangan 
dan pemotongan 
layanan, tetapi 
hanya ada 
sedikit bukti 
untuk  
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efektivitasnya. 
Oleh karena itu, 
kami 
mengantisipasi 
temuan ini akan 
relevan secara 
luas di berbagai 
topik, bukan 
hanya intervensi 
untuk 
mengurangi 
bahaya alkohol. 
Hasilnya akan 
menarik bagi 
pembuat 
kebijakan, 
komisaris, dan 
praktisi 
kesehatan 
masyarakat yang 
bertanggung 
jawab untuk 
mengurangi 
bahaya alkohol 
pada tingkat 
populasi dan 
individu.  
 

5 Process evaluation of a 
whole-of  
community systems 
approach to address 
childhood obesity in 
western Victoria, 
Australia 
Ebony Jenkins, Janette 
Lowe, Steven Allender 

Populasi : 
Komunitas 
Masyarakat 
di Portland 
Victoria 

Pendekatan  
Asset Based 
Community 
Development 
(ABCD) 

ABCD 
mempromosikan 
masyarakat dan 
berkelanjutan di 
masa depan. 
Memahami 
proses 
penerapan 
pendekatan 
sistem seluruh 
komunitas baru 
umtuk 
pencegahan 
obesitas pada 
anak. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana aplikasi pendekatan Asset Based Community Development 

(ABCD) dalam pengendalian kasus Berat Badan Lahir Rendah 

(BBLR) dengan berfokus pada Identifikasi aset ibu hamil yang  

dimiliki dalam bentuk pemetaan aset di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa Kota Makassar. 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

a. Mengidentifikasi aset manusia atau individu terhadap kasus Berat 

Badan Lahir Rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa 

b. Mengidentifikasi aset sosial terhadap kasus Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa 

c. Mengidentifikasi aset fisik terhadap kasus Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa 

d. Mengidentifikasi aset ekonomi terhadap kasus Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti sendiri merupakan suatu pengalaman dan 

pembelajaran yang sangat berharga dalam  meningkatkan wawasan 

dan pengetahuan khususnya dalam bidang penelitian dan pengetahuan 
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tentang pengendalian kasus kejadian bayi berat lahir rendah dengan 

pendekatan Asset Based Community Development (ABCD). 

2. Bagi Institusi 

Sebagai bahan masukan kepustakaan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset 

maupun penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih luas. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang 

pengendalian kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan 

pendekatan Asset Based Community Development (ABCD). 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Bayi Lahir Normal 

1. Bayi Baru Lahir 

Bayi baru lahir (BBL) normal adalah bayi yang lahir dengan 

umur kehamilan 37 sampai 42 minggu dan berat badan 2500 gram 

sampai dengan 4000 gram (Nurhasiyah et al., 2017) 

2. Ciri Bayi Lahir Normal 

Bayi yang lahir dengan berat lahir normal memiliki ciri seperti 

berat badan 2500-4000 gram, dengan panjang badan saat lahir 48-52 

cm, lingkar dada 30-38 cm, dan lingkar kepala bayi 33-35 cm. Bayi 

yang memiliki ciri khas diatas termasuk dalam kategori bayi lahir 

normal (Nurhasiyah et al., 2017) 

B. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

1. Definisi BBLR 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan salah satu 

masalah kesehatan di masyarakat, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

didefinisikan sebagai bayi yang lahir dengan berat badan <2500 gram. 

Bayi dengan Berat Lahir Rendah dapat menyebabkan timbulnya suatu 

gangguan perkembangan baik secara kognitif maupun motorik yang 

tidak sesuai, dibandingkan dengan bayi dengan berat badan lahir 

normal. Bayi dengan BBLR juga memiliki resiko lebih tinggi dalam 

mengalami kematian (Hartiningrum & Fitriyah, 2019). 
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BBLR merupakan bayi dengan berat badan lahir (BBL) kurang 

dari 2500 gram tanpa memandang masa kehamilan. Berat lahir adalah 

berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam terakhir. BBLR dibagi 

menjadi 2 golongan, yaitu prematuritas murni yang terjadi jika masa 

gestasinya kurang dari 37 minggu dan berat badannya sesuai dengan 

berat badan untuk masa gestasinya sering disebut dengan neonatus 

kurang bulan sesuai masa kehamilan (Hafid et al., 2018). 

2. Epidemiologi BBLR 

Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 15,5% dari 

20 juta kelahiran hidup pertahun , 96,5% berada di Negara yang 

sedang berkembang dan memberikan konstribusi 60% - 80% dari 

semua kematian neonatal (Hasriyani et al., 2018). 

Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia 

sangat beragam antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, yakni 

sekitar antara 9% - 30%, berdasarkan hasil studi di 7 wilayah 

multicenter diperoleh angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

dengan rentang 2,1% - 17,2% (Pantiawati, 2019). 

3. Etiologi BBLR 

Penyebab terbanyak terjadinya Bayi Berat Badan Lahir Rendah 

(BBLR) yaitu kelahiran prematur. Adapun berdasarkan tipe penyebab 

BBLR adalah Bayi BBLR dengan tipe KMK disebabkan oleh (Ibu 

memilki hipertensi, preklampsia, anemia, Kehamilan ganda atau 
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kembar, kehamilan lewat waktu, Ibu hamil kekurangan nutrisi, Ibu 

hamil merokok), dan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) tipe 

prematur disebabkan oleh (Berat badan ibu yang rendah, Ibu hamil 

masih remaja, Pernah prematur sebelumnya, Terjadi perdarahan 

sebelum atau saat persalinan (antepartum hemorhage), kehamilan 

kembar, Mulut Rahim lemah sehingga tidak mampu menahan berat 

bayi dalam Rahim) (Proverawati, 2020). 

4. Klasifikasi BBLR 

Penyebab terbanyak angka bayi BBLR adalah kelahiran 

prematur. Dan berdasarkan klasifikasi BBLR dapat dikelompokkan 

menurut masa gestasinya yaitu prematuritas murni dan dismaturitas. 

Prematuritas murni adalah masa gestasinya kurang dari 37 minggu 

dan berat badannya sesuai dengan berat badan untuk masa gestasi 

berat atau biasa juga disebut dengan neonatus kurang bulan seusia 

dengan masa kehamilan (NKB – SMK), dan dismaturitas adalah bayi 

lahir dengan berat badan kurang dari berat badan yang seharusnya 

untuk masa gestasi. Berat bayi intrauterin dan merupakan bayi yang 

kecil untuk masa kehamilannya (KMK). Adapun klasifikasi menurut 

harapan hidupnya yaitu Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengat 

berat lahir 1500 – 2500 gram, berat bayi lahir sangat rendah (BBLSR) 

dengan berat lahir 1000-1500 gram, dan berat bayi lahir ekstrim 

rendah (BBLER) dengan berat lahir kurang dari 1000 gram 

(Proverawati, 2020). 



 

16 
  

5. Faktor Resiko BBLR 

Faktor risiko yang memengaruhi terhadap kejadian BBLR 

antara lain ialah karakteristik sosio-demografi ibu (usia <20 tahun dan 

>35 tahun, ras kulit hitam, status sosial ekonomi kurang, status 

perkawinan tidak sah, tingkat pendidikan rendah). Risiko medis ibu 

sebelum hamil juga berperan terhadap kejadian BBLR (paritas, berat 

badan dan tinggi badan, pernah melahirkan neonatus dengan BBLR, 

jarak kelahiran). Status kesehatan reproduksi ibu berisiko terhadap 

BBLR (status gizi ibu, infeksi dan penyakit selama kehamilan, riwayat 

kehamilan dan komplikasi kehamilan). Status pelayanan antenatal 

(frekuensi dan kualitas pelayanan antenatal, tenaga kesehatan tempat 

periksa hamil, umur kandungan saat pertama kali pemeriksaan 

kehamilan) juga dapat beresiko unntuk melahirkan BBLR (Susilowati 

et al., 2016). 

a. Pertambahan Berat Badan Ibu Selama Hamil 

Kenaikan berat badan ibu selama kehamilan berhubungan 

dengan berat badan bayi lahir normal dan berkurangnya kenaikan 

berat badan ibu selama kehamilan meningkatkan resiko BBLR. Ibu 

hamil memiliki pertambahan berat badan kurang, akan 

menyebabkan ukuran plasenta lebih kecil dan suplai nutrisi dari ibu 

ke bayi berkurang, sehingga terjadi retardasi perkembangan janin 

intra uterine dan bayi dengan berat lahir rendah (Ika Avrilina 

Haryono, 2021). 
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Pertambahan berat badan ibu selama hamil mempengaruhi 

status gizi ibu dan janinnya. Bila status gizi ibu sebelum hamil 

dalam kondisi baik maka ibu akan melahirkan bayi yang sehat, 

cukup bulan dan berat badannya normal. Status gizi buruk sebelum 

dan selama kehamilan akan menyebabkan bayi berat lahir rendah 

(BBLR), terhambatnya perkembangan otak janin, anemia pada bayi 

baru lahir, bayi baru lahir terinfeksi, dan abortus (Anika 

Candrasari, Yusuf Alam Romadhon, Fiftin Desy Auliafadina, 

2017). 

b. Usia Ibu 

Saat masa kehamilan usia Ibu mempengaruhi kondisi 

kehamilan karena berhubungan dengan kematangan organ 

reproduksi dan kondisi psikologis. Secara biologis wanita 

dianjurkan mengandung pada usia subur yaitu pada usia 20-35 

tahun, sebab pada usia tersebut lebih banyak energi yang dimilki 

oleh wanita hamil. Usia yang terlalu muda merupakan faktor risiko 

hal ini disebabkan karena belum matangnya organ reproduksi 

untuk hamil sedangkan pada usia diatas 35 tahun terjadi 

kemunduran dan penurunan daya tahan tubuh (Monita et al., 2016). 

c. Frekuensi ANC 

Ibu hamil yang tidak melakukan ANC memilki 2,65 kali 

resiko yang lebih tinggi untuk melahirkan BBLR (Berat Badan 

Lahir Rendah) dibanding dengan yang sering melakukan 
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kunjuangan ANC (antenatal care). Secara teori ANC memiliki 

manfaat untuk memantau perkembangan dan kesehatan Ibu dan 

janin selama masa kehamilan berlangsung (Perwiraningtyas et al., 

2020). 

d. Anemia 

Anemia adalah suatu kondisi atau keadaan yang ditandai 

dengan penurunan kadar hemoglobin (Hb). Anemia pada 

kehamilan adalah kondisi Ibu dengan kadar hemoglobin dibawah 

11 gr% (Tessa sjahriani, 2019). Anemia dalam kehamilan memiliki 

dampak yang buruk baik bagi Ibu maupun janin, yang akan 

menyebabkan terganggunya oksigen maupun suplai nutrisi dari Ibu 

ke janin, sehingga dapat mengkibatkan janin mengalami gangguan 

penambahan berat badan sehingga terjadi BBLR (Rahmawati et al., 

2017). 

e. Jarak Kehamilan 

Jarak kehamilan yang ideal antar kelahiran adalah lebih dari 

2 tahun, dengan demikan dapat memberi kesempatan pada tubuh 

untuk memperbaiki persediannya dan organ-organ reproduksi 

untuk siap mengandung lagi. Sistem reproduksi yang terganggu 

akan menghambat perkembangan pertumbuhan dan perkembangan 

janin. Jarak < 2 tahun dapat beresiko menyebabkan kematian janin 

saat dilahirkan, BBLR, kematian di usia bayi ataupun anak 

bertubuh kecil (Monita et al., 2016). 
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f. Jumlah Paritas 

Jumlah Paritas dapat mempengaruhi terjadinya BBLR. 

Paritas adalah jumlah persalinan Ibu, secara teori BBLR meningkat 

ketika jumlah paritas meningkat, apabila dilihat dari mortalitas Ibu, 

jumlah paritas yang aman 2-4 sebaliknya paritas 1 dan >4 memiliki 

resiko tinggi. Hal ini dikarenakan dapat terjadinya suatu 

komplikasi yang kemungkinan dialami akan lebih besar. Ketika 

Ibu yang memilki jumlah paritas tinggi, maka akan berpengaruh 

terhadap kemampuan elastisitas dari uterusnya, sehingga kontraksi 

uterus akan terganggu sehingga dapat menyebabkan perdarahan 

saat kehamilan yang berakhir pada kelahiran prematur maupun 

BBLR (Perwiraningtyas et al., 2020). 

g. Status gizi  

Status Gizi dapat diukur menggunkan IMT (indeks massa 

tubuh). Ibu yang berat badannya kurang akan beresiko melahirkan 

bayi BBLR dan prematur. Indeks massa tubuh pada Ibu yang 

kurang menunjukkan bahwa kebutuhan gizi ibu belum terpenuhi, 

sehingga Ibu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan gizi janinya (Endah et al., 2017). 

h. Ketuban Pecah Dini 

Ketuban pecah dini adalah keluarnya cairan dari vagina 

setelah usai kehamilan 22 minggu. ketuban pecah dini adalah 

pecahnya selaput ketuban yang dapat terjadi pada kehamilan 
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pretem maupun aterm. KPD mempunyai resiko melahirkan dengan 

bayi berat lahir rendah (Liyana, 2021). 

i. Pendidikan ibu 

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Ibu menajdi salah 

satu faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR. Tingkat 

pendidikan yang dimiliki oleh Ibu memiliki pengaruh terhadap 

berat bayi lahir terutama pada Ibu  hamil usia remaja (Utami & 

Huriyati, 2018). 

Pendidikan yang tinggi memudahkan seseorang menerima 

informasi lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan rendah. 

Pengetahuan kesehatan yang tinggi menunjang perilaku hidup 

sehat dalam penuhan gizi ibu selama kehamilan. Oleh karena itu 

perlu dilakukan pendidikan kesehatan oleh tenaga kesehatan. 

Pendidikan kesehatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha 

untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, 

kelompok, atau individu. Dengan harapan bahwa dengan adanya 

pesan tersebut masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang 

pentingnya asupan nutrisi selama kehamilan (Kristiana & 

Juliansyah, 2017). 

j. Faktor lainnya 

Beberapa faktor lainnya yang dapat menyebabkan 

terjadinya BBLR yaitu pada faktor plasenta. Faktor plasenta 

merupakan faktor yang berhubungan dengan terjadinya kejadian 
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BBLR. Faktor plasenta terdiri dari: Hidramnion, infark, Tumor, 

plasenta yang lepas, sindrom plasenta yang lepas, sindrom transfusi 

bayi kembar. Selain faktor plasenta lingkungan juga ikut berperan 

dalam faktor yang dapat memberikan risiko BBLR seperti 

bertempat tinggal di dataran tinggi, terkena radiasi, terpapar zat 

beracun, faktor lainnya adalah pada kebiasaan Ibu seperti seperti 

merokok, minum alkohol, atau pecandu obat narkotika yang dapat 

mempengaruhi janin. Pekerjaan Ibu juga memiliki pengaruh bagi 

faktor resiko terjadinya BBLR. Mempunyai riwayat BBLR 

sebelumnya juga termasuk faktor terjadinya BBLR. Infeksi 

menular seksual, HIV/AIDS ,TORCH dan hipertensi merupakan 

faktor resiko terjadinya BBLR (Proverawati, 2020). 

6. Patofisiologi BBLR 

Secara umum bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) ini 

berhubungan dengan usia kehamilan yang belum cukup bulan 

(prematur), padahal hampir semua lemak, glikogen, dan mineral, 

contohnya zat besi, kalsium, fosfor dan seng dideposit selama 8 

minggu terakhir untuk bayi, BBLR disamping itu juga disebabkan 

terjadinya dismaturitas, yang berarti bayi lahir cukup bulan (usia 

kehamilan >37 minggu), tapi berat badan lahirnya lebih kecil 

dibanding masa kehamilannya, yaitu kurang dari 2.500 gram. Masalah 

ini dapat terjadi karena adanya gangguan pertumbuhan bayi pada saat 

dalam kandungan yang disebabkan oleh penyakit-penyakit ibu 
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contohnya apabila ada kelainan plasenta, infeksi, hipertensi dan 

keadaan-keadaan lain yang dapat mengakibatkan nutrisi yang 

diperoleh bayi jadi tidak adekuat.  

Gizi yang adekuat dan tercukupi sangat diperlukan ibu hamil 

agar janin tidak mengalami hambatan pada pertumbuhannya sehingga 

ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir normal. Kondisi 

ibu hamil yang baik, sistem reproduksi ibu hamil normal, tidak sedang 

sakit, dan juga tidak ada gangguan gizi sebelum maupun ketika hamil, 

maka ibu akan melahirkan bayi lebih besar dan sehat dibanding ibu 

hamil dengan kondisi kehamilan sebaliknya. Ibu hamil dengan kondisi 

kurang gizi yang cukup kronis ketika hamil dikatakan lebih berisiko 

melahirkan bayi BBLR, vitalitas rendah, serta prevalensi kematian 

meningkat, terlebih lagi apabila si ibu mengalami kadar hemoglobin 

rendah atau anemia. Ibu hamil umumnya mengalami penyusutan besi 

maka hanya akan memberi sedikit besi kepada janin yang dibutuhkan 

untuk metabolisme besi yang normal. Zat besi yang inadekuat dapat 

menimbulkan hambatan pada pertumbuhan janin baik sel tubuh 

maupun otak. Anemia gizi juga dapat berujung kematian janin 

didalam kandungan, kelainan bawaan, terjadi aborsi dan lahirnya bayi 

dengan BBLR oleh sebab itu dapat menyebabkan morbiditas dan 

mortalitas ibu, kematian perinatal secara bermakna lebih tinggi, dan 

melahirkan bayi BBLR dan prematur juga akan lebih besar 

(Nyamasege et al., 2019). 
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7. Manifestasi Klinis BBLR 

Gejala klinis pada keajdian bayi berat badan lahir rendah 

(BBLR) yaitu  bergantung pada umur kehamilan ibu sehingga dapat 

dikemukakan bahwa makin kecil bayi, makin muda umur kehamilan 

ibu. Berdasarkan gambaran umum bayi BBLR memiliki karakteristik 

sebagai berikut: (dr. Ida Ayu Chandranita Manuaba, 2014). 

a. Berat badan bayi <2500 gram 

b. Panjang badan bayi <45 cm 

c. Lingkaran dada <30 cm 

d. Lingkaran kepala <33 cm 

e. Usia kehamilan <37 minggu 

f. Kepala relative besar 

g. Kulit tipis dan transparan 

h. Kepala tidak mampu tegak 

i. Pernapasa tidak teratur, dapat terjadi apnea 

j. Frekuensi nadi 100 sampai 140 denyut per menit  

8. Diagnosis BBLR 

Penegakan diagnosis bayi BBLR yaitu dengan mengukur berat 

lahir bayi jangka waktu 1 jam setelah lahir, dan juga dapat dilakukan 

anamnesis seperti menanyakan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap terjadinya BBLR (umur ibu, HPHT, riwayat persalinan 

sebelumnya, paritas, kenaikan berat bdan selama hamil, aktivitas 

sehari-hari, penyakit yang diderita selama hamil, dan obat-obatan 
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yang diminum selama hamil), kemudian pemeriksaan fisik yaitu 

(mengukur berat badan, tanda-tanda prematuritas(pada bayi kurang 

bulan), tanda bayi cukup bulan atau lebih bulan bila bayi kecil untuk 

masa kehamilan) (Pantiawati, 2019). 

9. Penatalaksanaan BBLR 

Penatalaksanaan perawatan pada bayi BBLR yang dilakukan 

oleh seorang ibu meliputi mempertahankan suhu atau yang disebut 

metode kanguru. Metode kanguru digunakan sebagai pengganti 

inkubator yang efektif dan ekonomis. Metoda kanguru adalah satu 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada 

bayi dengan berat badan lahir rendah berupa memberikan ASI kepada 

bayi BBLR di rumah dan pencegahan terjadinya infeksi bayi BBLR 

(Proverawati, 2020). 

Tatalaksana BBLR pada bayi tanpa adanya asfiksia 

neonatorum ialah sebagai berikut: 

a. Bersihkan lendir secukupnya kalau perlu. 

b. Keringkan dengan kain yang kering dan hangat. 

c. Segera berikan pada ibu untuk kontak kulit ibu dengan kulit bayi. 

d. Segera memberi ASI dini dengan membelai. 

e. Memandikan bayi dilakukan setelah 24 jam, atau lebih dari 24 

jam jika bayi hipotermi < 36,5 C, suhu lingkungan dingin, ada 

penyulit yang lain. 

f. Profilaksis suntikan Vitamin K1 1 mg dosis tunggal, IM pada 
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paha kiri anterolateral. 

g. Salep Mata Antibiotik. 

h. Perawatan tali pusat; kering, bersih, tidak dibubuhi apapun dan 

terbuka. 

i. Bila berat lahir ≥ 2000 gram dan tanpa masalah atau penyulit, 

dapat diberikan Vaksinasi Hepatitis B pertama pada paha kanan. 

10. Pencegahan BBLR 

Kejadian bayi BBLR pencegahan adalah langkah yang sangat 

penting dilakukan seperti melakukan pemeriksaan kehamilan secara 

rutin minimal 4 kali dalam kehamilan dan dimulai dari usia kehamilan 

muda. Sehingga ibu hamil yang diduga memiliki faktor resiko yang 

mengarah melahirkan bayi BBLR harus cepat dilaporkan, dipantau 

dan dirujuk ke instansi pelayanan kesehatan yang lebih memadai. 

Kemudian dilakukan penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan 

perkembangan janin dalam Rahim sehingga ibu dapat mengetahui 

tanda bahaya selama kehamilan dan perawatan diri selama kehamilan 

sehingga dapat menjaga kesehatannya dan janin yang dikandung 

sehat. Pencegahan lainnya yang dapat dilakukan yaitu perlu dukungan 

dari keluraga untuk berperan dalam meningkatkan pendidikan ibu dan 

status ekonomi keluarga agar dapat meningkatkan akses terhadap 

pemanfaatan pelayanan antenatal dan status gizi ibu selama hamil 

(suprapati, 2016).   
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Upaya pencegahan serta pengendalian BBLR bisa dilakukan 

dengan beberapa upaya yaitu memberikan pendidikan kesehatan yang 

cukup mengenai BBLR kepada ibu hamil. Selain itu, dapat juga 

melakukan pengawasan dan pemantauan, kemudian melakukan upaya 

pencegahan hipotermia pada bayi serta membantu mencapai 

pertumbuhan normal. Adapun upaya lainnya seperti, melakukan terapi 

tanpa biaya yang dapat dilakukan oleh ibu, mengukur status gizi ibu 

hamil, melakukan perhitungan dan persiapan langkah–langkah dalam 

kesehatan (Antenatal Care), serta melakukan pemantauan terhadap 

kondisi bayi sejak dalam kandungan yang telah mengalami retardasi 

pertumbuhan interauterin (Novitasari et al., 2020). 

11.  Komplikasi BBLR 

BBLR merupakan Berat Badan Lahir Rendah dimana terdapat 

berbagai masalah dan komplikasi yang dapat terjadi pada bayi yang 

lahir dengan berat rendah. Pada jangka pendek dapat terjadi gangguan 

metabolik yaitu Hipotermia, hipotermia dapat terjadi disebabkan pada 

suhu yang pada saat di kandungan berbeda dengan suhu lingkungan 

yang normal, yang umumnya kebih rendah. perbedaan suhu ini 

memberi pengaruh pada kehilangan panas tubuh bayi. Hipotermi 

dapat terjadi karena kemampuan untuk mempertahankan panas dan 

kesanggupan menambah produksi panas sangat terbatas karena 

pertumbuhan otot-otot yang belum cukup memadai. Selain 

hipotermia, komplikasi yang dapat timbul adalah hipoglikemia 
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hipoglikemia dapat terjadi sebanyak 50% pada bayi matur. Glukosa 

merupakan sumber utama energi selama masa janin. Kecepatan 

glukosa yang diambil janin tergantung dari kadar gula darah pada ibu 

sebab terputusnya hubungan plasenta yang menyebabkan terhentinya 

kadar gula darah (Pantiawati, 2019). 

Pada gangguan metabolik masalah pada pemberian ASI juga 

ikut berperan pada bayi BBLR masalah pemberian ASI dapat terjadi 

dikarenakan ukuran tubuh bayi yang kecil, sehingga energi dari bayi 

kurang, dan lemah, lambungnya juga kecil, dan tidak bias mengisap. 

Bayi yang bblr biasanya mendapatkan ASI dengan bantuan, 

membutuhkan pemberian ASI dalam jumlah yang lebih sedikit tapi 

sering. Masalah jangka pendek lainnya yang dapat terjadi adalah 

ganggguan imunitas dan gangguan pernapasan.  Daya tahan tubuh 

terhadap infeksi pada bayi BBLR berkurang karena rendahnya kadar 

ig G, maupun gamma globulin. Di karenakan pada system kekebalan 

tubuh bayi BBLR belum matang, kejang saat dilahirkan dan icterus 

juga dapat terjadi. Pada gangguan pernafasan yaitu sindroma 

gangguan pernafasan pada bayi dengan BBLR merupakan 

perkembangan imatur pada sistem pernafasannya, atau tidak 

adekuatnya jumlah surfaktan pada kapasitas paru-parunya 

(Proverawati, 2020). 

Selain dari masalah jangka pendek, masalah jangka panjang 

juga dapat terjadi yaitu adanya gangguan perkembangan pertumbuhan, 
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gangguan bicara dan komunikasi, gangguan neurologi dan kognisi, 

gangguan belajar, gangguan atensi dan hiperaktif, pada bayi dengan 

BBLR, proses pertumbuhan dan perkembangan lebih lambat berkaitan 

dengan maturitas otak, kemampuan bicaranya juga akan lebih lambat 

dibandingkan dengan berat lahir normal (BLN). Bayi dengan Berat 

Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR) yang berhasil dalam melewati 

masa kritisnya beresiko tinggi untuk terjadinya lambat perkembangan. 

Hal ini juga berlaku untuk kognisi abnormal atau IQ rendah. Pada  

penelitian menunjukkan bahwa gangguan atensi dan hiperaktif lebih 

banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.Dan 

lebih banyak pada anak dengan berat lahir < 2041 gram .Dan 

komplikasi lainnya yang dapat terjadi pada BBLR adalah penyakit 

paru kronik, gangguan penglihatan dan pendengaran, dan kelainan 

bawaan seperti kelainan jantung, hipospadia, spina bifida 

(Proverawati, 2020). 

C. Pendekatan Asset Based Community Developmet (ABCD) 

Asset Based Community Development (ABCD) adalah metode  

pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan ini 

menekankan pada inventarisasi aset yang terdapat di dalam masyarakat 

yang dipandang mendukung pada kegiatan pemberdayaan masyarakat 

(Prof. John L. McKnight, 2018). 

Konsep Asset Based Community Development (ABCD) merupakan 

sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan asset. 
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Asset dalam konteks ini diberikan makna potensi yang dimiliki oleh 

masyarakat sendiri, dengan menggunakan potensi atau kekayaan yang 

dimiliki masyarakat dapat digunakan sebagai senjata pamungkas untuk 

melakukan program pemberdayaan. Potensi tersebut dapat berupa 

kekayaan yang dimiliki dalam diri (kecerdasan, kepedulian, gotong 

royong, kebersamaan, dan lain-lain) Ataupun dapat berwujud ketersediaan 

Sumber Daya Alam (SDA) (Maulana, 2019). 

Pendekatan ABCD ini lebih dari sekedar cara berpikir positif yang 

mengajak kita memiliki sikap positif terhadap kehidupan dan masa depan. 

Berpikir bertumpu pada kekuatan mendorong kita bertindak positif di 

masa sekarang. Pendekatan berbasis aset meletakkan kekuasaan yang 

terkandung di dalam aset diri, interpersonal dan situasi kita masing-masing 

ke dalam tangan kita sendiri agar dapat berkembang dan merengkuh masa 

depan terbaik yang ingin diciptakan (Mallapiang et al., 2020). 

Sesungguhnya Allah SWT telah menjelaskan bahwa suatu kaum 

akan mampu berubah apabila kaum tersebut yang berusaha untuk 

mengubahnya. Usaha-usaha yang dilakukan suatu kaum atau masyarakat 

akan berdampak pada masyarakat itu sendiri, apabila masyarakat atau 

kaum itu menginginkan keburukan maka ia akan mendapat keburukan tapi 

apabila ia menginginkan suatu kebaikan bagi kaumnya maka usaha-usaha 

atas kebaikan itu ia akan dapatkan. Sama halnya dengan menjaga 

kesehatan agar terhindari kejadian BBLR. Sesuai dengan yang tertera 

dalam potongan ayat Q.S Ar-Rad/13:11 sebagai berikut: 
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َ  لاَ  يغَُيِّرُ  مَا بِقوَْمٍ  حَ تّٰى يُغَيرُِّوْا  مَا باِنَْفسُِهِمْۗ  ّٰ  اِنَّ  

Terjemahnya: 
“…. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan suatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…”  
 
Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan ada beberapa hal yang perlu 

digaris bawahi menyangkut ayat tersebut. Ayat ini terkenal tentang 

kekuatan dan akal budi yang dianugerahkan Allah kepada manusia 

sehingga manusia itu dapat bertindak sendiri dan mengendalikan dirinya 

sendiri di bawah naungan Allah. Dia berkuasa atas dirinya dalam batas-

batas yang ditentukan oleh Allah. Sebab itu maka manusia itu pun 

wajiblah berusaha sendiri pula menentukan garis hidupnya, jangan hanya 

menyerah saja dengan tidak berikhtiar. Manusia diberi akal oleh Allah dan 

dia pandai sendiri mempertimbangkan dengan akalnya itu diantara yang 

buruk dengan yang baik. Manusia bukanlah semacam kapas yang 

diterbangkan angin kemana-mana, atau laksana batu yang terlempar di tepi 

jalan. Dia mempunyai akal, dan dia pun mempunyai tenaga buat mencapai 

yang lebih baik, dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Kalau tidak 

demikian, niscaya tidaklah akan sampai manusia itu mendapat kehormatan 

sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.  

Masyarakat memungkingkan untuk mengatasi hambatan dan 

tantangan yang dihadapi bermodalkan kekuatan aset dan potensi di dalam 

diri mereka sendiri dan potensi komunitas secara bersama-sama, yang 

sidatnya berkelanjutan. Sebagaimana dalam hadist Riwayat Al-Bukhari: 



 

31 
  

ُ  حَدَّثنََا مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ حَدَّثنََا وُهيَْبٌ حَدَّثنَاَ هِشَامٌ عَنْ أبَِي َّ هِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ 

بِ  وَابْدأَْ  فْلَى  السُّ الْيَدِ  مِنْ  خَيْرٌ  الْعلُْياَ  الْيَدُ  قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ َّ صَلَّى  النَّبِيِّ  عَنْ  وَخَيْرُ عَنْهُ  تعَوُلُ  مَنْ 

 ُ َّ دَقةَِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يسَْتعَْفِفْ يعُِفَّهُ  وَعَنْ وُهَيْبٍ قاَلَ أخَْبَرَنَا هِشَامٌ الصَّ  ُ َّ  وَمَنْ يَسْتغَْنِ يغُْنهِِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذاَ َّ ُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى  َّ  عَنْ أبَِيهِ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ 

Artinya:  

Dari Hakim bin Hiram ra. dari Nabi saw. berkata,: "Tangan yang 
diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk 
orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik 
adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka 
barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan 
memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya 
maka Allah akan mencukupkannya"  

 
1. Appreciative inquiry (AI) 

Pendekatan ini berawal dari strategi pengembangan organisasi 

yang kemudian dilihat sebagai cara untuk memperkuat dan 

memotivasi komunitas itu sendiri. Pendekatan AI ini mengunakan 

teknik wawancara (interviews) dan berdiskusi yang diambil dari 

pengalaman positif dan analisis kesuksesan secara kolektif. Hasil 

analisis ini yang menjadi bahan referensi untuk mendesain perubahan 

dalam organisasi atau pada masyarakat dimasa depan. Pengembangan 

komunitas yang efektif dimulai dengan membangun hubungan melalui 

apresiasi atau penghargaan terhadap prestasi, kekuatan, dan 

kesuksesan yang dicapai oleh anggota masyarakat (Jenkins et al., 

2020). 

Appreciative inquiry merupakan penelusuran kedepan secara 

bersama dan kooperatif untuk menemukan yang terbaik dari diri 
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seseorang, organisasinya, dan dunia di sekelilingnya. AI meliputi 

penemuan tentang apa yang membentuk kehidupan dalam sebuah 

sistem tatanan hidup yang paling efektif secara konstruktif dengan 

kemampuan ekologi, ekonomi dan sebagai manusia. Dalam 

menghubungkan energi dari pusat positif ke perubahan yang tidak 

pernah diduga 24 sebelumnya, yaitu dengan memadukan model 

discovery (menemukan), dream (mimpi), design (merancang), dan 

destiny (memastikan) (Nurdiyanah, Rika Dwi Ayu Parmaitasari, Irvan 

Muliyadi, Serliah Nur, 2016). Siklus AI bisa dilihat dalam diagram 

ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Appreciative Inquiry 

Dari siklus diatas memaparkan lima langkah kunci dalam 

appreciative inquiry, yakni sebagai berikut: 

a. Define (Menentukan) 

Kelompok pemimpin sebaiknya menentukan pilihan topik 

yang bertujuan sebagai proses awal dalam pencarian atau 

mendeskripsikan perubahan yang diinginkan. Misalnya 
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menentukan topik mengenai cara pengendalian bayi berat badan 

lahir rendah (BBLR) (Prof. John L. McKnight, 2018). 

b. Discover (Menemukan) 

Apa yang telah dihargai dari masa lalu perlu diidentifikasi 

sebagai titik awal proses perubahan. Proses menemukan dan 

mengenali kesuksesan dilakukan lewat proses percakapan atau 

wawancara dan harus menjadi penemuan personal tentang apa yang 

menjadi kontribusi individu yang memberi hidup pada sebuah 

kegiatan atau usaha. Pada tahap discovery, kita mulai 

memindahkan tanggung jawab untuk perubahan kepada para 

individu yang berkepentingan dengan perubahan tersebut yaitu 

entitas lokal. Kita juga mulai membangun rasa bangga lewat proses 

menemukan kesuksesan masa lalu dan dengan rendah hati tetapi 

jujur mengakui setiap kontribusi unik atau sejarah 

kesuksesan/kemampuan bertahan. Tantangan bagi fasilitator adalah 

mengembangkan serangkaian pertanyaan yang inklusif tepat 

mendorong peserta mampu menceritakan pengalaman sukses serta 

peran mereka dalam kesuksesan tersebut (Nurdiyanah, Rika Dwi 

Ayu Parmaitasari, Irvan Muliyadi, Serliah Nur, 2016). 

c. Dream (impian) 

Cara kreatif dan kolektif melihat masa depan yang mungkin 

terwujud, apa yang sangat dihargai dikaitkan dengan apa yang 

paling diinginkan. Seperti apa masa depan yang dibayangkan oleh 
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semua pihak? Jawaban bisa berupa harapan atau impian. Sebuah 

mimpi atau visi bersama terhadap masa depan yang bisa terdiri dari 

gambar, tindakan, kata-kata, lagu, dan foto. Pada tahap ini, masalah 

yang ada didefinisikan ulang menjadi harapan untuk masa depan 

dan cara untuk maju sebagai peluang dan aspirasi (Miranda et al., 

2019). 

d. Design (Merancang) 

Proses di mana seluruh komunitas (kelompok) terlibat 

dalam proses belajar tentang kekuatan atau aset yang dimiliki agar 

bisa mulai memanfaatkannya dalam cara yang konstruktif, inklusif 

dan kolaboratif untuk mencapai aspirasi dan tujuan seperti yang 

sudah ditetapkan bersama. Karena dengan planning (rencana) yang 

terstruktur akan memberikan harapan penuh terwujudnya harapan 

dan impian (Maulana, 2019). 

e. Destiny ( Memastikan, melakukan ) 

Destiny merupakan proses terakhir dalam langkah ABCD. 

Melakukan pemantapan dan penegasan tujuan yang akan ditempuh, 

pemberian motivasi diberikan dalam tahap ini guna memberikan 

semangat dan keyakinan dalam mewujudkan keinginan masiang-

masing. Setelah mantap dalam satu tujuan maka proses terakhir 

dilaksanakan dan diaplikasikan sesuai potensi yang dimilikinya, 

sehingga memberikan kesimpulan masing-masing setiap seseorang 

dari berbagai mimpinya (Maulana, 2019). 
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2. Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu metode riset 

kualitatif yang menempuh suatu proses diskusi secara berkelompok 

atau kelompok tertentu yang dianggap dapat memberikan dan 

menjelaskan infromasi mengenai suatu permasalah atau topic yang 

terarah dan telah ditetapkan bersama. Kelompok atau individu yang 

diduga paling mengetahui mengenai wilayahnya menjadi concern 

utama dalam FGD (Shafique et al., 2016). 

Dalam pelaksanaan FGD, jumlah peserta tidak terlalu banyak 

sehingga semua peserta diskusi memiliki kesempatan waktu yang 

cukup untuk mengutarakan pendapat ataupun perasaan. Dalam hal ini 

jumlah peserta disarankan tidak lebih dari sepuluh orang. Waktu 

diskusipun di atur sehingga tidak terlalu lama yatu sekitar 1,5 sampai 

2 jam dan harus dihentikan sebelum peserta merasa jenuh. 

Dalam pelaporan hasil FGD, tidak cukup hanya dengan hasil 

dari diskusi yang dinarasikan dengan kutipan-kutipan langsung dari 

peserta diskusi, melainkan diperkuat dengan temuan lapangan 

(observasi) dan temuan studi. Sehingga tidak sebatas hasil yang 

diperoleh melainkan integrasi dengan kebutuhan peneliti dalam 

menyusun laporan tidak terkesan monoton dan dapat memberikan 

pencerahan bagi pembaca (Shafique et al., 2016). 

 



 

36 
  

3. Pemetaan Aset (Asset Mapping) 

a. Aset individu atau manusia 

Pemetaan asset individu adalah kegiatan menginventaris 

pengetahuan (knowledge), kecerdasan rasa (empathy) dan 

keterampilan (skill) individu yang dimiliki setiap warga dalam 

suatu komunitas. Secara umum, inventarisasi asset perorangan 

dapat dilakukan berdasarkan tiga kelompok yang berhubungan 

dengan hati, tangan dan kepala (Nurdiyanah, Rika Dwi Ayu 

Parmaitasari, Irvan Muliyadi, Serliah Nur, 2016). 

b. Asosiasi atau Aset sosial  

Asosiasi atau Asset sosial adalah suatu grup yang ada 

dalam komunitas masyarakat yang terdiri dua orang atau lebih 

yang bekerja bersama-sama dengan suatu tujuan yang sama dan 

saling berbagi untuk suatu tujuan yang sama. Modal asosiasi 

biasanya berupa kegiatan yang sifatnya formal dan informal 

(Mallapiang et al., 2020). 

c. Aset fisik dan Sumber Daya Alam 

Inti pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan 

kesejahteraan hidup melalui peningkatan kapasitas dan 

kemampuan masyarakat tersebut. Asset fisik dan sumber daya 

alam merupakan salah satu modal penting dalam pemberdayaan 

masyarakat (Nurdiyanah, Rika Dwi Ayu Parmaitasari, Irvan 

Muliyadi, Serliah Nur, 2016). 
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d. Aset Ekonomi  

Aset ekonomi berupa sumber pendapatan yang dimiliki 

seseorang dan digunakan untuk membiayai proses pembangunan 

komunitas (Mallapiang et al., 2020). 

Dalam tahap pelaksanaan pendekatan berbasis aset dengan 

memberdayakan masyarakat, terdapat 5 (lima) tahap kunci yang bisa 

digunakan untuk memadu-padankan bagian-bagian pendekatan 

berbasis aset ini. Tahapan kunci adalah suatu kerangka kerja atau 

panduan tentang apa yang ‘mungkin’ dilakukan, tapi bukan apa yang 

‘harus’ dilakukan. Tiap komunitas, organisasi atau situasi tentu 

berbeda-beda dan proses ini mungkin harus disesuaikan agar bisa 

cocok dengan situasi tersebut. Tahapan-tahapan kunci tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Memperlajari dan Mengatur Skenario 

Tahapan awal yang harus dilakukan ialah mengenal dan 

mempelajari: 1) tempat, 2) orang, 3) fokus program, dan 4) 

informasi latar belakang. Melalui tahapan ini, akan membantu 

dalam menjalin hubungan yang baik dan intens kepada 

masyarakat untuk menemukan tujuan bersama. 

b. Discovery (Menemukan) Masa Lampau 

Tahap ini merupakan pencarian atau menemukan untuk 

memahami “apa yang terbaik sekarang” dan “apa yang pernah 

menjadi yag terbaik”. Sehingga akan ditemukan “inti positif” 
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potensi paling positif untuk dapat dikembangkan saat ini untuk 

masa depan (Prof. John L. McKnight, 2018). 

c. Dream (memimpikan ) masa depan 

Tahap ini adalah saat di mana masyarakat secara kolektif 

menggali harapan dan impian untuk komunitas, kelompok dan 

keluarga mereka. Tetapi juga didasarkan pada apa yang sudah 

pernah terjadi di masa lampau. Apa yang sangat dihargai dari 

masa lampau terhubungkan pada apa yang diinginkan di masa 

depan, dengan bersama-sama mencari hal – hal yang mungkin 

(Miranda et al., 2019). 

d. Memetakan Aset  

Aset digunakan untuk meningkatkan kesadaran komunitas 

yang sudah  kaya dengan asset atau memiliki kekuatan yang 

digunakan sekarang dan bisa digunakan secara lebih baik lagi. 

Sehingga ketika sudah terungkap aset – aset yang ada, maka 

komunitas bisa mulai mengumpulkan atau menggunakannya 

dengan lebih baik untuk mencapai tujuan pribadi maupun mimpi 

bersama (Nurdiyanah, Rika Dwi Ayu Parmaitasari, Irvan 

Muliyadi, Serliah Nur, 2016). 

e. Menghubungkan dan mengerekkan perencanaan Aset  

Tujuan mobilisasi aset adalah utuk langsung membentuk 

jalan menuju pencapaian visi atau gambaran masa depan. 

Mobilisasi asset bisa diaplikasikan dalam berbagai jenis kegiatan 
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yang dilakukan oleh komunitas untuk meningkatkan 

kesejahterannya (Dureau, 2013). 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asset Sosial 

1. Bantuan pemerintah 
setempat 

2. Kegiatan sosial 
budaya/keagamaan 

Asset Fisik 

1. Fasilitas kesehatan 
2. Kondisi tempat 

tinggal  
3. Kondisi lingkungan  
4. Jarak tempat tinggal 

ke faslitias kesehatan 
  

KASUS
BBLR 

Asset Based Community 
Development (ABCD) 

Asset Individu atau 
Manusia 

1. Petugas Kesehatan 
2. Pertambahan berat 

badan ibu saat hamil 
3. Usia 
4. Pengetahuan 
5. Pekerjaan 
6. Pendidikan 

Asset Ekonomi 

1. Sumber keuangan 
2. Asuransi kesehatan  
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Melalui konsep asset based community development (ABCD) 

dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensial 

ast yang dimiliki masyarakat. Aset-aset ini meliputi: 

1. Asset manusia atau Individu, seperti  Petugas Kesehatan 

,keterampilan, bakat, pengetahuan, keahlian, dan pendidikan. 

2. Asset Sosial, bantuan pemerintah setempat, dan kegiatan sosial 

budaya atau  keagamaan. 

3. Asset Fisik, Fasilitas Kesehatan, kondisi tempat tinggal dan kondisi 

lingkungan. 

4. Asset Ekonomi, seperti sumber keuangan dan asuransi kesehatan  

  

Asset Based Community 
Development (ABCD) : 

1. Asset Manusia/individu 
2. Asset Sosial 
3. Asset Fisik 
4. Asset Ekonomi 

Pengendaliankasus 
Berat Badan Lahir 
Rendah (BBLR) 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif memiliki hasil analisis yang tidak 

bergantung pada jumlah, tetapi data yang didapat berdasarkan hasil 

analisis berbagai pandangan. Penelitian yang dilakukan meliputi 

pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data.  

Pada penelitian kualitatif, teori secara tidak mutlak dibutuhkan 

sebagai acuan penelitian. Teori sebagai hasil proses induksi dan deduksi 

dari pengamatan terhadap fakta. Teori pada dasarnya merupakan hasil 

akhir dari penelitian kualitatif yang disusun melalui proses 

pengumpulan data, menguji keabsahan data, interpretasi data, dan 

menyusun teori. Dengan menggunakan penelitian kualitatif akan 

diupayakan untuk mencari pemahaman tentang kenyataan dari segi 

perspektif dari orang yang memang ahli di bidangnya. Dalam proses 

penelitian data yang diperoleh tidak ada yang salah karna data dianggap 

benar semua. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa kota Makassar Sulawesi Selatan periode April – Juni 2022. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

berabasis asset. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara metode 

bertindak dengan cara berpikir tentang pembangunan. Pendekatan berbasis 

asset ini sering dikenal dengan Asset Based community Development 

(ABCD). Dalam konsep pendekatan ABCD komunitas dalam masyrakat 

didorong agar fokus berpikir bahwa mereka adalah gelas setengah penuh – 

yaitu dengan melihat bahwa mereka memiliki asset yang melimpah yang 

layak yang belum dimanfaatkan. Dengan pendekatan ini setiap orang 

didorong untuk memulai proses perubahan dengan mengunakan asset 

mereka sendiri berupa sumber daya yang dapat di indetifikasi kemudian 

dikerahkan sebagai bentuk kekuatan pembangunan berbasis asset. 

Pendekatan berbasis aset dimulai dengan menemukan cerita-cerita 

sukses dari masa lampau dan memetakan aset yang ada di dalam sebuah 

komunitas atau organisasi sosial. Cerita sukses dianalisis untuk 

menemukan elemen sukses atau strategi yang menghidupkan komunitas 

atau organisasi. Aset dipetakan agar bisa lebih dihargai (karena nilai 

produktif atau kegunaannya) kemudian dimobilisasi. Pendekatan berbasis 

aset ini mencari apa yang sudah dilakukan dengan baik atau siapa yang 

melakukannya dengan lebih baik daripada yang lain. Perilaku-perilaku ini 

dipelajari sebagai strategi untuk merancang masa depan, yakni apa yang 

bisa dilakukan oleh orang lain di masa mendatang. Jika dibandingkan 

dengan pendekatan tradisional dengan mempelajari masalah dan 
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kekurangan atau kebutuhan komunitas, lalu bergantung pada dukungan 

luar untu mengatasi masalah yang ada. Beda halnya dengan pendekatan 

berbasis asset yang menganggap pendekatan defisit atau berbasis 

kebutuhan kurang efektif untuk memobilisasi dan memberdayakan 

organisasi komunitas dan warga karena menyoroti ketidak berdayaan, 

padahal itu merupakan setengah bagian dari keseluruhan realitas 

komunitas dan kurang berguna dalam mewujudkan perubahan.  

Metodologi yang paling jelas dan memudahkan dalam 

menggunakan pendekatan berbasis aset untuk pengembangan organisasi 

dan pemberdayaan komunitas, memiliki penekanan atau kontribusi kusus 

terhadap pendekatan berbasis aset secara keseluruhan. Beberapa 

metodologi dalam pendekatan berbasis aset ini ialah: 1) Appreciative 

Inquiry; 2) Pemetaan Potensi Komunitas Berbasis Aset; 3) Focus Group 

Discussion (FGD); 4) Ekonomi Kerakyatan Beragam. Namun dari 

penelitian ini hanya memfokuskan kepada Appreciative Inquiry, pemetaan 

potensi  komunitas berbasis aset, dan Focus Group Discussion (FGD). 

C. Subjek Penelitian 

Dalam pendekatan kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan 

untuk menunjuk subjek penelitian. Ada yang mengistilahkan informant, 

karena informan memberikan informasi tentang suatu kelompok atau 

entitas tersebut. Adapun istilah lain ialah participant, partispan digunakan 

bila subjek mewakili suatu kelompok tertentu, dan hubungan antara 

peneliti dengan subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek. Istilah 



 

45 
  

informan dan partisipan tersebut secara substansial dipandang sebagai 

instrument utama dalam penelitian kualitatif. 

Penelitian sebagain instrumen utama dalam penelitian kualitatif, 

melakukan langkah – langkah nyata untuk terjun langsung ke medan 

penelitian dengan melakukan hal – hal berikut ; 

1. Mengadakan pengamatan dan wawancara tidak terstruktur yang 

dipandang lebih memungkinkan dilakukan, dengan alasan bahwa 

peneliti telah memiliki basic ilmu pengetahuan yang relevan dengan 

masalah yang diteliti. 

2. Mencari makna disetiap perilaku atau tindakan objek penelitian, 

sehingga ditemukan pehamahan orisinal terhadap masalah dan situasi 

yang bersifat konstektual. Metode ini berupaya memahami perilaku 

manusia yang lebih luas dan holistic dipandang dalam kerangka 

pemikiran dan perasaan responden. 

3. Snowball sampling yaitu dimana cara pengambilan sampel dari 

populasi dimulai dari seorang partisipan yang memenuhi kriteria 

penelitian kemudian partispan terpilih diminta mengusulkan partispasi 

lain yang memiliki potensi yang bisa diikut sertakan. 

4. Triangulasi, data atau informasi dari satu pihak diperiksa 

kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain. 

Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama 

yang diperoleh berbagai pihak agar ada jaminan tingkat 

kepercayaannya. 
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5. Mengadakan analisis dari awal sampai akhir penelitian. Analisis yang 

dimaksudkan adalah melakukan penafsiran atas data yang diperoleh, 

sebagai perwujudan bahwa semua metode deskriptif dan deskripsinya 

mengandung tafsiran. Hanya saja dibedakan antara data deskriptif dan 

data analisis atau interpretatif.  

D. Sumber Data 

1. Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh peneliti saat melakukan 

pendataan, pengamatan, serta penelitian langsung di wilayah kerja 

puskemas Tamangapa. Data ini dapat berupa dokumen pribadi, catatan 

lapangan, dan dokumen lainnya. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari data rekam medik ibu 

hamil yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa.  

E.  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

mengunakan metode kualitatif. Dimana pada pengumpulan kualitatif 

meliputi observasi (pemetaan potensi) , wawancara mendalam (in-depth 

interview), dan Focus Group Discucssion (FGD) 

1. Observasi (observation) 

Metode pengumpulan data di awali dengan observasi lapangan 

untuk menggali informasi terkait potensi ibu hamil, dan kasus BBLR 

wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. Pelaksanaan metode ini 
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dilakukan yakni dengan memegang ceklis untuk mencatat informasi 

yang dibutuhkan atau data yang sudah ditetapkan. Hasil observasi 

kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk pemetaan potensi ibu hamil 

dalam wilayah  kerja Puskesmas Tamangapa dan dilanjut dengan 

Focus Group Discussion (FGD). Alat yang dibutuhkan pada saat 

pengumpulan data ini ialah panduan observasi dan alat rekam kejadian 

seperti kamera, tape recorder dan buku catatan. Perlu adanya 

pengamatan fisik terhadap kejadian yang terjadi di puskesmas 

Tamangapa. 

2. Wawancara  

Metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan secara 

langsung berhadapan dengan subyek penelitian. Wawancara dapat 

dilakukan secara terstuktur maupun tidak, yaitu wawancara yang 

dilakukan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan secara tersusun 

sesuai dengan masalah maupun pertanyaan yang diajukan sesuai 

dengan alur pembicaraan. 

3. Focus Group Discussion (FGD) 

Metodologi Focus Group Discussion (FGD) pertama kali 

digunakan pada tahun 1926 pada Emory S. Brogardus melakukan 

wawancara secara berkelompok yang bertujuan untuk mengambarkan 

skala jarak. 

Seiring perkembangan zaman metode diskusi kelompok terarah 

atau FGD merupakan bentuk wawancara berkelompok yang 



 

48 
  

memanfaatkan komunikasi antar peserta dalam sebuah penelitian 

untuk menghasilkan data. Meskipun wawancara sering digunakan 

karena menghasilkan data yang cepat dan mudah dari beberapa subjek 

secara bersamaan, tetapi FGD secara eksplisit dapat menggali objek 

lebih dalam, tidak hanya terkait informasi dari beberapa orang, tetapi 

juga interaksi antara subjek penelitian untuk dapat menjawab beberapa 

persoalan yang diajukan oleh peneliti, respon setiap subjek dalam 

penelitian sangat menentukan hasil dalam sebuah FGD. Metode FGD 

berguna untuk mengeksplorasi pengetahuan dan pengalaman serta 

kemampuan subjek, tidak hanya mejawab pertanyaan antar subjek 

dalam FGD, tetapi juga dapat bertukar kisah dan saling mengomentari 

pengalaman masing-masing dalam berbagai sudut pandang. FGD  

juga dapat menggali informasi yang sangat dalam, dan dari metode ini 

peneliti dapat belajar bagaimana mejadi pendengar yang baik, serta 

belajar dari setiap subjek mengenai apa yang mereka rasakan dan 

keberpihakan mereka dalam menyikapi masalah. 

F. Instrument Penelitian 

 Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif menggunakan 

istilah “peneliti” yang berfungsi sebagai instrument penelitian (human 

instrument) dan panduan wawancara sebagai pengingat pembahasan 

wawancara. Dalam perjalanan mengumpulkan data, peneliti membutuhkan 

seperangakat alat tulis seperti buku catatan, dan alat bantu lainnya guna 

merekam dan menyimpan data-data kejadian di lokasi penelitian.  
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari miles 

dan huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam penelitian 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya yang sudah jenuh. Data jenuh adalah 

kapanpun dan dimanapun pertanyaan pada infroman, dan pada siapapun 

pertanyaan yang sama diajukan hasil jawaban tetap konsisten sama.  

Analisis data yang digunakan dalam menjabarkan pemetaan aset         

(asset mapping) berdasarkan identifikasi lapangan digambarkan dalam 

bentuk peta pemetaan dilengkapi dengan segala aset yang dimiliki oleh 

masing – masing partisipan. 

H. Etika Penelitian 

Mengajukan permohonan pengajuan izin etik penelitian ke komite 

etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN   

A.  Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 4.1. wilayah kelurahan Tamangapa 

Puskesmas Tamangapa berada di pinggiran kota makassar dalam 

wilayah Kecamatan Manggala kota Makassar, dengan wilayah kerja 

meliputi Kelurahan Tamangapa. Kelurahan Tamangapa terdiri dari 7 RW.  

              Tabel 4.1.Batas-batas wilayah kerja puskesmas Tamangapa 

NO Arah Batas Wilayah 

1 Sebelah Utara Kelurahan Antang 

2 Sebelah Selatan Kabupaten Gowa 

3 Sebelah Timur Kabupaten Gowa 

4 Sebelah Barat Kecamatan Panakukang 

            Sumber : puseksmas Tamangapa  



 

51 
  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa batas wilayah kerja 

Puskesmas Tamangapa adalah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan 

Antang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah barat berbatasan 

dengan kecamatan Panakukang.  

Tingkat pendidikan penduduk di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa bervariasi mulai dari tingkat Perguruan Tinggi, SLTA, SLTP, 

tamat SD, tidak tamat SD, hingga tidak sekolah. Adapun mata pencaharian 

penduduk sebagian besar berturut-turut adalah pegawai negeri sipil (PNS), 

pegawai swasta, wiraswasta, petani, buruh, dan lain-lain. 

Penduduk di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa terdiri dari 

berbagai suku, antara lain : Makassar, Bugis, Mandar, Jawa, dan lain-lain. 

Sedangkan agama yang dianut masyarakat kelurahan Tamangapa 

mayoritas agama islam.  

Tabel 4.2. Informan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

NO Informan Pendidikan Usia Kehamilan ke Jabatan 
1 GH D3 37 - Bidan Puskesmas 
2 S D3 35 - Bidan Puskesmas 
3 HY SMA 40 - Kader Posyandu 
4 AD S1 46 - Tokoh Agama 
5 NI S1 27 2 Ibu Hamil 
6 NA S1 30 1 Ibu Hamil 
7 N S1 26 3 Ibu Hamil 
8 F S1 27 1 Ibu Hamil 
9 RW SMA 20 1 Ibu Hamil 

10 YR S2 26 2 Ibu Hamil 
11 R SMA 36 8 Ibu Hamil 
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2. Identifikasi Aset 

Dalam tahap pelaksanaan pendekatan berbasis aset dengan 

memberdayakan masyarakat, terdapat 5 (lima) tahap kunci yang bisa 

digunakan untuk memadu-padankan bagian-bagian pendekatan berbasis 

aset ini. Tahapan kunci adalah suatu kerangka kerja atau panduan tentang 

apa yang ‘mungkin’ dilakukan, tapi bukan apa yang ‘harus’ dilakukan. 

Tiap komunitas, organisasi atau situasi tentu berbeda-beda dan proses ini 

mungkin harus disesuaikan agar bisa cocok dengan situasi tersebut. 

a. Mempelajari dan mengatur skenario 

Tahapan awal yang harus dilakukan ialah mengenal dan 

mempelajari: 1) tempat, 2) orang, 3) fokus program, dan 4) informasi 

Latar belakang. Dengan tahapan ini, membantu dalam melakukan 

penelitian. 

Di wilayah kerja Puseksmas Tamangapa memiliki aset yang 

dapat dimanfaatkan agar dapat mencegah kasus BBLR. Sarana dan 

prasarana wilayah kerja Puskesmas Tamangapa sudah cukup maju, 

tingkat pengetahuan ibu hamil sudah baik tetapi pengaplikasian ini 

masih kurang. 

Untuk mencegah kasus kejadian BBLR, Puskesmas Tamangapa 

memiliki program-program seperti pemeriksaan kehamilan, pemberian 

vitamin dan makanan tambahan, kelas ibu hamil, Pemanfaatan 

teknologi dengan pembuatan grup whatsapp ibu hamil, dan kader 

posyandu.  



 

53 
  

Pada hasil penelitian ini dikemukakan mengenai berbagi 

temuan lapangan yang dilanjutkan dengan pembahasan dan analisa 

temuan lapangan. Temuan lapangan diperoleh melalui proses 

pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, Observasi 

dilakukan selama beberapa hari dengan mengamati secara langsung 

objek yang menjadi aset di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. 

Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan untuk mengetahui 

aset dan keterangan – keterangan lainnya yang dapat menunjang 

penelitian.  

Pada dasarnya Puskesmas Tamangapa memiliki berbagai 

potensi aset yang dapat dikembangkan agar dapat mencegah kasus 

kejadian BBLR, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bidan 

Puskesmas Tamangapa, berikut: 

"BBLR kan biasanya terjadi pada ibu hamil yang mengalami 
KEK, jadi biasanya kami akan memberikan pemberian makanan 
tambahan berupa biskuit ibu hamil dan melakukan konseling Gizi 
untuk perbaiki asupan nutrisi dan gizi seimbang bagi ibu hamil yang  
kenaikan berat badannya masih kurang" (S, Bidan Puskesmas 
Tamangapa) 

 
“di Puskesmas Tamangapa ada beberapa program untuk ibu 

hamil seperti itu kelas ibu hamil, jadi kelas ibu hamil ini sangat 
membantu karena kami berinteraksi langsung dengan para ibu hamil 
dengan melakukan edukasi seputar kehamilan, pemeriksaan 
kehamilan, dan lain-lain. Tapi selama ada covid 19 dan sampai saat 
ini kelas ibu hamil belum dilaksanakan lagi” (GH, Bidan Puskesmas 
Tamangapa) 

 
“Sebelum bayi lahir, biasanya yang dilakukan itu kita 

mencegah kelahiran kurang bulan. Jadi pada saat persalinan, 
penanganan yang dilakukan adalah mempersiapkan petugas yang 
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dilengkapi dengan alat pertolongan pernafasan. Sedangkan nanti 
setelah kelahiran terjadi, petugas akan menjaga suhu lingkungan agar 
tetap hangat, salah satunya dengan perawatan metode kangguru; 
mempersiapkan oksigenasi; meminimalisir terjadinya infeksi dengan 
cuci tangan serta memberikan ASI sedini mungkin.” (GH, Bidan 
Puskesmas Tamangapa) 

 

 
Hal serupa juga dijelaskan oleh kader posyandu,berikut: 

“kelas ibu hamil sangat membantu untuk ibu hamil karena 

disitu banyak pengetahuan dia dapat tentang kehamilannya, tapi 

selama corona, tidak dilaksanakanki itu kelas ibu hamil” (HY, Kader 

posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

 

Aset yang peneliti bahas di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa dalam identifikasi aset antara lain; aset individu atau aset 

manusia, aset fisik, aset sosial, dan aset ekonomi. Adanya aset tersebut 

dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik mungkin agar dapat 

mencegah kasus BBLR di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. 

b. Menemukan masa lampau 

Tahap ini merupakan pencarian atau menemukan untuk 

memahami “apa yang terbaik sekarang” dan “apa yang pernah menjadi 

yang terbaik”. Sehingga akan ditemukan “inti positif” potensi paling 

positif untuk dapat dikembangkan saat ini untuk masa depan. 

Saat ini di Puskesmas Tamangapa terdapat beberapa program 

untuk ibu hamil, seperti pemantauan ibu hamil dengan menggunakan 

media sosial berupa grup whatsapp agar memudahkan ibu hamil untuk 

bertanya mengenai kondisi kehamilannya,  bertukar informasi seputar 
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kehamilan bersama tenaga kesehatan dan ibu hamil lainnya. 

memudahkan tenaga Kesehatan hal ini bidan sendiri dalam memantau 

kondisi ibu hamil, dan kader posyandu yang memantau langsung 

kondisi ibu hamil. 

Pengetahuan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa 

mengenai pemenuhan gizi selama kehamilan sudah cukup bagus dan 

merupakan salah satu aset penting yang dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan sehingga dapat mencegah kasus BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Tamangapa. 

c. Memimpikan Masa Depan 

Tahap ini adalah saat dimana masyarakat secara kolektif 

menggali harapan dan impian untuk kelompok dan keluarga mereka. 

Tetapi juga didasarkan pada apa yang sudah terjadi di masa lampau. 

Apa yang sangat dihargai dari masa lampau terhubungkan pada apa 

yang diinginkan di masa depan, dengan Bersama-sama mencari hal-hal 

yang mungkin. 

Ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa berharap 

program ibu hamil dapat dikembangkan dan dilaksanakan embali 

karna sangat membantu ibu hamil karena dalam kelas ibu hamil tenaga 

Kesehatan berinteraksi langsung dengan ibu hamil dalam memberikan 

edukasi mengenai kehamilan dan konsultasi langsung mengenai 

keluhan selama kehamilan, dan untuk fasilitas di Puskesmas 
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Tamangapa sudah bagus dan hanya perlu beberapa penambahan alat 

Kesehatan. 

“katanya kelas ibu hamil bagus untuk kami para ibu hamil 
dalam mendapatkan informasi mengenai seputar kehamilan dan 
berinteraksi langsung dengan tenaga Kesehatan dari Puskesmas, jadi 
semoga kelas ibu hamil kembali dilaksanakan”(F,ibu hamil di wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 

 
“biasanya selain minum tablet tambah darah, saya juga suka 

makan makanan yang mengandung zat besi, seperti daging yang tanpa 
lemak, sayur-sayuran untuk memperbaiki gizi selama kehamilan dan 
gizi bayinya nanti” (NA, ibu hamil diwilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 

 
Hal ini juga ditambahkan oleh kader posyandu: 

“Klo dari segi pelayanan di puskesmas itu kebanyakan dari ibu 
hamil mau nya pemeriksaan USG itu lebih dari sekali tapi itu sudah 
jadi program pemerintah yg juga biaya nya di gratiskan dan menurut 
saya itu sudah lumayan apalagi pelayanan lain untuk ibu hamil sudah 
memuaskan, terutama buat saya yg belum lama (2020) jg dapat 
pelayanan itu semua”(HY, kader Posyandu Puskesmas) 

 
“Jadi, kalau ada bayi bblr dan sudah boleh dipulangkan kita 

tetap lakukan pemantauan pada bayi BBLR  dan pasiennya diminta 
untuk kunjungan lagi di hari ke-2, 10, 20, dan 30. Following kemudian 
dilanjutkan setiap bulan, untuk menilai pertumbuhan bayi, yang 
meliputi berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Selain itu, 
perlu dilakukan skrining perkembangan dengan menggunakan Denver 
development screening test (DDST) dan tetap mengawasi adanya 
kelainan bawaan” (GH, Bidan Puskesmas Tamangapa) 

 
d. Memetakan Aset 

Aset digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau 

kelompok yang sudah “kaya dengan aset” atau memiliki kekuatan yang 

digunakan sekarang dan bisa digunakan dengan lebih baik lagi. Ketika 
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sudah terungkap aset-aset yang ada, maka masyarakat bisa mulai 

mengembangkan lebih baik untuk mencapai tujuan pribadi maupun 

mimpi Bersama. 

Adapun tujuan pemetaan aset berfungsi untuk mengetahui 

kekuatan yang sudah dimiliki oleh masyarakat sebagai bagian dari 

suatu kelompok tersebut dan mengetahui apa  yang bisa dilakukan di 

masa sekarang. 

1) Aset Individu atau Manusia 

Aset individu atau manusia membahas mengenai sumber 

daya manusia yang ada pada suatu kelompok atau masyarakat yang 

berkualitas dan mampu mengembangka aset yang ada. Sumber 

kekuatan itu yakni individu yang secara kongrit dalam merangcang 

kegiatan yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. 

a) Tenaga Kesehatan 

Jumlah staf Puskesmas Tamangapa adalah 39 orang, dengan 

jumlah staf yang sudah cukup membuat pelayanan di Puskesmas 

Tamangapa sudah cukup baik, dan pada wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa terdapat 8 posyandu yang memiliki beberapa orang 

kader posyandu di setiap RW/RT di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa. 
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Table 4.3.staf Puskesmas Tamangapa 

No Staf Puskesmas Tamangapa Jumlah 

1 Dokter 6 

2 Perawat 12 

3 Bidan 6 

4 Nutrisionis 1 

5 Sanitarian 2 

6 Apoteker 3 

7 Epidemiologi 2 

8 Perekam Medik 2 

9 Laboratorium 3 

10 Sopir 2 

 Jumlah 39 

                   Sumber : puseksmas Tamangapa  

Puskesmas Tamangapa memiliki visi dan misi, sebagai berikut: 

a. Visi 

Puskesmas Tamangapa menjadi Pusat Pelayanan kesehatan yang 

bermutu,berorientasi dan mandiri menuju kota dunia. 

b. Misi  

1. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan Kesehatan 

2. Meningkatkan frofesionalisme dalam pelayanan Kesehatan 

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan. 
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b) Pengetahuan atau Pendidikan 

Secara tidak langsung tingkat pendidikan ibu 

berhubungan dengan kejadian BBLR, karena jumlah informasi 

yang diterima dan pengetahuan yang telah dimiliki 

mempengaruhi sikap ibu terhadap persalinan, seperti dalam 

memilih pelayanan kesehatan, asupan gizi dan kesadaran akan 

kesehatan keluarga. Terjadinya berat badan lahir rendah 

bersifat multifaktorial dan tidak semata-mata karena penyebab 

tertentu. 

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

kepada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa, 

pengetahuan ibu hamil sudah cukup baik mengenai perawatan 

kehamilan, pemenuhana gizi selama hamil, dan tanda bahaya 

kehamilan. Ibu hamil juga memanfaatkan teknologi dalam 

mencari informasi seputar kehamilannya dan juga dengan 

adanya grup ibu hamil yang dibuat oleh Puskesmas sehingga 

mempermudah ibu dalam bertanya mengenai kondisi 

kehamilannya,  bertukar informasi seputar kehamilan bersama 

bidan dan ibu hamil lainnya. memudahkan tenaga Kesehatan 

hal ini bidan sendiri dalam memantau kondisi ibu hamil. Dalam 

pemenuhan gizi ibu biasanya memakan buah-buahan, sayuran, 

meminum susu ibu hamil, dan meminum vitamin yang 

diberikan oleh Puskesmas. 
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“biasanya saya selain untuk pemenuhan gizi yang baik, 
saya sering kasih dengarkan murottal atau surah-surah bisa 
buat saya tenang dan bayi yang dikandungan juga jadi tenang” 
(NA, Ibu Hamil di wilayah kerja puskesmas Tamangapa) 

 
“iyee…Saya biasanya baca-baca itu buku KIA atau kalo 

malaska buka itu buku saya buka google untuk cari tahu 
tentang kehamilanku, seperti makanan apa saja tidak bisa 
dimakan sama makanan apa saja bagus dimakan klo ibu 
hamil”(NI, Ibu Hamil di wilayah kerja pusekesma Tamangapa) 

 

Hal ini juga ditambah oleh salah satu ibu hamil,berikut: 

“selama hamil saya sering memakan sayur-sayuran, 
makan buah dan minum jus buah karena saya tahu dengan 
mengkonsumsi makanan itu dapat memenuhi gizi saya selama 
hamil”(YR, Ibu Hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 

 
“biasanya 3 kali makan dalam sehari, saya makan ikan, 

telur, sayur, sama saya juga minum falomil karena tidak 

sukaka minum susu”(RW, Ibu Hamil wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa) 

 

c) Keahlian memasak  

Beberapa masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa memiliki kemampuan dalam mengolah segala jenis 

masakan, sehingga dengan kemampuan tersebut dapat 

membuat ibu hamil bisa mengaplikasikan langsung 

pengetahuannya mengenai menu apa saja yang cocok 

dikonsumsi untuk ibu hamil. 
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“kalau pekerjaan saya IRT jadi untuk keperluan rumah 
saya yang urus, baik itu memasak, cuci piring, menyapu.” (NI, 
Ibu Hamil wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

 
d) Usia 

Rentan usia ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa yaitu diatas 20 tahun dan dibawah 35 tahun dan 

merupakan usia baik dalam mengandung. World Health 

Organization (WHO) merekomendasikan bahwa usia yang 

dianggap paling aman menjalani kehamilan dan persalinan 

adalah 20-35 tahun. Persentase tertinggi bayi dengan Berat 

Badan Lahir Rendah terdapat pada kelompok remaja dan 

wanita berusia lebih dari 40 tahun. Ibu yang terlalu muda 

seringkali secara emosional dan fisik belum matang. 

Sedangkan pada ibu yang sudah tua meskipun mereka 

berpengalaman tetapi kondisi tubuh dan kesehatannya sudah 

mulai menurun sehingga dapat mempengaruhi janin intrauteri 

dan dapat menyebabkan kelahiran Bayi Berat Lahir Rendah 

(BBLR). 

e) Pertambahan berat badan  

Pengetahuan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa dalam pemenuhan gizi selama kehamilan sudah 

cukup baik sehingga kebutuhan gizi ibu terpenuhi dan terjadi 

pertambahan berat badan semasa kehamilannya. 
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Tabel 4.4.Berat Badan Ibu Hamil 

NO Nama Berat Badan 
Sebelum Hamil 

Berat Badan 
Setelah Hamil 

1 NI 46 kg 48,3 kg 

2 NA 45 kg 49 kg 

3 N 47 kg 52 kg 

4 F 44 kg 45 kg 

5 RW 54 kg 58 kg 

6 YR 43 kg 46 kg 

7 R 52 kg 61 kg 

Sumber : Buku KIA ibu hamil 

2) Aset Sosial 

Aset sosial mengacu pada sikap sosial seperti hubungan 

antar sesama, norma dan kepercayaan yang dapat meningkatkan 

potensi produktif. Melalui aset sosial seperti hubungan antar 

masyarakat, seperti sifat bekerjasama atau gotoroyong antar 

sesame. sehingga dengan ini dapat membantu tenaga kesahatan 

Puskesmas Tamangapa untuk mencegah kasus kejadian BBLR.  

a) Bantuan Pemerintah  

Beberapa Ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti: 

Program keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai 

(BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan adanya 

bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan 
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keluarga khususnya kepada ibu hamil agar mendapatkan gizi 

yang cukup selama hamil. 

“ada beberapa masyarakat disini mendapatkan bantuan 
dari pemerintah berupa sembako dan ada juga uang tunai” 
(HY,kader Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

 
“ kalau saya tidak dapat bantuan dari pemerintah tapi 

ada tetanggaku yang dapat”(NI, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 

 
b) Kegiatan sosial budaya dan keagamaan 

Di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa memiliki 

kegiatan-kegiatan sosial yang sering diikuti masyarakat di 

wilayah kerja Puskesmas Tamangapa seperti gotong 

royong,kerja bakti, dan kegiatan keagamannya lainnya. 

“untuk saat ini itu, ada kegiatan yang dilakukan oleh 
ibu-ibu majelis taklim, tapi kegiatan yang dilakukan itu hanya 
semacam mengaji bersama, atau kajian rutin, namun belum 
ada yang kepikiran untuk membuat suatu kegiatan yang 
berfokus pada ibu hamil, tapi itu bisa jadi pertimbangan 
nantinya agar diadakan karena bisa buat para ibu-ibu hamil 
tenang dari segi jiwa dan mental serta tidak percaya pada hal-
hal mistis”(AD, Tokoh Agama di kelurahan Tamangapa) 

 
“kami di kelurahan Tamangapa itu ada semacam ibu-

ibu pengajian, kayak kegiatan majelis taklim” (J, Ibu Majelis 
Taklim Kelurahan Tamangapa) 

 
“tiap RW dilaksanakan posyandu rutin tiap bulannya 

lalu di beberapa rw juga itu ada kegiatan majelis taklim per 
pekan dilaksanakan di masjid masing-masing"(HY, Kader 
Posyandu di wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa) 
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Hal ini juga ditambah oleh salah satu ibu hamil,berikut: 

“biasa setiap minggu diadakan kerja bakti dan seluruh 
masyarajkat ikut serta dalam kerja bakti itu” (N, Ibu Hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

 
3) Aset Fisik 

Aset fisik adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh 

masyarakat yang memiliki potensi untuk digunakan dan 

dikembangkan yang berbentuk fisik. Aset fisik ini dapat berupa 

bangunan maupun infrastruktur yang ada di wilayah kerja 

Puskesmas Tamangapa. 
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Gambar 4.2. wilayah kelurahan Tamangapa dan asset fisik  
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Table 4.5. Aset Fisik 

NO Aset Fisik Jumlah 

1 Puskesmas  1 Buah 

2 Kantor Lurah 1 Buah 

3 Posyandu 8 Buah 

4 Masjid  17 Buah 

5 Sekolah Menengah Pertama 1 Buah 

6 Sekolah Menengah Atas 2 Buah 

7 Sekolah Dasar 3 Buah 

8 Pasar  1 Buah 

         Sumber: Data Primer 2022 

Aset fisik yang ada di Wilayah Puskesmas Tamangapa 

untuk berkembang dengan menggunakan fasilitas yang ada di 

wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. Aset fisik diatas seperti 

Pusyandu, Puskesmas, pasar, masjid dan sekolah.  

a) Tempat Tinggal 

Kondisi tempat tinggal ibu hamil wilayah kerja 

Puskesmas  kebanyakan sudah layak huni karena sudah 

memiliki WC dan saluran pembuangan yang baik, serta sumber 

air yang berasal dari PAM yang digunakan untuk keperluan 

sehari-hari seperti mandi, memasak, dan lai-lain. Namun 

meskipun masih ada beberapa rumah ada yang menggunakan 

air sumur untuk keperluan sehari-hari, sebagai berikut: 
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“Kebanyakan rumah disekitar sini, sudah lengkapmi 
bagusmi WCnya, tempat pembungannya juga sudah bagusmi, 
bahkan air yang dipake juga itu kebanyakan air PAM tapi 
masih adaji juga beberapa pakai sumur bor” (F, Ibu Hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

 
Begitu pula yang di jelaskan oleh salah satu ibu Hamil, 

sebagai berikut: 

“Sebenarnya salurannya warga disini sudah bagusmi, 
tapi untuk saluran depan rumahku masih biasa tersumbat, 
kalau hujan lebat” (R, Ibu Hami diwilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 

 
“untuk air sehari-hari saya pake sumur tapi untuk air 

minum pakai air galon” (NI, ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 

 
b) Pelayanan Kesehatan 

Di kelurahan Tamangapa memiliki 1 Puskesmas dan 8 

posyandu yang menunjang Kesehatan masyarakat di kelurahan 

Tamangapa. Sarana dan prasarana di Puskesmas Tamangapa 

sudah cukup memadai. Seperti fasilitas di puskesmas sudah 

lengkap 

“kalau saya bagus sekalimi pelayanan di Puskesmas 
Tamangapa bahkan sekarang sudah ada pemeriksaan  USG 
yang gratis dan bisa di lakukan lebih dari sekali selama hamil” 
(F, Ibu Hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

 
Sama halnya dengan yang dikatakan oleh salah satu ibu 

hamil yang datang mengontrol kehamilannya di Puskesmas. 

“yang kurasa itu selama Kontrol kehamilan disini, ada 
dikasih tablet merah dan vitamin, bahkan pernah itu saya 
periksa katanya bidan agak kurang giziku makanya dikasih 
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biskuit untuk ibu hamil dan itu juga grastis” (N, Ibu hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

 
Dengan adanya Puskesmas dan posyandu sangat 

membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat Kesehatan 

di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. 

c) Lingkungan 

Lingkungan yang berada di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa terbilang masih bagus dikarenakan masih banyak 

pepohanan, perkebunan, dan sawah. Sehingga udara yang 

berada di wilayah tersebut masih cukup baik. Akan tetapi 

adanya tempat pembuangan akhir (TPA) Antang masih cukup 

mengganggu warga sekitar dan berpengaruh pada kondisi 

kehamilan. Seperti pengakuan oleh salah satu ibu hamil di 

sekitar wilayah tersebut: 

“kondisi lingkungan di kelurahan Tamangapa 
sebenarnya bagusji tapi karna ada pembuangan Sampah disini 
jadi cukup mengganggu juga”(NA,Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 

Kelurahan Tamangapa merupakan kelurahan yang 

berada di pinggiran kota Makassar sehingga masih banyak 

lahan kosong dan sawah yang dimanfaatkan oleh warga 

setempat seperti berkebun, dan adanya Tempat pembuangan 

Akhir (TPA) Antang menjadi salah satu sumber penghasilan 

masyarakat sekitar. 
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4) Aset Ekonomi 

a) Asuransi Kesehatan 

Asuransi Kesehatan yang digunakan para warga di 

wilayah kerja Puskesmas Tamangapa sebagian besar 

menggunakan kartu KIS dalam administrasi kesehatannya 

sehingga memudahkan untuk berobat. Seperti yang ungkapkan 

oleh salah satu ibu hamil yang datang mengontrol 

kehamilannya, sebagai berikut: 

"selama saya lakukan pemeriksaan di Puskesmas 
Tamangapa tidak bayarji, saya juga pakai KIS jadi lebih 
mudah”(N,ibu hamil di wilayah kerja puskesma Tamangapa) 

Hal ini juga ditambah oleh salah satu ibu hamil,berikut: 

“saya pakai KIS pemerintah”(R, Ibu Hamil wilayah 
Kerja Puskesmas Tamangapa) 

b) Sumber Keuangan 

Sumber pendapatan masyarakat yang berada di Wilayah 

kerja Puskesmas Tamangapa bervariasi yaitu mayoritas adalah 

wiraswasta dan pegawai negeri sipil, selain itu ada juga profesi 

seperti petani, peternak, pedagang, tukang, supir angkutan dan 

buruh. 

Masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Antang juga 

menmafaatkan hal tersebut sebagai salah satu sumber 

penghasilan mereka seperti membuat kerajinan tangan dari 

limbah sampah. 
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3. Mobilisasi Aset melalui Appreciative Inqury (AI) 

Sebagai pendekatan yang memberi pengharagaan positif pada 

faktor internal dan eksternal, AI memiliki ciri-ciri anatar menekankan hal 

positif yang dicapai, memusatkan perhatian pada kekuatan daripada 

kelemahan, dan fokus pada hal-hal yang berjalan baik daripada kelemahan, 

serta fokus pada hal-hal yang berjalan baik daripada hal-hal buruk yang 

terjadi. 

Perencanaan dengan menggunakan AI dilakukan dengan 

memusatkan pada apa yang bisa dilakukan, bukan yang tidak bisa. 

Sehingga akan mendorong kita untuk fokus pada hal - hal yang berjalan 

baik sebagai dasar untuk melakukan perencanaan selanjutnya. Dengan 

mendasarkan pada hal - hal positif, AI diharapkan dapat mendorong 

perencanaan yang dilakukan secara kreatif dan sistematis. Sehingga 

perwujudan impian sungguh berdasarkan pada kekuatan organisasi dan 

peluang yang tercipta. Dalam tahapan ini terdapat lima langkah utama 

yang harus dilakukan yakni menentukan (define), menemukan (discover), 

impian (dream), merancang (design), dan lakukan (deliver). 

a. Menentukan topik (define)  

Bagian penting dari tahap pertama ini  adalah peneliti mengajak 

kelompok untuk memfokuskan topik dari tujuan penelitian yaitu 

mengenai mengidentifikasi aset ibu hamil dan aset pelayanan 

kesehatan terkait pengendalian kasus BBLR. Peneliti Bersama Tenaga 

Kesehatan dan ibu hamil Bersama-sama memahami mengenai 
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pentingnya 1000 hari awal kehidupan untuk menghindari kasus BBLR 

pada bayi tanpa adanya kesalahpahaman antara peneliti dan 

masyarakat utamanya pada Ibu Hamil. Menumbuhkan perhatian ibu 

hamil mengenai perhatian masyarakat akan pentingnya asuhan 

kehamilan. 

“sarana dan prasarana di puskesmas Tamangapa sudah cukup 
memadai, baik dari fasilitas yang sudah lengkap seperti,poli, gizi, 
laboratorium, dan sekarang juga sudah ada USG  dan program untuk 
ibu hamil seperti pemberian vitamin, biskuit bagi ibu yang KEK dan 
bidan ada 6 orang jadi sudah cukup membantu” (GH, Bidan puskemas 
Tamangapa) 

 
“biasanya kalau ditemukan ibu yang melahirkan bayi bblr  

diajurkan untuk selalu melakukan kunjungan neonatal dan adanya 
konseling  pemberian asi eksklusif, serta selalu di edukasi untuk rutin 
ke posyandu dan pemantauan tumbuh kembang bayinya” (GH, Bidan 
Puskesmas Tamangapa) 

 
b. Menemukan (Discover) 

Tahap discovery merupakan pencarian yang luas dan bersama-

sama oleh anggota kelompok untuk memahami apa yang terbaik 

sekarang dan apa yang pernah menjadi yang terbaik. Disinilah 

ditemukan inti positif, potensi paling positif untuk perubahan di masa 

depan.  

Peneliti melakukan wawancara yang dapat menghasilkan 

banyak informasi tentang keterampilan individu, kelompok, kekuatan 

dan aset. Memunculkan cerita tentang apa saja kesuksesan yang telah 

dicapai saat ini dan kesuksesan terbaik yang penah dicapai di masa 

lampau. Dengan dorongan positif, akan menghasilkan cerita yang kaya 



 

72 
  

yang mencerminkan pencapaian, nilai dan aspirasi individual maupun 

kelompok. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Bidan, sebagai berikut: 

“Dengan adanya kelas ibu hamil dulu, pihak Puskesmas lebih 
mudah untuk memantau kondisi ibu hamil utamanya  pada ibu yang 
memiliki riwayat komorbid selama masa kehamilan. Namun selama 
pandemi ini kelas kehamilan tidak di berlakukan, tetapi Puskesmas 
Tamangapa memberlakukan ANC kepada para ibu hamil untuk 
mengontrolkan kehamilannya setiap bulan” (GH, Bidan Puskesmas 
Tamangapa) 

 
Dalam penjelasan tersebut, pihak Puskesmas itu sendiri 

mencoba melakukan untuk mengaktifkan kelas ibu hamil untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu hamil untuk lebih peduli 

terhadap diri dan lingkungannya selama masa kehamilan. 

Secara holistic bukan hanya berfokus pada kondisi kesehatan 

melainkan juga spiritual dan sosial dalam masyarakat. Menciptakan 

kondisi sehat seperti ini diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga 

Kesehatan tubuh, seperti yang dikatakan oleh Ibu kader, sebagai 

berikut: 

“tiap RW dilaksanakan posyandu rutin tiap bulannya lalu di 
beberapa rw juga itu ada kegiatan majelis taklim per pekan 
dilaksanakan di masjid masing-masing" (HY, Kader Posyandu di 
wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa) 

  
c. Impian (Dream) 

Memimpikan masa depan atau proses pengembangan visi 

adalah kekuatan positif luar biasa dalam mendorong perubahan. Tahap 

ini mendorong kelompok menggunakan imajinasinya untuk membuat 

gambarang positif tentang masa depan mereka. Memunculkan apa 
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impian dan harapan masyarakat untuk mengembangkan desa mereka. 

Seperti hal yang diharapkan oleh masyarakat Ibu Hamil mengenai 

adanya kelas ibu hamil, sebagai berikut: 

“Kalau bisa mungkin diadakan kembali itu kelas ibu hamil 
karena sekarang sudah bisami diadakan kegiatan berkumpul, dan 
kelas ibu hamil juga sangat bermanfaat untuk kita sebagai ibu hamil, 
banyak manfaatnya” (F, Ibu Hamil wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 

 
Kelas ibu hamil yang diadakan di Puskesmas Tamangapa 

berupa edukasi selama kehamilan,   konsultasi keluhan ibu hamil, serta 

cara mengatur gizi yang baik untuk ibu hamil. 

“kalau bisa, nanti diadakan cara pengelolaan makanan yang 
baik untuk ibu hamil supaya menghindari terjadinya penyakit selama 
kehamilan yang bisa jadi bblr untuk bayinya” (YR, Ibu Hamil wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 

 
d. Merancang (Design) 

Pada tahap ini peneliti mengajak masyarakat untuk merancang 

sendiri apa yang akan dilakukan oleh kelompok untuk meningkatkan 

pengetahuan untuk menghadapi risiko kejadian BBLR Seperti yang 

dilakukan pada saat FGD, masyarakat mengusulkan aset-aset yang 

dapat digunakan untuk membuat kelas masak dengan menggunakan 

makanan yang tidak berisiko pada kehamilan serta menunjang gizi ibu 

hamil. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu ibu hamil , sebagai 

berikut: 

“mungkin bisa dilakukan semacam kelas masak dengan 
menggunakan bahan yang dapat menunjang kesehatan gizi ibu hamil 
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atau bisa menggunakan bahan dari hasil pangan perkebunan sendiri” 
(F, Ibu Hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

 
“bisa juga dengan mendatangkan spesialis gizi dan bisa 

dikembangkan skill masaknya para ibu hamil” (NA, Ibu Hamil 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

 
e. Lakukan (Deliver) 

Tahap ini belum menjadi bagian dari penelitian karena 

penelitian ini hanya berfokus pada mengidentifikasi aset – aset apa saja 

yang dapat digunakan dalam mencegah kasus BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Tamangapa. Akan tetapi tahapan – tahapan ini dapat 

menjadi acuan untuk melaksanakan program yang dapat membuat ibu 

hamil tidak mengalami kejadian BBLR nantinya. 

4. Focus Group Discussion (FGD) 

Selain mengandalkan metode wawancara mendalam (in-depth 

interview), pada tahap ini peneliti melakukan diskusi dan konsultasi 

kepada bidan dan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa 

mengenai BBLR dan asset apa yang bisa dimanfaatkan dalam pencegahan 

BBLR. 

FGD berlangsung selama kurang dari satu jam dan dihadiri ibu 

bidan dan tiga ibu hamil, dipimpin oleh moderator yang merupakan 

peneliti itu sendiri. Dimana tugas moderator adalah untuk menjaga diskusi 

pada fokusnya. 

“berdasarkan program pemerintah yaitu ibu yang melakukan 
pemeriksaan di puskesmas Tamangapa yang memiliki indikasi BBLR atau 
yang biasanya ibu hamil yang KEK atau tidak mengalami pertambahan 
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berat badan akan diberikan makan tambahan (PMT) dan ada juga kelas 
ibu hamil” (S, Bidan Puskesmas Tamangapa) 

 
Hal Senada Juga ditambahkan oleh ibu hamil yang mengatakan; 
 
“untuk menghindari agar nanti bayinya tidak terkena bblr selain 

selalu periksa kandungan ke puskesmas, minum tablet tambah darah, saya 
biasanya makan juga makanan biscuit yang tinggi protein dan 
karbohidrat, serta tambahan selalu minum susu”(YR, ibu hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

 
“kalo bisa juga kelas ibu hamil Kembali dilaksanakan karena 

merupakan program dari pemerintah” (NA, ibu hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 

 
Mendengar pernyataan tersebut, maka kemudian moderator 

mengarahkan kepada partisipan dengan menyakan  harapan - harapan yang 
diinginkan. 

 
Kemudian salah seorang ibu hamil berkata; 
 
“harapan untuk Kesehatan ibu selama kehamilan yaitu dengan 

memperhatikan makannya dan juga melakukan pemeriksaan  rutin di 
puskesmas dan bagus juga mengenai kelas ibu hamil Kembali 
dilaksanakan”(RW, ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

 
Dan dilanjutkan oleh ibu bidan; 
 
“mengenai kelas ibu hamil yang sebelumnya tidak dilaksanakan 

karena covid 19, dari puskesmas insyaAllah mengupayakan dalam waktu 
dekat ini akan Kembali dilaksanakan”(S, Bidan Puskesmas Tamangapa) 
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B.  Pembahasan 

Faktor yang paling kuat berhubungan dengan keajdian BBLR 

adalah pekerjaan, pendidikan, dan pengetahuan ibu. Sehingga upaya 

pencegahan serta pengendalian BBLR bisa dilakukan dengan beberapa 

upaya yaitu memberikan pendidikan kesehatan yang cukup mengenai 

BBLR kepada ibu hamil. Selain itu, dapat juga melakukan pengawasan 

dan pemantauan. Adapun upaya lainnya seperti, mengukur status gizi ibu 

hamil, melakukan perhitungan dan persiapan langkah–langkah dalam 

kesehatan (Antenatal Care), serta melakukan pemantauan terhadap kondisi 

bayi sejak dalam kandungan yang telah mengalami retardasi pertumbuhan 

interauterin(Novitasari et al., 2020) 

Berdasrkan penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari, 2020) 

menjelaskan bahwa BBLR mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami 

morbiditas dan mortalitas daripada bayi lahir yang memiliki berat badan 

normal. Masa kehamilan yang kurang dari 37 minggu dapat menyebabkan 

terjadinya komplikasi pada bayi karena pertumbuhan organ-organ yang 

berada dalam tubuhnya kurang sempurna. Kemungkinan yang terjadi akan 

lebih buruk bila berat bayi semakin rendah (WHO, 2014). Semakin rendah 

berat badan bayi, maka semakin penting untuk memantau 

perkembangannya di minggu-minggu setelah kelahiran. Ibu yang selalu 

menjaga kesehatannya dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan 

menerapkan gaya hidup yang baik akan melahirkan bayi yang sehat, 
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sebaliknya ibu yang mengalami defisiensi gizi memiliki risiko untuk 

melahirkan BBLR 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Budiarti et al., 

2022)menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

menurunkan angka kejadian BBLR antara lain dengan meningkatkan 

pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan, serta melakukan 

orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 

(P4K), yang mana P4K ini termasuk kedalam upaya bidan untuk 

meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami dan keluarga tentang 

kehamilan berisiko, bahaya kehamilan serta ajakan pada ibu, suami dan 

keluarga untuk merencanakan kehamilan (Depkes, 2015). Tujuan dari 

antenatal care ini untuk mendeteksi dini komplikasi kehamilan, untuk 

memberikan konseling terkait gizi pada ibu hamil, untuk menyiapkan 

persalinan yang aman dan bersih, untuk merencanakan antisipasi dan 

persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi, 

dan untuk dapat melibatkan ibu dan suami dalam menjaga kesehatan gizi 

ibu hamil 

Adapun upaya yang dilakukan ialah dengan pemberian makanan 

tambahan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016, 

tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, bentuk makanan tambahan 

yang diberikan untuk ibu hamil ialah biskuit yang mengandung protein, 

asam linoleat, karbohidrat, dan diperkaya oleh 11 vitamin dan 7 mineral 

(Kemenkes RI, 2019) 
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Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) :168 

ٓأيَُّهَا ا كُلُوا۟  لنَّاسُ ٱ يَٰ لاً  لأْرَْضِ ٱ فِى مِمَّ َّبعُِوا۟  وَلاَ  طَيِّبًا حَلَٰ تِ  تتَ نِ ٱ خُطُوَٰ بِينٌ  عَدوٌُّ  لَكُمْ  ۥإِنَّهُ   ۚلشَّيْطَٰ مُّ  

Terjemahnya: 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu” 

 
Menurut Tafsir Al Misbah Jilid 1 ajakan ayat tersebut bukan hanya 

kepada orang-orang beriman melainkan kepada seluruh umat manusia. 

Semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Tidak 

semua yang ada dibumi halal untuk dimakan atau digunakan. Makanan 

halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang 

oleh agama. Makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena 

zatnya seperti babi, bangkai, dan darah; dan yang haram karena sesuatu 

bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya 

untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan 

termasuk kedua macam ini.  

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir penjelasan mengenai ayat ini, Hai 

manusia, makanlah apa yang halal dan baik dari apa yang ada di bumi, dan 

jangan ikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan adalah 

musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan hanya memerintahkan 

kamu untuk melakukan hal-hal yang munkar dan keji, dan mengatakan 

terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Setelah Allah subhanahu wa 

ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dia 
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yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala 

menjelaskan bahwa Dialah yang memberikan rezeki bagi seluruh 

makhluk-Nya. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagai 

pemberi hadiah kepada mereka, bahwa Dia mengizinkan mereka untuk 

makan dari semua yang ada di bumi, yang halal bagi mereka dan baik dan 

tidak membahayakan tubuh dan pikiran mereka, sebagai hadiah dari Allah 

SAW, Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yaitu 

jalan-jalan dan perbuatan yang digunakan untuk menyesatkan 

pengikutnya.  

Kombinasi pengobatan kanguru dan terapi murottal dapat 

meningkatkan berat badan. Mekanisme untuk merawat metode kanguru 

meningkatkan tubuh secara dekat karena metode konservasi energi yang 

ada, yang berfungsi sebagai termoregulasi dengan memberikan lingkungan 

termonetral pada bayi melalui aliran panas konduksi dan radiasi. 

Lingkungan termonetral adalah lingkingan suhu agar bayi dapat 

mempertahankan suhu optimal dengan mengeluarkan kalori yang minimal. 

Aliran panas melalui konduksi identik dengan kontak kulit bayi-bayi 

seperti itu Sumber panas dari bahan inkubator ke kulit bayi. Pemanasan 

melalui radiasi Adalah udara hangat dalam inkubator seperti udara hangat 

pada kanguru dan pakaian bayi. Peningkatan berat badan secara fisiologis 

juga dipengaruhi oleh usia bayi, dimana terjadi penurunan berat badan 

secara dini. Perawatan metode kanguru dapat membantu bayi 
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menstabilkan fungsi fisiologis bayi (suhu tubuh, pernapasan, denyut nadi) 

yang akan membantu dalam metabolisme tubuh. 

Suara murottal qur'an merangsang gelombang otak pada gelombang 

delta, dimana kondisi seseorang seperti tidur namun tetap terjaga dapat 

berfungsi untuk menghemat energi melalui peningkatan tidur yang tenang. 

Suara murottal akan mengering Getaran yang merangsang stimulasi 

gendang telinga. Stimulasi itu Ditransmisikan melalui struktur saraf pusat 

di otak pusat, kemudian hipotalamus di Sistem saraf pusat mengatur 

hormon dan serangkaian kebutuhan, memengaruhi metabolisme dan 

kemampuan fisiologis serta otak Pada bayi. 

Sesuai dengan hasil penelitian putri ana dan aliyanto (2018), 

penerapan surat yasin empat hari pada bayi BBLR 30 menit dapat 

meningkatkan berat badan total 130,00 gram. Mendengarkan ayat-ayat 

qur'an yang terbaca tartil dan benar, akan membawa ketenangan jiwa. 

Pembacaan ayat-ayat al-qur'an secara fisik mengandung unsur manusia 

Digunakan sebagai alat penyembuh dan alat yang paling mudah diakses. 

Dalam upaya mencegah kasus BBLR di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa dengan menggunakan pendekatan Asset Based Community 

Development (ABCD) dengan memperhatikan aset-aset yang ada seperti 

aset manusia, aset sosial, aset fisik, dan aset ekonomi. Berdasarkan hasil 

penelitian peranan aset ini sangat penting agar dapat mencegah kasus 

BBLR di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa, Aset-aset yang dapat di 

manfaatkan adalah sebagai berikut: 
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1. Aset Manusia 

Aset manusia merupakan aset yang sangat penting bagi 

masyarakat kelurahan Tamangapa terkhususnya di wilayah kerja 

Puskesmas Tamangapa, dengan pengetahuan dan keterampilan 

individu yang dimiliki  dapat digunakan untuk mencegah kasus BBLR 

di wilayah kerja puskesmas Tamangapa. Seperti keterampilan dalam 

mengolah masakan, pemenilihan makanan tambahan yang baik untuk 

kehamilan. 

a. Tenaga Kesehatan 

Pelayanan antenatal, dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk 

ibu selama masa kehamilan dan sesuai dengan standar pelayanan 

KIA. Tujuan dari pelayanan antenatal adalah menjamin 

perlindungan kepada ibu hamil yang berupa deteksi dini, faktor 

risiko, pencegahan, dan penanganan komplikasi. Standar minimal 

pelayanan antenatal terdiri dari 5T, yaitu: 1). timbang berat badan 

dan ukur tinggi badan; 2). Ukur tekanan darah; 3). Pemberian 

imunisasi tetanus toksoid lengkap; 4). Ukur tinggi fundus uteri; dan 

5). Pemberian tablet zat besi (minimal 90 tablet selama kehamilan). 

Frekuensi pelayanan antenatal dilaksanakan minimal 4 kali selama 

masa kehamilan dengan ketentuan waktu: minimal 1 kali pada 

trimester pertama, minimal 1 kali pada trimester kedua, dan 

minimal 2 kali pada trimester ketiga. Secara khusus dan dalam 

kondisi tertentu (Rini et al., 2020). 
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b. Pendidikan dan pengetahuan 

Tingkat pendidikan juga mempunyai hubungan dengan 

tingkat kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin 

mudah menerima konsep hidup sehat secara mandiri, kreatif dan 

berkesinambungan. Tingkat Pendidikan juga sangat mempengaruhi 

kemampuan dalam menerima informasi gizi, menentukan atau 

mempengaruhi mudah tidaknya seseorang menerima suatu 

pengetahuan, semakin tinggi pendidikan maka seseorang akan lebih 

mudah menerima informasi gizi.(Kristiana & Juliansyah, 2017) 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai 

dukungan dalam menumbuhkan rasa percaya diri maupun sikap 

dan perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengetahuan merupakan fakta yang mendukung tindakan seseorang 

Pengetahuan yang dimiliki seorang ibu akan mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan dan juga berpengaruh pada perilakunya. 

Ibu dengan pengetahuan gizi yang baik kemungkinan akan 

memberikan gizi yang cukup bagi bayinya, ia akan berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan gizinya dan juga calon bayinya.(Chandra et 

al., 2019). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo bahwa 

informasi menjadi salah satu faktor eksternal untuk memperoleh 

pengetahuan seseorang. Pengetahuan individu sangat 
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mempengaruhi perilaku sehatnya setiap hari. Ibu hamil yang tidak 

mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang kehamilan 

seringkali mengalami masalah selama kehamilan. Pengetahuan ibu 

hamil juga mempengaruhi perilakunya dalam menjaga kehamilan. 

Ibu yang sedang mengalami kehamilan yang pertama biasanya 

sangat menjaga kehamilannya dengan cara rajin mengkonsumsi 

asupan-asupan gizi untuk kehamilannya.(Chandra et al., 2019). 

1) Kelas Ibu Hamil 

Aset manusia yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan 

pengendalian kasus BBLR adalah pengetahuan dan keterampilan 

tenaga Kesehatan puskesmas Tamangapa dalam melaksanakan 

kelas ibu hamil. 

Kelas ibu hamil  meningkatkan pengetahuan, mengubah 

sikap dan perilaku ibu, kehamilan, perubahan fisik dan 

ketidaknyamanan selama kehamilan, perawatan prenatal, nifas, 

perawatan pascapersalinan, keluarga berencana pascapersalinan, 

perawatan bayi baru lahir Tujuannya adalah untuk memahami. 

Keuntungan dari kursus kehamilan adalah materi diberikan secara 

menyeluruh dan sistematis. Staf disiapkan sebelum materi 

disajikan, yang membuat distribusi materi lebih komprehensif dan 

memberikan waktu bagi para ahli untuk mendiskusikan dan 

mendiskusikan topik tertentu. Materi efektif karena pola penyajian 

materi tertata dengan baik dan ada interaksi antara tenaga 



 

84 
  

kesehatan dan ibu hamil selama pembahasan materi. Dilakukan 

secara berkala dan berkesinambungan, penilaian tenaga kesehatan 

dan ibu hamil dalam pemberian materi dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas sistem pembelajaran. 

Dalam kelas ibu hamil, dukungan tenaga kesehatan yang 

paling berperan adalah seorang bidan. Keberadaan bidan dapat 

memberikan banyak dukungan kepada ibu baik berupa emosional, 

penghargaan, instrumental ataupun informatif. Sehingga dapat 

berpengaruh terhadap status kesehatan ibu. Posisi ini akan sangat 

efektif ketika bidan memberikan dukungan dan menjalin hubungan 

yang baik dengan ibu. 

Kelas Ibu Hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil 

dengan umur kehamilan antara 20 minggu s/d 32 minggu dengan 

jumlah peserta maksimal 10 orang. Di kelas ini ibu-ibu hamil akan 

belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman tentang kesehatan 

Ibu dan anak (KIA) secara menyeluruh dan sistimatis serta dapat 

dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. Kelas ibu 

hamil difasilitasi oleh bidan atau tenaga kesehatan dengan 

menggunakan paket Kelas Ibu Hamil yaitu Buku KIA, Flip chart 

(lembar balik), Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil, Pegangan 

Fasilitator Kelas Ibu Hamil dan Buku senam Ibu Hamil. 

Dalam memberikan pendidikan pada ibu hamil tersebut 

dilakukan langkah-langkah dari mulai persiapan sampai 
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pelaksanaan pembelajaran kelas ibu hamil Depkes & JICA (2008) 

antara  lain sebagai berikut: Melakukan identifikasi terhadap ibu 

hamil yang ada di wilayah kerja. Ini dimaksudkan untuk 

mengetahui berapa jumlah ibu hamil dan umur kehamilannya 

sehingga dapat menentukan jumlah peserta setiap kelas ibu hamil 

dan berapa kelas yang akan dikembangkan dalam kurun waktu 

tertentu misalnya selama satu tahun. Mempersiapkan tempat dan 

sarana pelaksanaan kelas ibu hamil, misalnya tempat di puskesmas 

atau polindes, kantor desa/balai pertemuan, posyandu atau di rumah 

salah seorang warga masyarakat. Sarana belajar menggunakan 

kursi, tikar, karpet, VCD player dan lain-lain jika tersedia. 

Mempersiapkan materi, alat bantu penyuluhan dan jadwal 

pelaksanaan kelas ibu hamil serta mempelajari materi yang akan 

disampaiakan.Persiapan peserta kelas ibu hamil, mengundang ibu 

hamil umur antara 5 sampai 8 bulan. Siapkan tim pelaksana kelas 

ibu hamil yaitu siapa saja fasilitatornya dan nara sumber jika 

diperlukan. Membuat rencana pelaksanan kegiatan Akhir 

pertemuan dilakukan senam ibu hamil, sebagai kegiatan/materi 

ekstra Menentukan waktu pertemuan, yang disesuaikan dengan 

kesiapan ibu-ibu, bisa dilakukan pada pagi atau sore hari dengan 

lama waktu pertemuan 120 menit dan senam 30 menit. 

Beberapa keuntungan Kelas Ibu Hamil adalah materi 

diberikan secara menyeluruh dan terencana sesuai dengan pedoman 
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kelas ibu hamil yang memuat mengenai kehamilan, perawatan 

kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi baru lahir, 

mitos, penyakit menular seksual dan akte kelahiran, penyampaian 

materi lebih komprehensif karena ada persiapan petugas sebelum 

penyajian materi, dapat mendatangkan tenaga ahli untuk 

memberikan penjelasan mengenai topik tertentu, waktu 

pembahasan materi menjadi efektif karena pola penyajian materi 

terstruktur dengan baik. ada interaksi antara petugas kesehatan 

dengan ibu hamil pada saat pembahasan materi dilaksanakan, 

dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan, dilakukan 

evaluasi terhadap petugas Kesehatan dan ibu hamil dalam 

memberikan penyajian materi sehingga dapat meningkatkan 

kualitas sistem pembelajaran. 

Setelah melaksanakan kelas ibu hamil, ibu hamil dan tenaga 

kesehatan bisa melakukan praktek langsung mengenai proses 

pembuatan makan yang bergizi dengan membuat kelas masak ibu 

hamil dengan memanfaatkan keahlian memasak para ibu-ibu dan 

dibantu oleh tenaga Kesehatan. 

2) Kelas Memasak dan PMT/ MP-ASI 

Aset manusia yang dapat digunakan dalam pelaksanaan 

kelas masak ibu hamil dan PMT/MP-ASI adalah pengetahuan dan 

kemampuan dalam mengolah masakan ibu-ibu dan dipandu oleh 
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tenaga Kesehatan dalam pembuatan masakan yang cocok untuk ibu 

hamil dan balita. 

Pelaksanaan program kelas masak Ibu Hamil mengenai 

materi tentang makanan bergizi untuk ibu hamil dan MP-ASI. 

Program ini ditujukan untuk bagaimana gizi  yang dibutuhkan ibu 

hamil. di dalam pemberiannya harus mengandung unsur 

karbohidrat, lauk nabati, hewani, dan sayur – sayuran yang 

dibutuhkan ibu dan janinnya, oleh karena itu kegiatan kali ini ibu – 

ibu diberi pengetahuan dan praktek cara mengolah makanan yang 

baik dan benar untuk mendapatkan makanan yang bergizi yang di 

pandu tim dari Puskesmas. Keberadaan sumber pangan dan nutrisi 

yang merupakan potensi lokal dengan harga terjangkau akan sangat 

membantu masyarakat meningkatkan kualitas gizi (Darmawansyih 

et al., 2019) 

Hasil dari kegiatan ini para ibu dapat mempraktikan 

pembuatan makanan bergizi untuk ibu hamil dan PMT/MP-ASI 

secara mandiri dirumah dan dengan cara berkelompok dengan 

sesama ibu hamil lainya, dengan harapan para ibu hamil  dapat 

memenuhi gizi yang baik selama kehamilan dan balita dapat 

mendapatkan makanan yang sesuai dengan usianya tidak 

tergantung pada PMT yang diberikan pada saat posyandu. 

c. Usia 



 

88 
  

Usia adalah lama waktu hidup atau sejak dilahirkan. Umur 

sangat menentukan suatu kesehatan ibu, ibu dikatakan beresiko 

tinggi apabila ibu hamil berusia dibawah 20 tahun dan diatas 35 

tahun. Umur berguna untuk mengantisipasi diagnosa masalah 

kesehatan dan tindakan yang dilakukan. usia paling aman untuk 

hamil dan bersalin adalah usia antara 20 tahun sampai dengan 35 

tahun karena termasuk dalam kelompok usia reproduksi sehat. Ibu 

yang termasuk dalam kelompok usia reproduksi sehat memiliki 

organ reproduksi yang telah mampu untuk hamil dan bersalin dan 

belum mengalami penurunan fungsi organ reproduksi yang dapat 

menyebabkan komplikasi pada kehamilan maupun persalinan. Ibu 

dalam kelompok umur reproduksi tidak sehat yaitu umur 35 tahun. 

Ibu yang berumur 35 tahun memiliki organ reproduksi yang telah 

mengalami penurunan fungsi sehingga berisiko untuk terjadinya 

komplikasi kehamilan dan persalinan termasuk lahirnya 

BBLR(Sembiring, 2019). 

d. Pertambahan Berat Badan 

Pertambahan berat badan ibu selama hamil adalah ukuran 

yang umum untuk melihat status gizi wanita hamil dan janin 

selama kehamilan. Penambahan berat badan ini terjadi karena 

adanya pertumbuhan janin, plasenta, dan perubahan metabolik 

tubuh dari ibu. Status gizi ibu yang baik sebelum hamil dapat 

menggambarkan ketersediaan cadangan zat gizi dalam tubuh ibu 
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yang siap untuk mendukung pertumbuhan janin selama masa 

kehamilan. Namun, perlu diketahui bahwa pertambahan berat 

badan ibu selama hamil sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu, 

baik sebelum hamil maupun selama masa kehamilan(Ika Avrilina 

Haryono, 2021). 

2. Aset Sosial 

Aset sosial merupakan fitur sosial seperti hubungan antar 

sesama, norma dan kepercayaan yang dapat meningkatkan potensi 

produktif suatu masyarakat. Aset sosial sangat penting untuk 

masyarakat, hubungan antar individu dimasyarakat untuk 

meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. 

Pada masyarakat kelurahan Tamangapa memiliki juga kegiatan 

keagamaan seperti majelis taklim yang dilaksanakan setiap pekannya 

di beberapa masjid di setiap RW  dan kegiatan kerja bakti 

membersihkan lingkungan serta dapat direncanakan sebuah program 

masak untuk pemenuhan nutrisi untuk warga sekitar.  

Rasa kebersamaan dan kekeluargaan ini dapat menjadi landasan 

bagi masyarakat di kelurahan Tamangapa untuk bekerjasama, saling 

membantu sehingga dapat mencegah kasus BBLR. Kegiatan-kegiatan 

ibu hamil bisa dilakukan seperti pelaksanaan kembali kelas ibu hamil 

dan dapat direncanakann kelas masak ibu hamil dengan harapan  

dilaksanakan kegiatan tersebut dapat membantu mencegah kasus 

BBLR di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa. 



 

90 
  

3. Aset Fisik 

Aset fisik merupakan aset yang sangat penting bagi masyarakat 

karena aset fisik ini adalah modal awal masyarakat hal ini tenaga 

Kesehatan dan ibu hamil untuk mencegah kasus BBLR. 

a. Puskesmas  

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah 

kerjanya Puskesmas berperan dalam pembangunan berwawasan 

kesehatan di wilayahnya dengan tujuan untuk mewujudkan 

masyarakat yang memiliki perilaku sehat (kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat); mampu menjangkau pelayanan 

kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat; dan memiliki 

derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga,kelompok 

dan masyarakat. selain itu puskesmas juga dapat digunakan sebagai 

tempat ibu hamil untuk mendapatkan informasi mengenai 

perawatan selama kehamilan.  

b.  Posyandu 

Posyandu juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 

wadah atau tempat untuk berkumpul dan saling bertukar pikiran, 
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mendiskusikan masalah kondisi kehamilan, kondisi bayinya, dan 

kondis Kesehatan di wilayah tersebut. 

c. Masjid 

Masjid digunakan oleh masyarakat sebagai tempat ibadah, 

dapat pula dijadikan sebagai tempat adanya majelis ilmu, majelis 

taklim atau pengajian yang di adakan oleh warga sekitar. 

Berdasarkan aset fisik diatas dimanfaatkan sebaik mungkin agar 

dapat membantu tenaga kesehatan atau bidan dan ibu hamil dalam 

pengendalian kasus BBLR yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa. 

4. Aset Ekonomi 

Aset ekonomi dapat digunakan masyarakat untuk membangun 

pola hidup sehat. Dengan aset ini masyarakat dapat saling membantu 

menyediakan makanan pemenuhan gizi yang baik, dengan membangun 

kelas masak makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita di wilayah 

kerja Puskesmas Tamangapa. Selaian mendapatakan pendanaan dari 

puskesmas aset ekonomi ini dapat mempercepat peningkatan 

pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan balita di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa dapat saling membantu dengan kerja sama untuk 

penyediaan sarana pangan bahan makanan. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Dari penelitian ini yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

kesimpulan yang berkenan dengan tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi 

aset – aset yang dimiliki di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa agar 

dapat mencegah kasus BBLR. Upaya pencegahan serta pengendalian 

BBLR bisa dilakukan dengan beberapa upaya yaitu memberikan 

pendidikan kesehatan yang cukup mengenai BBLR kepada ibu hamil. 

Selain itu, dapat juga rutin melakukan pemeriksan kehaamilan, melakukan 

pengawasan dan pemantauan. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang 

diperoleh: 

NO Klasifikasi Aset Hasil Temuan 

1 Aset Manusia 1. Petugas Kesehatan yang ada di 

puskesmas Tamangapa yaitu 39 

orang yang memiliki peran penting 

dalam Kesehatan masyarakat 

terhususnya Kesehatan ibu hamil 

dana anak di wilayah kerja puskemas 

Tamangapa dan kader posyandu yang 

membantu bidan dalam memantau 

langsung ibu hamil di wilayah kerja 

masin-masing. 

2. Ibu Hamil di wilayah kerja 

Puskesmas Tamangapa memiliki 

latar Pendidikan yang berbeda dan 
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Pengetahuan ibu hamil yang sudah 

cukup baik mengenai perawatan dan 

pemenuhan gizi selama kehamilan, 

keahlian dalam mengolah makanan, 

kunjungan ANC, terapi murottal, 

usia, dan pertambahan berat. Dengan 

pengetahuan tersebut harapannya 

dapat mencegah kasus BBLR 

nantinya. 

2 Aset Sosial 1. Kebersamaan gotong royong yang 

masih terjaga sehingga 

mempermudah dalam membuat suata 

kegiatan. 

2. Bantuan pemerintah (Program 

keluarga Harapan (PKH), Bantuan 

Pangan Non-Tunai (BPNT), dan 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

dengan adanya bantuan tersebut 

memberikan pemasukan tambbahan 

dalam kehidupan sehari-hari seperti 

pemenuhan makanan yang bergizi 

untuk ibu hamil dan anaknya). 

3. Grup whatsapp ibu hamil agar 

memudahkan ibu hamil untuk 

bertanya mengenai kondisi 

kehamilannya,  bertukar informasi 

seputar kehamilan bersama tenaga 

kesehatan dan ibu hamil lainnya. 

4.  keagamaan (kajian rutin atau majelis 

taklim) di wilayah kerja puskesmas 

Tamangapa dilaksanakan tiap 

minggunya akan tetapi masih kurang 
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membahas isu-isu Kesehatan. 

3 Aset Fisik 1. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perorangan tingkat 

pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan 

preventif, untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya di wilayah kerjanya 

2. Posyandu juga dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat sebagai wadah atau 

tempat untuk berkumpul dan saling 

bertukar pikiran, mendiskusikan 

masalah kondisi kehamilan, kondisi 

bayinya, dan kondisi Kesehatan di 

wilayah tersebut  

3. klinik Kesehatan ( selain puskesmas, 

klinik Kesehatan juga sangat 

berperan penting dalam kondisi 

Kesehatan ibu hamil di wilayah 

Tamangapa) 

4. Masjid digunakan oleh masyarakat 

sebagai tempat ibadah, dapat pula 

dijadikan sebagai tempat adanya 

majelis ilmu, majelis taklim atau 

pengajian yang di adakan oleh warga 

sekitar. 

5. Sarana Pendidikan merupakan salah 

satu aset yang membantu 

memberikan pendidikan dan 

pengetahuan yang baik. 

6. kantor lurah sebagai aset yang dapat 
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membantu masyarakat dalam urusan 

administrasi atau persuratan 

terkhusus dalam kesehatan. 

7. Pasar dapat dimanfaatkan dalam 

pemenuhan bahan pokok makanan 

yang dapat menunjang gizi ibu 

hamil. 

8. Kebun dan sawah mempermudah 

masyarakat dalam memperoleh 

kebetuhan sehari-hari seperti padi, 

sayur, dan buah-buahan. 

4 Aset Ekonomi Sumber pendapatan masyarakat yang 

berada di Wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa bervariasi yaitu mayoritas 

adalah wiraswasta dan pegawai negeri 

sipil, selain itu ada juga profesi seperti 

petani, peternak, pedagang, tukang, 

supir angkutan dan buruh. Selaian 

mendapatakan pendanaan dari 

puskesmas aset ekonomi ini dapat 

mempercepat peningkatan pemenuhan 

gizi untuk ibu hamil dan balita di 

wilayah kerja Puskesmas Tamangapa 

dapat saling membantu dengan kerja 

sama untuk penyediaan sarana pangan 

bahan makanan. 

 

B. Saran 

Pada penelitian ini peneliti menyarankan beberapa hal dalam 

mengembangkan aset-aset yang dimiliki berupa aset manusia, aset sosial, 

aset fisik, dan aset ekonomi di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa, 
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sebagai berikut: 

1. Bagi Puskesmas Tamangapa, peneliti berharap program-program 

untuk ibu hamil seperti kelas ibu hamil dapat kembali dilaksanakan 

dan terus dikembangkan dengan menambah kelas masak ibu hamil. 

2. Bagi masyarakat diharapkan lebih aktif dan ikut berpartispasi dalam 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh puskesmas nantinya. 

3. Bagi jurusan Program Studi Pendidikan Dokter, agar dapat 

melanjutkankan dan mengembangkan penelitian yang berbasis pada 

pengembangan potensi aset yang ada dimasyarakat dengan terus 

memberikan tugas penelitian ini kepada mahasiswa program studi 

Pendidikan dokter. 
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LAMPIRAN 

Transkrip Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Informasi Analisis isi 
1 Discovery ( Menemukan dan 

menghargai apa yang terbaik) 
Bagaimana kondisi pelayanan sarana 
dan prasarana kesehatan terhadap ibu 
hamil wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“sarana dan prasarana di puskesmas 
Tamangapa sudah cukup memadai, baik 
dari fasilitas yang sudah lengkap 
seperti,poli, gizi, laboratorium, dan 
sekarang juga sudah ada USG  dan 
pelayanan untuk ibu hamil seperti 
pemberian vitamin, biskuit bagi ibu yang 
KEK dan bidan ada 6 orang jadi sudah 
cukup membantu”(GH, Bidan Puskesmas 
Tamangapa 
 
“Dengan adanya kelas kehamilan dulu, 
pihak Puskesmas lebih mudah untuk 
memantau kondisi ibu hamil utamanya  
pada ibu yang memiliki riwayat komorbid 
selama masa kehamilan. Namun selama 
pandemi ini kelas kehamilan tidak di 
berlakukan, tetapi Puskesmas Tamangapa 
memberlakukan ANC kepada para ibu 
hamil untuk mengontrolkan kehamilannya 
setiap bulan” (GH, Bidan Puskesmas 
Tamangapa) 
 
"BBLR kan biasanya terjadi pada ibu hamil 

NO Informan Pendidikan Usia Kehamilan ke Jabatan 
1 GH D3 37 - Bidan Puskesmas 
2 S D3 35 - Bidan Puskesmas 
3 HY SMA 40 - Kader Posyandu 
4 AD S1 46 - Tokoh Agama 
5 NI S1 27 2 Ibu Hamil 
6 NA S1 30 1 Ibu Hamil 
7 N S1 26 3 Ibu Hamil 
8 F S1 27 1 Ibu Hamil 
9 RW SMA 20 1 Ibu Hamil 

10 YR S2 26 2 Ibu Hamil 
11 R SMA 36 8 Ibu Hamil 
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yang mengalami KEK, jadi biasanya kami 
akan memberikan pemberian makanan 
tambahan berupa biskuit ibu hamil dan 
melakukan konseling Gizi untuk perbaiki 
asupan nutrisi dan gizi seimbang bagi ibu 
hamil yang  kenaikan berat badannya masih 
kurang" (S, Bidan Puskesmas Tamangapa) 
 
“sudah bagusmi pelayanannya”(R, Ibu 
Hamil wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
“yang kurasa itu selama Kontrol kehamilan 
disini, ada dikasih tablet merah dan 
vitamin, bahkan pernah itu saya periksa 
katanya bidan agak kurang giziku makanya 
dikasih biskuit untuk ibu hamil dan itu juga 
grastis” (NI, Ibu hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
“Sebelum bayi lahir, biasanya yang 
dilakukan itu kita mencegah kelahiran 
kurang bulan. Jadi pada saat persalinan, 
penanganan yang dilakukan adalah 
mempersiapkan petugas yang dilengkapi 
dengan alat pertolongan pernafasan. 
Sedangkan nanti setelah kelahiran terjadi, 
petugas akan menjaga suhu lingkungan 
agar tetap hangat, salah satunya dengan 
perawatan metode kangguru; 
mempersiapkan oksigenasi; meminimalisir 
terjadinya infeksi dengan cuci tangan serta 
memberikan ASI sedini mungkin.” (GH, 
Bidan Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“seringji bidan sampaikan informasi ke 
dalam grup” (RW, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
“pelayanannya sudah bagusmi,karna tidak 
pernahja menunggu” (N,Ibu Hamil wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
“pelayanannya bagus, ramah, dilayanani 
dengan baik, responnya cepat” (YR, Ibu 
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Hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
“kalau saya bagus sekalimi pelayanan di 
Puskesmas Tamangapa bahkan sekarang 
sudah ada pemeriksaan  USG yang gratis 
dan bisa di lakukan lebih dari sekali selama 
hamil” (NA, Ibu Hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
“pernah satu kali bidan datang langsung ke 
rumah, biasanya juga kalo ada keluhanku 
kusampaikan di grup atau kuchat pribadi 
bidan” (RW, Ibuh Hamil wilayah Kerja 
Puskesmas Tamangapa) 

 
 
 

2 Dream ( Membayangkan masa 
depan yang ingin diwujudkan) 

a. Apakah harapan ibu – ibu 
terkait sarana kesehatan 
untuk pemeriksaan pada ibu 
hamil di wilayah kerja 
puskemas Tamangapa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Apakah harapan ibu – ibu 
terkait peningkatan layanan 
kesehatan untuk kecurigaan  
berat janin rendah? 

“katanya kelas ibu hamil bagus untuk kami 
para ibu hamil dalam mendapatkan 
informasi mengenai seputar kehamilan dan 
berinteraksi langsung dengan tenaga 
Kesehatan dari Puskesmas, jadi semoga 
kelas ibu hamil kembali dilaksanakan” 
(F,ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
 
“Klo dari segi pelayanan di puskesmas itu 
kebanyakan dari ibu hamil mau nya 
pemeriksaan USG itu lebih dari sekali tapi 
itu sudah jadi program pemerintah yg juga 
biaya nya di gratiskan dan menurut saya itu 
sudah lumayan apalagi pelayanan lain 
untuk ibu hamil sudah memuaskan, 
terutama buat saya yg belum lama (2020) jg 
dapat pelayanan itu semua”(HY, kader 
Posyandu Puskesmas) 

“kalau bisa, nanti diadakan cara 
pengelolaan makanan yang baik untuk ibu 
hamil supaya menghindari terjadinya 
penyakit selama kehamilan yang bisa jadi 
bblr untuk bayinya” (YR, Ibu Hamil 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
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3 Design ( Merancang langkah 
sukses untuk merengkuh masa 
depan yang diimpikan) 

a. Aset individu  
Apakah ibu mengetahui cara 
pemenuhan gizi selama 
kehamilan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“iyee…Saya biasanya baca-baca itu buku 
KIA atau kalo malaska buka itu buku saya 
buka google untuk cari tahu tentang 
kehamilanku, seperti makanan apa saja 
tidak bisa dimakan sama makanan apa saja 
bagus dimakan klo ibu hamil”(NI, Ibu 
Hamil di wilayah kerja pusekesma 
Tamangapa) 
 

“selama hamil saya sering memakan sayur-
sayuran, makan buah dan minum jus buah 
karena saya tahu dengan mengkonsumsi 
makanan itu dapat memenuhi gizi saya 
selama hamil”(YR, Ibu Hamil di wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
“selaluji saya baca itu buku KIA, tiga 
kalimi malah, kalo tidak ada kubikin baca 
lagi”(RW, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
“biasanya 3 kali makan dalam sehari, saya 
makan ikan, telur, sayur, sama saya juga 
minum falomil karena tidak sukaka minum 
susu”(RW, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
“ini kehamilan ketiga jadi sudah paham 
mengenai makanan apa saja dikonsumsi 
untuk pemenuhan gizi selama kehmilan” 
(YR, Ibu Hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
“biasanya selain minum tablet tambah 
darah, saya juga suka makan makanan yang 
mengandung zat besi, seperti daging yang 
tanpa lemak, sayur-sayuran untuk 
memperbaiki gizi selama kehamilan dan gizi 
bayinya nanti” (NA, ibu hamil diwilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
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b. Aset sosial 
1) Apakah ibu – ibu 

mengikuti kegiatan sosial 
budaya atau keagamaan 
(contoh : jumat bersih, 
dapur umum, jumat 
ibadah, dll) yang 
dilaksanakan oleh 
pemerintah setempat? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Apakah ibu – ibu 
mendapatkan bantuan 
dari pemerintah 
setempat? 

 
c. Aset fisik/lingkungan 

1) Bagaimana kondisi 
kebersihan lingkungan 
sekitar rumah ibu seperti 
sarana cuci tangan dan 
pengelolaan  sampah?  
 

2) Bagaiamana kondisi 
tempat tinggal ibu? 

 
 
 
 

 
“tiap RW dilaksanakan posyandu rutin tiap 
bulannya lalu di beberapa rw juga itu ada 
kegiatan majelis taklim per pekan 
dilaksanakan di masjid masing-
masing"(HY, Kader Posyandu di wilayah 
Kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
“biasa setiap minggu diadakan kerja bakti 
dan seluruh masyarajkat ikut serta dalam 
kerja bakti itu” (N, Ibu Hamil di wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
“untuk saat ini itu, ada kegiatan yang 
dilakukan oleh ibu-ibu majelis taklim, tapi 
kegiatan yang dilakukan itu hanya semacam 
mengaji bersama, atau kajian rutin, namun 
belum ada yang kepikiran untuk membuat 
suatu kegiatan yang berfokus pada ibu 
hamil, tapi itu bisa jadi pertimbangan 
nantinya agar diadakan karena bisa buat 
para ibu-ibu hamil tenang dari segi jiwa 
dan mental serta tidak percaya pada hal-hal 
mistis”(AD, Tokoh Agama di kelurahan 
Tamangapa) 
 
“ada beberapa masyarakat disini 
mendapatkan bantuan dari pemerintah 
berupa sembako dan ada juga uang 
tunai”(HY,kader Posyandu di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“kondisi lingkungan saya masih bagus 
karna masih banyak pepohonan, sawah, 
kebun.”( NA, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
 
“Kebanyakan rumah disekitar sini, sudah 
lengkapmi bagusmi WCnya, tempat 
pembuangannya juga sudah bagusmi, 
bahkan air yang dipake juga itu kebanyakan 
air PAM tapi masih adaji juga beberapa 
pakai sumur bor” (F, Ibu Hamil di wilayah 



 

106 
  

 
  
 
 
 
 
 

d. Aset ekonomi 
1) Apakah ada diantara ibu – 

ibu yang memiliki usaha 
kerajinan tangan seperti 
mengelola limbah 
sampah? 
 

 
2) Apakah ibu menggunakan 

asuransi kesehatan seperti 
BPJS DAN JKN? 

 
 
 
 
 

kerja Puskesmas Tamangapa) 

“untuk air sehari-hari saya pake sumur tapi 
untuk air minum pakai air galon” (NI, ibu 
Hamil wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
 
“saya bantu-bantu suami juga dengan 
membuat kerjinan tangan dari barang 
bekas” (R, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
 
"selama saya lakukan pemeriksaan di 
Puskesmas Tamangapa pelayannaya sudah 
bagus, saya juga pakai KIS jadi lebih 
mudah”(N,ibu hamil di wilayah kerja 
puskesma Tamangapa” 
 
“saya pakai KIS pemerintah”(R, Ibu Hamil 
wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa) 

4 Destiny ( Menegaskan langkah 
untuk mewujudkan masa depan) 
Bagaimana langkah yang dapat 
ditempuh untuk dapat mencegah 
kasus terjadinya BBLR? 

“mungkin bisa dilakukan semacam kelas 
masak dengan menggunakan bahan yang 
dapat menunjang kesehatan gizi ibu hamil 
atau bisa menggunakan bahan dari hasil 
pangan perkebunan sendiri” (F, Ibu Hamil 
di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
“bisa juga dengan mendatangkan spesialis 
gizi dan bisa dikembangkan skill masaknya 
para ibu hamil” (NA, Ibu Hamil wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
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Nama : NI 

Pendidikan : S1 

Usia :27  

Kehamilan:2 

 

NO Informasi Analisis isi 
1 Discovery ( Menemukan dan 

menghargai apa yang terbaik) 
Bagaimana kondisi pelayanan sarana 
dan prasarana kesehatan terhadap ibu 
hamil wilayah kerja puskesmas 
Tamangapa? 
 

“yang kurasa itu selama Kontrol kehamilan 
disini, ada dikasih tablet merah dan vitamin, 
bahkan pernah itu saya periksa katanya 
bidan agak kurang giziku makanya dikasih 
biskuit untuk ibu hamil dan itu juga grastis” 
(NI, Ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
“iye, saya gunakan fasilitas yang dikasih dari 
puskesmas” (NI, Ibu hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 

2 Dream ( Membayangkan masa depan 
yang ingin diwujudkan) 
 
Apakah harapan ibu – ibu terkait sarana 
kesehatan untuk pemeriksaan pada ibu 
hamil di wilayah kerja puskemas 
Tamangapa? 
 
Apakah harapan ibu – ibu terkait 
peningkatan pemenuhan gizi untuk 
mencegah terjadinya BBLR? 

“harapannya semoga puskesmas tetap 
mempertahankan tingkat pelayanan sarana 
prasana ke masyarakat, kalau bisa 
ditingkatkan lagi” (NI, Ibu hamil di wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
 
 
“lebih ke kasih informasi  ke masyarakat 
untuk rutin periksa kehamilan untuk cegah 
kecurigaan berat janin rendah, atau bisa 
mungkin ditambahkan kelas konsultasi gizi 
yang baik untuk ibu ibu hamil” (NI, Ibu 
hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 

3 Design ( Merancang langkah sukses 
untuk merengkuh masa depan yang 
diimpikan) 
 
Aset individu  
 
Apakah ibu mengetahui cara 
pemenuhan gizi selama kehamilan? 
 
 

 
 
“iyee…Saya biasanya baca-baca itu buku 
KIA atau kalo malaska buka itu buku saya 
buka google untuk cari tahu tentang 
kehamilanku, seperti makanan apa saja tidak 
bisa dimakan sama makanan apa saja bagus 
dimakan klo ibu hamil”(NI, Ibu Hamil di 
wilayah kerja pusekesma Tamangapa) 
 



 

108 
  

Aset social 
 
Apakah ibu – ibu mengikuti kegiatan 
sosial budaya atau keagamaan (contoh : 
jumat bersih, dapur umum, jumat 
ibadah, dll) yang dilaksanakan oleh 
pemerintah setempat? 
 
Apakah ibu – ibu mendapatkan bantuan 
dari pemerintah setempat? 
 
Aset fisik/lingkungan 
 
Bagaimana kondisi kebersihan 
lingkungan sekitar rumah ibu seperti 
sarana cuci tangan dan pengelolaan  
sampah?  
 
Bagaiamana kondisi tempat tinggal ibu? 
 
 
Aset ekonomi 
Apakah ibu memiliki usaha kerajinan 
tangan seperti mengelola limbah 
sampah? 
 
Apakah ibu menggunakan asuransi 
kesehatan seperti BPJS DAN JKN? 

 
“Jarang saya ikut kegiatan seperti itu“(NI, 
Ibu Hamil di wilayah kerja pusekesma 
Tamangapa) 
 
 
 
 
“kalo bantuan tidak dapat” (NI, Ibu Hamil di 
wilayah kerja pusekesma Tamangapa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
“untuk air sehari-hari saya pake sumur tapi 
untuk air minum pakai air galon” (NI, ibu 
Hamil wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
 
 
 
 
“suamiku kerjaki di RS. Paramount jadi saya 
pake BPJS ketenagakerjaan suamiku” (NI, 
Ibu Hamil di wilayah kerja pusekesma 
Tamangapa) 

4 Destiny ( Menegaskan langkah untuk 
mewujudkan masa depan) 
Bagaimana langkah yang dapat 
ditempuh untuk dapat mengurangi 
angka resiko terjadinya BBLR? 

“itu sih pengetahuan gizi ibu hamil yang 
penting dan terbantu juga dengan adanya 
pelayanan dari puskesmas untuk cegah, 
semoga ada program program lain lagi dari 
pemerintah yang bisa antisipasi bayi berat 
lahir rendah” (NI, ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
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Nama : NA 

Pendidikan : S1 

Usia :30 

Kehamilan:1 

 

NO Informasi Analisis isi 
1 Discovery ( Menemukan dan 

menghargai apa yang terbaik) 
Bagaimana kondisi pelayanan sarana 
dan prasarana kesehatan terhadap ibu 
hamil wilayah kerja puskesmas 
Tamangapa? 
 

“kalau saya bagus sekalimi pelayanan di 
Puskesmas Tamangapa bahkan sekarang 
sudah ada pemeriksaan  USG yang gratis 
dan bisa di lakukan lebih dari sekali selama 
hamil” (NA, Ibu Hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 

2 Dream ( Membayangkan masa depan 
yang ingin diwujudkan) 
Apakah harapan ibu – ibu terkait sarana 
kesehatan untuk pemeriksaan pada ibu 
hamil di wilayah kerja puskemas 
Tamangapa? 
 
Apakah harapan ibu – ibu terkait 
peningkatan pemenuhan gizi untuk 
mencegah terjadinya BBLR? 

“semoga bisa terus seperti ini pelayanannya, 
sangat membantu ibu ibu hamil apalagi yang 
masih kehamilan pertama belum banyak 
informasi yang ditau” (NA, Ibu Hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“mungkin harapannya untuk kecurigaan 
berat janin rendah puskesmas bisa lebih 
gencar lagi untuk sosialisasi tentang bblr dan 
sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan 
selama masa kehamilan” (NA, Ibu Hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
 

3 Design ( Merancang langkah sukses 
untuk merengkuh masa depan yang 
diimpikan) 
 
Aset individu  
 
Apakah ibu mengetahui cara 
pemenuhan gizi selama kehamilan? 
 
 
 
 
 
 

“biasanya selain minum tablet tambah darah, 
saya juga suka makan makanan yang 
mengandung zat besi, seperti daging yang 
tanpa lemak, sayur-sayuran untuk 
memperbaiki gizi selama kehamilan dan gizi 
bayinya nanti” (NA, ibu hamil diwilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
“biasanya saya selain untuk pemenuhan gizi 
yang baik, saya sering kasih dengarkan 
murottal atau surah-surah bisa buat saya 
tenang dan bayi yang dikandungan juga jadi 
tenang” (NA, Ibu Hamil di wilayah kerja 
puskesmas Tamangapa) 
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Aset sosial 
 
Apakah ibu – ibu mengikuti kegiatan 
sosial budaya atau keagamaan (contoh : 
jumat bersih, dapur umum, jumat 
ibadah, dll) yang dilaksanakan oleh 
pemerintah setempat? 
 
Apakah ibu – ibu mendapatkan bantuan 
dari pemerintah setempat? 
 
Aset fisik/lingkungan 
 
Bagaimana kondisi kebersihan 
lingkungan sekitar rumah ibu seperti 
sarana cuci tangan dan pengelolaan  
sampah?  
 
Bagaiamana kondisi tempat tinggal ibu? 
 
Aset ekonomi 
 
Apakah ibu memiliki usaha kerajinan 
tangan seperti mengelola limbah 
sampah? 
 
Apakah ibu menggunakan asuransi 
kesehatan seperti BPJS DAN JKN? 

 
 
“Selama hamil saya kebanyakan di rumah” 
(NA, ibu hamil diwilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
 
 
“saya baru pindah ke kelurahan antang jadi 
saya tidak dapat bantuan” (NA, ibu hamil 
diwilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“kondisi lingkungan saya masih bagus karna 
masih banyak pepohonan, sawah, kebun” 
(NA, Ibu Hamil wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
 
 
 
 
“ 
 
 
 
“asuransi saya pake BPJS” (NA, Ibu Hamil 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
 

4 Destiny ( Menegaskan langkah untuk 
mewujudkan masa depan) 
Bagaimana langkah yang dapat 
ditempuh untuk dapat mencegah  
terjadinya kasus kejadian BBLR? 

“bisa juga dengan mendatangkan spesialis 
gizi dan bisa dikembangkan skill masaknya 
para ibu hamil” (NA, Ibu Hamil wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
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Nama : N  

Pendidikan : S1 

Usia :26 

Kehamilan:3 

 

NO Informasi Analisis isi 
1 Discovery ( Menemukan dan 

menghargai apa yang terbaik) 
Bagaimana kondisi pelayanan sarana 
dan prasarana kesehatan terhadap ibu 
hamil wilayah kerja puskesmas 
Tamangapa? 
 

“pelayanannya sudah bagusmi,karna tidak 
pernahja menunggu” (N,Ibu Hamil wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
 

2 Dream ( Membayangkan masa depan 
yang ingin diwujudkan) 
Apakah harapan ibu – ibu terkait sarana 
kesehatan untuk pemeriksaan pada ibu 
hamil di wilayah kerja puskemas 
Tamangapa? 
 
Apakah harapan ibu – ibu terkait 
peningkatan pemenuhan gizi untuk 
mencegah terjadinya BBLR? 

 
 
“Harapanku bisa ditingkatkan lagi 
penyuluhan pentuluhan terkait tingkah laku 
untuk bahaya hamil, karena masih banyak 
ibu yang tidak tahu banyak apa nalakukan 
padahal bahaya untuk kehamilannya” 
(N, ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 

3 Design ( Merancang langkah sukses 
untuk merengkuh masa depan yang 
diimpikan) 
 
Aset individu  
 
Apakah ibu mengetahui cara 
pemenuhan gizi selama kehamilan? 
 
Aset sosial 
 
Apakah ibu – ibu mengikuti kegiatan 
sosial budaya atau keagamaan (contoh : 
jumat bersih, dapur umum, jumat 
ibadah, dll) yang dilaksanakan oleh 
pemerintah setempat? 
 
 

 
 
 
 
 
 
“Iye saya tahu karena terbiasama sudah 
anak ketiga ini“ (N,ibu hamil di wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“biasa setiap minggu diadakan kerja bakti 
dan seluruh masyarajkat ikut serta dalam 
kerja bakti itu” (N, Ibu Hamil di wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
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Apakah ibu – ibu mendapatkan bantuan 
dari pemerintah setempat? 
 
 
Aset fisik/lingkungan 
 
Bagaimana kondisi kebersihan 
lingkungan sekitar rumah ibu seperti 
sarana cuci tangan dan pengelolaan  
sampah?  
 
Bagaiamana kondisi tempat tinggal ibu? 
 
 
Aset ekonomi 
 
Apakah ada ibu memiliki usaha 
kerajinan tangan seperti mengelola 
limbah sampah? 
 
Apakah ibu menggunakan asuransi 
kesehatan seperti BPJS DAN JKN? 

“kalo dari puskesmas seperti vitamin, tablet 
merah” (N, Ibu Hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
 
“sudah bagusmi, apalagi selama ada corona 
lebih sering maki cuci tangan” (N, Ibu Hamil 
di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“sudah bagusmi dan layakji untuk ditempati 
tinggal” (N, Ibu Hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“Tidak, sehari-hari sibuk lakukan pekerjaan 
rumah saja” (N, Ibu Hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
"selama saya lakukan pemeriksaan di 
Puskesmas Tamangapa pelayannaya sudah 
bagus, saya juga pakai KIS jadi lebih 
mudah”(N,ibu hamil di wilayah kerja 
puskesma Tamangapa” 

4 Destiny ( Menegaskan langkah untuk 
mewujudkan masa depan) 
Bagaimana langkah yang dapat 
ditempuh untuk dapat mencegah  
terjadinya kasus kejadian BBLR? 

“Bisa mungkin rutin periksa kehamilan” (N, 
ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
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Nama : F 

Pendidikan : S1 

Usia :27 

Kehamilan:1 

 

NO Informasi Analisis isi 
1 Discovery ( Menemukan dan 

menghargai apa yang terbaik) 
Bagaimana kondisi pelayanan sarana 
dan prasarana kesehatan terhadap ibu 
hamil wilayah kerja puskesmas 
Tamangapa? 
 

“Puskesmasnya buat nyaman karena tempat 
menunggu untuk antrian bagus terdapat kursi 
duduk yang nyaman, ada cek berat badan, 
terdapat ukur tinggi, menarik juga poster 
poster edukasinya” (F, ibu hamil di wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 

2 Dream ( Membayangkan masa depan 
yang ingin diwujudkan) 
Apakah harapan ibu – ibu terkait sarana 
kesehatan untuk pemeriksaan pada ibu 
hamil di wilayah kerja puskemas 
Tamangapa? 
 
Apakah harapan ibu – ibu terkait 
peningkatan pemenuhan gizi untuk 
mencegah terjadinya BBLR? 

“katanya kelas ibu hamil bagus untuk kami 
para ibu hamil dalam mendapatkan informasi 
mengenai seputar kehamilan dan berinteraksi 
langsung dengan tenaga Kesehatan dari 
Puskesmas, jadi semoga kelas ibu hamil 
kembali dilaksanakan” (F,ibu hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
“sarannya kalo bisa ibu kader atau bidan 
sering turun ke rumah-rumah untuk control 
ibu hamilnya” (F,ibu hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 

3 Design ( Merancang langkah sukses 
untuk merengkuh masa depan yang 
diimpikan) 
 
Aset individu  
 
Apakah ibu mengetahui cara 
pemenuhan gizi selama kehamilan? 
 
Aset sosial 
 
Apakah ibu – ibu mengikuti kegiatan 
sosial budaya atau keagamaan (contoh : 
jumat bersih, dapur umum, jumat 
ibadah, dll) yang dilaksanakan oleh 
pemerintah setempat? 

 
 
 
 
 
“Iye saya cari informasi sama bidan dan 
baca juga di buku pink” (F,ibu hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Tamangappa) 
 
 
 
“setauku ada biasa pengajian di masjid 
setiap minggunya tapi tidak pernahka ikut” 
(F,ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangappa) 
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Apakah ibu – ibu mendapatkan bantuan 
dari pemerintah setempat? 
 
 
Aset fisik/lingkungan 
 
Bagaimana kondisi kebersihan 
lingkungan sekitar rumah ibu seperti 
sarana cuci tangan dan pengelolaan  
sampah?  
 
 
Bagaiamana kondisi tempat tinggal ibu? 
 
 
 
 
 
 
Aset ekonomi 
 
Apakah ada ibu memiliki usaha 
kerajinan tangan seperti mengelola 
limbah sampah? 
 
Apakah ibu menggunakan asuransi 
kesehatan seperti BPJS DAN JKN? 

 
“tidak dapatka bantuan pemerintah, tapi kalo 
dari puskesmas ada vitamin sama obat” (F, 
,ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
 
“Selama masa covid saya sediakan sarana 
tempat untuk cuci tangan di depan rumah” 
(F, ,ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
 
“Kebanyakan rumah disekitar sini, sudah 
lengkapmi bagusmi WCnya, tempat 
pembuangannya juga sudah bagusmi, bahkan 
air yang dipake juga itu kebanyakan air PAM 
tapi masih adaji juga beberapa pakai sumur 
bor” (F, Ibu Hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
 
 
 
 
“Iye saya pakai BPJS”(F, Ibu Hamil wilayah 
Kerja Puskesmas Tamangapa) 
 

4 Destiny ( Menegaskan langkah untuk 
mewujudkan masa depan) 
Bagaimana langkah yang dapat 
ditempuh untuk dapat mencegah  
terjadinya kasus kejadian BBLR? 

“mungkin bisa dilakukan semacam kelas 
masak dengan menggunakan bahan yang 
dapat menunjang kesehatan gizi ibu hamil 
atau bisa menggunakan bahan dari hasil 
pangan perkebunan sendiri” (F, Ibu Hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
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Nama : RW 

Pendidikan : SMA 

Usia :20 

Kehamilan:1 

 

NO Informasi Analisis isi 
1 Discovery ( Menemukan dan 

menghargai apa yang terbaik) 
Bagaimana kondisi pelayanan sarana 
dan prasarana kesehatan terhadap ibu 
hamil wilayah kerja puskesmas 
Tamangapa? 
 

“seringji bidan sampaikan informasi ke 
dalam grup” (RW, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
“pernah satu kali bidan datang langsung ke 
rumah, biasanya juga kalo ada keluhanku 
kusampaikan di grup atau kuchat pribadi 
bidan” (RW, Ibu Hamil wilayah Kerja 
Puskesmas Tamangapa) 

2 Dream ( Membayangkan masa depan 
yang ingin diwujudkan) 
Apakah harapan ibu – ibu terkait sarana 
kesehatan untuk pemeriksaan pada ibu 
hamil di wilayah kerja puskemas 
Tamangapa? 
 
Apakah harapan ibu – ibu terkait 
peningkatan pemenuhan gizi untuk 
mencegah terjadinya BBLR? 

“bisa mungkin nanti diadakan cara 
pengelolaan makanan yang baik untuk ibu 
hamil” (RW, Ibu Hamil wilayah Kerja 
Puskesmas Tamangapa) 

3 Design ( Merancang langkah sukses 
untuk merengkuh masa depan yang 
diimpikan) 
 
Aset individu  
 
Apakah ibu mengetahui cara 
pemenuhan gizi selama kehamilan? 
 
 
 
 
 
Aset sosial 
 
Apakah ibu – ibu mengikuti kegiatan 
sosial budaya atau keagamaan (contoh : 
jumat bersih, dapur umum, jumat 

 
 
 
“selaluji saya baca itu buku KIA, tiga kalimi 
malah, kalo tidak ada kubikin baca 
lagi”(RW, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
“biasanya 3 kali makan dalam sehari, saya 
makan ikan, telur, sayur, sama saya juga 
minum falomil karena tidak sukaka minum 
susu”(RW, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“ituji biasa kalau ada acara majelis taklim 
atau pengajian saya kadang ikut” (RW, Ibu 
Hamil wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
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ibadah, dll) yang dilaksanakan oleh 
pemerintah setempat? 
 
Apakah ibu – ibu mendapatkan bantuan 
dari pemerintah setempat? 
 
Aset fisik/lingkungan 
 
Bagaimana kondisi kebersihan 
lingkungan sekitar rumah ibu seperti 
sarana cuci tangan dan pengelolaan  
sampah?  
 
 
Bagaiamana kondisi tempat tinggal ibu? 
 
 
 
 
Aset ekonomi 
Apakah ada ibu memiliki usaha 
kerajinan tangan seperti mengelola 
limbah sampah? 
 
 
Apakah ibu menggunakan asuransi 
kesehatan seperti BPJS DAN JKN? 

 
 
“kalau bantuan dari pemerintah saya tidak 
dapat” (RW, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“lumayan bagusmi ini, yah walaupun masih 
ada daerah yang kumuh tapi setidaknya 
sudah lumayan bagus pengelolaan 
sampahnya” (RW, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“kalau kondisi di rumahku alhamdulillah 
memadai semuaji” (RW, Ibu Hamil wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“untuk kebutuhan sehari-hari suamiji yang 
penuhi” (RW, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“iya saya itu pakai KIS” (RW, Ibu Hamil 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
 

4 Destiny ( Menegaskan langkah untuk 
mewujudkan masa depan) 
Bagaimana langkah yang dapat 
ditempuh untuk dapat mencegah  
terjadinya kasus kejadian BBLR? 

“kalau yang kulakukan itu seringka pergi 
periksa kehamilan, bahkan di rumah saya cek 
tensiku sendiri, minum susu hami” (RW, Ibu 
Hamil wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
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Nama : YR 

Pendidikan : S2 

Usia :26 

Kehamilan:2 

 

NO Informasi Analisis isi 
1 Discovery ( Menemukan dan 

menghargai apa yang terbaik) 
Bagaimana kondisi pelayanan sarana 
dan prasarana kesehatan terhadap ibu 
hamil wilayah kerja puskesmas 
Tamangapa? 
 

“pelayanannya bagus, ramah, dilayanani 
dengan baik, responnya cepat” (YR, Ibu 
Hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 

2 Dream ( Membayangkan masa depan 
yang ingin diwujudkan) 
Apakah harapan ibu – ibu terkait sarana 
kesehatan untuk pemeriksaan pada ibu 
hamil di wilayah kerja puskemas 
Tamangapa? 
 
Apakah harapan ibu – ibu terkait 
peningkatan pemenuhan gizi untuk 
mencegah terjadinya BBLR? 

 
“untuk saran Kesehatan sudah bagus sisa 
dipertahankan dan ditingkatkan lagi 
pelayana”nya" (YR, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
 
“kalau bisa, nanti diadakan cara 
pengelolaan makanan yang baik untuk ibu 
hamil supaya menghindari terjadinya 
penyakit selama kehamilan yang bisa jadi 
bblr untuk bayinya” (YR, Ibu Hamil wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 

3 Design ( Merancang langkah sukses 
untuk merengkuh masa depan yang 
diimpikan) 
Aset individu  
Apakah ibu mengetahui cara 
pemenuhan gizi selama kehamilan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“selama hamil saya sering memakan sayur-
sayuran, makan buah dan minum jus buah 
karena saya tahu dengan mengkonsumsi 
makanan itu dapat memenuhi gizi saya 
selama hamil”(YR, Ibu Hamil di wilayah 
kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
“ini kehamilan ketiga jadi sudah paham 
mengenai makanan apa saja dikonsumsi 
untuk pemenuhan gizi selama kehmilan” 
(YR, Ibu Hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
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Aset social 
 
Apakah ibu – ibu mengikuti kegiatan 
sosial budaya atau keagamaan (contoh : 
jumat bersih, dapur umum, jumat 
ibadah, dll) yang dilaksanakan oleh 
pemerintah setempat? 
 
 
Apakah ibu – ibu mendapatkan bantuan 
dari pemerintah setempat? 
 
 
Aset fisik/lingkungan 
 
Bagaimana kondisi kebersihan 
lingkungan sekitar rumah ibu seperti 
sarana cuci tangan dan pengelolaan  
sampah?  
 
Bagaiamana kondisi tempat tinggal ibu? 
 
 
Aset ekonomi 
 
Apakah ada ibu memiliki usaha 
kerajinan tangan seperti mengelola 
limbah sampah? 
 
Apakah ibu menggunakan asuransi 
kesehatan seperti BPJS DAN JKN? 

 
 
“kalau kegiatan bersih-bersih itu biasa ada 
minggu bersih jadi kalo sudah shalat subuh 
ibu-ibunya bikinmi kue sama teh, terus 
bapak-bapaknya membersihkan” (YR, Ibu 
Hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
“kalau saya tidak dapat bantuan dari 
pemerintah” (YR, Ibu Hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
 
“untuk sarana cuci tangan selama covid 19 
kami kelurahan tamangapa dibuatkan setiap 
RW” (YR, Ibu Hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
“saya tinggal di perumahan aeropala dan 
perumahannya bagus dan nyaman” (YR, Ibu 
Hamil di wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
 
 
 
 
“saya pakai BPJS” (YR, Ibu Hamil di 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

4 Destiny ( Menegaskan langkah untuk 
mewujudkan masa depan) 
Bagaimana langkah yang dapat 
ditempuh untuk dapat mencegah  
terjadinya kasus kejadian BBLR? 

“apa yang bisa dilakukan untuk mencegah 
bblr dengan mengikuti saran atau informasi  
dari bidan” (YR, Ibu Hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
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Nama : R 

Pendidikan : SMA 

Usia :36 

Kehamilan:8 

 

NO Informasi Analisis isi 
1 Discovery ( Menemukan dan 

menghargai apa yang terbaik) 
Bagaimana kondisi pelayanan sarana 
dan prasarana kesehatan terhadap ibu 
hamil wilayah kerja puskesmas 
Tamangapa? 
 

“sudah bagusmi pelayanannya”(R, Ibu 
Hamil wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
 

2 Dream ( Membayangkan masa depan 
yang ingin diwujudkan) 
Apakah harapan ibu – ibu terkait sarana 
kesehatan untuk pemeriksaan pada ibu 
hamil di wilayah kerja puskemas 
Tamangapa? 
 
Apakah harapan ibu – ibu terkait 
peningkatan pemenuhan gizi untuk 
mencegah terjadinya BBLR? 

 
 
“unutk harapan fasilitas Kesehatan sudah 
tidak ada karena setelah sudah di renovasi 
bagusmi” (R, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“bisa dengan lebih sering melakukan 
pemeriksa kehamilan ke puskesmas” (R, Ibu 
Hamil wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

3 Design ( Merancang langkah sukses 
untuk merengkuh masa depan yang 
diimpikan) 
 
Aset individu atau manusia 
Apakah ibu mengetahui cara 
pemenuhan gizi selama kehamilan? 
 
 
 
Aset social 
 
Apakah ibu – ibu mengikuti kegiatan 
sosial budaya atau keagamaan (contoh : 
jumat bersih, dapur umum, jumat 
ibadah, dll) yang dilaksanakan oleh 
pemerintah setempat? 
 
 

 
 
 
 
“iye, kan ini juga sudah kehamilan ke 8 dan 
alhamdulillah sebelumnya tidak adaji 
kendala juga” (R, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
 
 
“sebelum hamilka lumayan seringja ikut 
pengajian tapi selama hamil tidak dulu” (R, 
Ibu Hamil wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
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Apakah ibu – ibu mendapatkan bantuan 
dari pemerintah setempat? 
 
Aset fisik/lingkungan 
 
Bagaimana kondisi kebersihan 
lingkungan sekitar rumah ibu seperti 
sarana cuci tangan dan pengelolaan  
sampah?  
 
Bagaiamana kondisi tempat tinggal ibu? 
 
 
 
 
Aset ekonomi 
 
Apakah ada ibu memiliki usaha 
kerajinan tangan seperti mengelola 
limbah sampah? 
 
 
Apakah ibu menggunakan asuransi 
kesehatan seperti BPJS DAN JKN? 

 
“iya saya dapat bantuan BLT pemerintah” 
(R, Ibu Hamil wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
 
“untuk sampah saya buang langsungji ke 
TPA dan untuk cuci tangan saya lakukanji 
setiap amuka lakukan aktifitas” (R, Ibu 
Hamil wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
 
 
“kalau di rumah bisa dibilang banyakka 
serumah baru wc cuman tapi masih layakji 
ditinggali” (R, Ibu Hamil wilayah kerja 
Puskesmas Tamangapa) 
 
 
 
“saya bantu-bantu suami juga dengan 
membuat kerjinan tangan dari barang bekas” 
(R, Ibu Hamil wilayah kerja Puskesmas 
Tamangapa) 
  
“selama lakukan pemeriksaan saya pakai 
KIS pemerintah jadi membantu juga” (R, Ibu 
Hamil wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 

4 Destiny ( Menegaskan langkah untuk 
mewujudkan masa depan) 
Bagaimana langkah yang dapat 
ditempuh untuk dapat mencegah  
terjadinya kasus kejadian BBLR? 

“lebijh sering pergi periksa kehamilan di 
puskesmas atau klinik bidan” (R, Ibu Hamil 
wilayah kerja Puskesmas Tamangapa) 
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PERSURATAN 
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