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ABSTRAK 

Nama  : Nurhalizah 

NIM    : 70300118033  

Judul   : Hubungan Peran Kader Posyandu Dengan Kualitas Hidup Lansia di Desa Lempangang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

 

 

Latar Belakang: Proses penuaan yang terjadi pertambahan usia menimbulkan 

masalah kesehatan baik fisik, sosial, ekonomi dan mental di sebabkan oleh proses 

degeneratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas hidup pada 

lansia melalui posyandu lansia.  Peran kader sebagai penghubung antar 

masyarakat dengan petugas kesehatan, membantu kelancaran pemberian 

pelayanan kesehatan di masyarakat.  Akan tetapi pelayanan kesehatan bagi lansia 

belum menyeluruh sehingga belum memberikan pengaruh baik terhadap 

kesehatan masyarakat dengan mengadakan posyandu lansia. 

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan peran kader posyandu dengan kualitas 

hidup lansia di Desa Lempangang Kec. Bajeng Kab. Gowa. 

Metode: Desain penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan Cross 

Sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 77 responden, pemilihan sampel 

menggunakan teknik  Purposive sampling dan menggunakan beberapa kuesioner.  

Hasil: Hasil Penelitian menunjukkan jumlah lansia mempunyai kualitas hidup 

tinggi yaitu 68 responden sedangkan lansia dengan kualitas hidup sedang 9 

responden, lansia menilai peran kader posyandu baik sebanyak 70 responden 

sedangkan menilai peran kader posyandu cukup sebanyak 7 responden. Hasil uji 

Chi Square di peroleh hasil  ada hubungan antara peran kader posyandu dengan 

kualitas hidup lansia p value 0.026 <0,05.  

Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tingkat aktivitas kader 

posyandu berbanding lurus dengan kualitas hidup lansia yang rutin mengikuti 

posyandu.  

Kata Kunci: Kualitas hidup, Lansia, Peran kader 
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ABSTRACT 

Name: Nurhalizah 

NIM : 70300118033 

Title: The Relationship between the Role of Posyandu Cadres and the Quality of 

Life of the Elderly in Lempangang Village, Bajeng District, Gowa Regency. 

 

Background: The aging process that occurs with increasing age causes health 

problems both physically, socially, economically and mentally caused by 

degenerative processes. Therefore, efforts are needed to improve the quality of life 

in the elderly through the elderly Posyandu. The role of cadres is as a liaison 

between the community and health workers, helping the smooth delivery of health 

services in the community. However, health services for the elderly are not 

comprehensive, so they have not had a good effect on public health by holding an 

elderly Posyandu. 

Purpose: To determine the relationship between the role of posyandu cadres and 

the quality of life of the elderly in Lempangang Village, Kec. Bajeng Kab. Gowa. 

Method: Correlational descriptive research design with a cross sectional 

approach. The sample in this study were 77 respondents, the sample selection 

used a purposive sampling technique and used several questionnaires. 

Results: The results showed that the number of elderly people had a high quality 

of life, namely 68 respondents, while the elderly with a moderate quality of life 

were 9 respondents. The results of the Chi Square test showed that there was a 

relationship between the role of posyandu cadres and the quality of life of the 

elderly, p value 0.026 <0.05. 

Conclusion: The conclusion from this study is that the activity level of posyandu 

cadres is directly proportional to the quality of life of the elderly who regularly 

attend the posyandu. 

Keywords: Quality of life, Elderly, Role of cadres
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lansia adalah populasi yang berisiko karena mereka mendekati 

akhir hidup mereka. Seseorang dianggap tua jika sudah berusia 60 tahun 

atau lebih, menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dari 

masa bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa muda, dan dewasa menengah 

atau usia tua, penuaan adalah perubahan alami yang terikat dengan waktu. 

Yang dimaksud dengan “masa tua” adalah kategori usia di mana orang 

telah mencapai akhir siklus hidupnya dan mengalami perubahan biologis, 

fisik, psikologis, dan masyarakat yang akan berdampak pada semua aspek 

kehidupan (Sudargo, Aristasari, & Dkk, 2021) 

Populasi penduduk lansia di dunia saat ini mengalami peningkatan. 

Menurut data WHO (2013), terdapat 841 juta lansia di dunia pada tahun 

2013, yang merupakan 11,7% dari seluruh penduduk. Pada tahun 2025, 

diperkirakan akan ada 2 miliar orang. Lansia merupakan 8,49% dari 

populasi global dan diperkirakan meningkat menjadi 15,77% pada tahun 

2035, hanya di Indonesia (Putri, Subandi, & Yuniarti, 2021).  

 Hampir lima decade persentase lansia Indonesia meningkat sekitar 

dua kali lipat (1971-2020), yakni menjadi 9,92 persen (26 juta-an) di mana 

lansia perempuan sekitar satu persen lebih banyak dibandingkan lansia 

laki-laki (10,43 persen berbanding 9,42 persen). Dari seluruh lansia yang 

ada di Indonesia, lansia muda (60-69 tahun) jauh mendominasi dengan 

besaran yang mencapai 64,29 persen, selanjutnya diikuti oleh lansia madya 

(70-79 tahun) dan lansia tua ( +80 tahun) dengan besaran masing-masing 

27,23 persen dan 8,49 persen (Subdirektorat Statistik Pendidikan dan 

Kesejahteraan Sosial, 2020).   

Menurut BPS (2015), diperkirakan terdapat 706.402 lansia yang 

tinggal di Sulawesi Selatan (Statistik Penduduk Lanjut Usia, 2015). 

Dengan total 49.030 lansia, Kabupaten Bone memiliki penduduk lanjut 
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usia terbanyak, disusul Kota Makassar dan Kabupaten Gowa (Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulsel, 2014).  

Kualitas hidup orang lanjut usia dapat dipengaruhi oleh masalah 

kesehatan termasuk gejala fisiologis dan kemunduran lain yang biasanya 

mempengaruhi orang tua, termasuk kerutan kulit, variasi warna rambut, 

variasi arsitektur gigi, masalah pendengaran, penglihatan yang mulai 

memburuk, kesulitan berjalan, dan modifikasi bentuk tubuh (Fadhlia & 

Sari, 2021).   

Tujuan dari konsep active aging WHO adalah untuk meningkatkan 

kondisi kehidupan populasi manula. Partisipasi dari berbagai kalangan, 

terutama keterlibatan aktif lansia, sangat penting untuk diupayakan agar 

proses menua tetap sehat secara ekonomi, budaya, dan psikologis agar 

dapat terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup sebagaimana 

yang diharapkan warga negara. Salah satu cara pemerintah mendukung 

lansia adalah dengan mengembangkan program-program yang menjadi 

kewenangan dinas kesehatan setempat, seperti puskesmas melalui program 

posbindu, program puskesmas santun, dan skema prolansia yang meliputi 

program prolansia penderita DM (Setiyorini, Wulandar, & Sari, 2018).  

Pelayanan kesehatan terlihat belum optimal, sarana/prasarana 

terbatas, aspek promosi kesehatan terabaikan, serta tenaga kesehatan yang 

memperhatikan kesehatan lansia masih kurang, serta tenaga kesehatan 

yang memperhatikan kesehatan lansia masih kurang. Pos pelayanan 

terpadu (Posyandu) lansia belum efektif, informasi minimal, kader belum 

optimal menunjang kebutuhan lansia (Fahrudin, Herlina, Sakroni, & Ishak, 

2021). Seorang Muslim harus melakukan perbuatan baik untuk dirinya 

sendiri, orang lain, dan lingkungan, sesuai dengan ajaran Islam. Perbuatan 

baik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk mulai dari tindakan terkecil 

seperti menjaga kesehatan hingga yang paling signifikan. Perbuatan baik 

akan selalu kembali kepada manusia itu sendiri, apapun bentuknya.  
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Dasar berbuat baik sudah diuraikan di Q.S. Al-Isra’/17:7 sebagai berikut: 

  

ا  ُْ  ـُ
خِشَةِ نٍِسَ ۤ عْذُ الِْٰ ََ انِْ اسََأحْمُْ فهٍََاَۗ فاَرَِا جَاۤءَ  ََ انِْ احَْسَىْخمُْ احَْسَىْخمُْ لِِوَْفسُِكُمْ ۗ

ٍْشًا ا حخَْبِ ُْ ا مَا عَهَ َْ نٍِخُبَِّشُ ََّ ةٍ  لَ مَشَّ ََّ يُ اَ ُْ نٍِذَْخُهُُا انْمَسْجِذَ كَمَا دَخَهُ ََ ٌكَُمْ  ُْ جُ َُ  
Terjemahnya:  

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu 

sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk 

dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, 

(Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka 

masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka 

memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang 

mereka kuasai” (KEMENAG, 2022). 

Salah satu upaya Posyandu untuk berfungsi secara optimal adalah 

pendampingan kader yang diharapkan dapat berperan sebagai pelayanan 

terdepan. Memenuhi posisi kader sebagai memberi pelayanan perubahan 

dalam pembangunan berkelanjutan dengan fasilitas komunikasi seperti 

menilai tinggi badan, berat badan, detak jantung, dan mengisi KMS (Kartu 

Menuju Sehat), menawarkan saran, atau mendistribusikan data kesehatan, 

memobilisasi dan membujuk masyarakat lansia untuk hadir dan mengikuti 

kegiatan posyandu lansia; Oleh karena itu, diperlukan kader yang memiliki 

kemampuan mengasuh, membimbing, dan bijak (E. S. Ningsih, Aisyah, 

Rohmah, & Sandana, 2022).    

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Malairu & Pitoyo, 2020) 

dapat disimpulkan bahwa 5 (25%) peserta yang mengikuti Posyandu dan 1 

(5%) responden yang tidak mengikuti Posyandu memiliki kualitas hidup 

yang tinggi. Lansia yang sedang mengikuti program posyandu memiliki 

rekor kehadiran tujuh sesi, dibandingkan dengan lansia yang tidak 

mengikuti program posyandu yang memiliki rekor kehadiran empat sesi. 

Lansia yang aktif dan lansia yang tidak mengikuti Posyandu Lansia 

memiliki hasil kualitas hidup yang berbeda. 



4 
 

 
 

Penataan dan perawatan lansia dengan memaksimalkan kader 

posyandu, perawat telah mengembangkan pencegahan primer sebagai 

salah satu strategi mereka untuk meningkatkan taraf hidup lansia. Selain 

itu penelitian Setyoadi, Ahsan, & Abidin, (2013) dalam penelitian berjudul 

“hubungan peran kader kesehatan dengan kualitas hidup lansia” 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara peran kader 

dengan kualitas lansia. kehidupan bagi orang tua. Berdasarkan hasil 

penelitian menyimpulkan terdapat korelasi yang kuat antara peran kader 

dengan kinerja kehidupan lansia. Kader memainkan peran penting dalam 

hal ini karena mereka secara konsisten memberikan dukungan penuh 

kepada lansia dan mendidik mereka tentang pentingnya melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara teratur. Disarankan agar kader mengikuti 

terapi kesehatan di posyandu; Namun, jika kader kurang berani untuk 

menawarkan materi penyuluhan, mereka harus dibimbing dan dimotivasi 

untuk menemukan pilihan terbaik. 

Observasi awal data dari Puskesmas Bajeng  Kabupaten Gowa ada 

14 desa yaitu Desa Bone, Bontosunggu, Kalebajeng, Lempangang, 

Limbung, Macini Baji, Maradekaya, Mata Allo, Pabentengang, Panciro, 

Panyangkalang, Parakatte, Tangkebajeng, Tubajeng. Di Desa Lempangang 

yang mempunyai lansia yang paling banyak. Setiap  tahun lansia di desa  

lempangang meningkat, di 2019 total lansia 280 jiwa. Tahun 2020 jumlah 

lansia 319 jiwa. Tahun 2021 total lansia 326 jiwa. Pada kader kesehatan di 

desa lempangang sangat aktif melakukan kegiatan Posyandu setiap bulan.  

Hasil wawancara dengan ibu Desa Lempangang mengungkapkan 

bahwa upaya sosialiasi masyarakat lebih banyak diarahkan pada posyandu 

lanjut usia, serta terapi dan program lainnya. Kader-kadernya sebenarnya 

terlibat dan sering door-to-door. Tidak semua lansia melakukan aktivitas 

normal tersebut karena ada yang merasa masih dalam keadaan sehat dan 

ada pula yang merasa terlalu sibuk merawat rumah, kebun, dan keadaan 

fisik kerabat lama sehingga tidak sempat melakukannya. Tidak semua 
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lansia mengikuti posyandu lansia. Sebagaimana desa lempangang 

kebanyakan masyarakat bertanam juga tani.  

Latar belakang yang telah di paparkan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Hubungan Peran Kader posyandu dengan 

Kualitas Hidup Lansia di Desa Lempangang Kacamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa. 

B. Rumusan Masalah  

Fenomena di lapangan saat ini menunjukkan fakta yang berbeda, 

pemanfataan posyandu diluar sana masih sangat rendah. Menurut kader 

posyandu, ketidakhadiran para lansia ke posyandu, disebabkan oleh 

berbagai kondisi fisik yang terjadi pada lansia, tidak ada anggota keluarga 

mengantarkan ke posyandu, yang mengakibatkan rata-rata tiap bulan 

lansia yang datang posyandu dapat dikatakan sedikit, meskipun dari 

keterangan kader posyandu sebenarnya sikap lansia terhadap posyandu 

baik (Fahrudin et al., 2021). Maka rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu bagaimanakah hubungan peran kader posyandu dengan kualitas 

hidup Lansia di Desa Lempangang Kacamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini untuk diketahui hubungan 

peran kader posyandu dengan kualitas hidup lansia di Desa Lempangang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

2. Tujuan Khusus 

1. Diketahui karakteristik lansia di Desa Lempangang Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa 

2. Diketahui peran kader posyandu di Desa Lempangang Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa 

3. Diketahui kualitas hidup lansia di Desa Lempangang Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa 

4. Diketahui hubungan peran kader posyandu dengan kualitas hidup 

lansia di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 
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D. Mamfaat Penelitian  

1. Bagi pendidikan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

tambahan informasi yang bermanfaat bagi insitusi dalam mengetahui 

hubungan peran kader posyandu dengan kualitas hidup lansia. 

2. Bagi lansia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lansia 

terhadap pentingnya kesehatan lansia untuk membudayakan hidup 

lansia sehat. 

3. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menamabah wawasan ilmu 

pengetahuan peneliti khusus pada hubungan peran kader posyandu 

dengan kualitas hidup lansia, sehingga dapat menjadi bahan bacaan 

untuk peneliti selanjutnya. 

4. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan, penambah pengetahuan kepada pelayanan masyarakat 

terhadap tentang hubungan peran kader posyandu dengan kualitas 

hidup lansia.  

E. Hipotesis Penelitian  

1. Hipotesis nol (Ha) 

Ada hubungan peran kader posyandu dengan kualitas hidup lansia di 

Desa Lempangang Kecamatan Bajeng.  

2. Hipotesis alternative (Ho)  

Tidak ada hubungan peran kader posyandu dengan kualitas hidup 

lansia di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng.  
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F. Definisi Operasional  

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Alat ukur Kriteria Objektif Skala 

Variabel Independent 

Peran Kader 

Posyandu 

Presepsi kader tentang 

pelayanan yang telah 

dilakukan oleh kader 

perihal fungsi, tanggung 

jawab yang diterimanya di 

layanan kesehatan 

 

 

 

 

Kuesioner 

Peran kader 

Posyandu 

Peran kader 

posyandu, dengan 

total score rentang 

0-80 yaitu : 

  

1. Baik, 67-80 

2. Cukup, 41-60 

3. Kurang, 1-40 

Ordinal 

 

Variabel Dependent 

Kualitas 

Hidup 

Lansia  

Presepsi seseorang menilai 

dan mengukur aspek 

kehidupan dapat merasakan 

dan menikmati terjadinya 

segala peristiwa di alami 

kehidupannya.  

Kuesioner 

WHOQOL-

OLD 

(Kuesioner 

Kualitas 

Hidup) 

Kualitas hidup, 

dengan total score 

rentang 0-120 yaitu 

: 

1. Tinggi 67-120 

2. Sedang 33-66 

3. Rendah 1-32 

Ordinal 
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G. Tinjauan Pustaka 

Tabel 1.1 Tinjaun Pustaka 

No. Judul Penelitian 

(Tahun) 

Nama Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan dengan riset 

1. Peningkatan kualitas 

hidup  lansia melalui 

pemberdayaan kader 

kesehatan dalam 

pelaksanaan posbindu 

PTM (2021) 

Asti Nuraeni, 

Prita Adisty 

Handayani. 

Prosedur pre-

experimental with 

one group pretest 

posttest design 

digunakan dalam 

jenis penelitian 

ini. 

Hasil ditentukan oleh sampel 31 responden 

(62,0%) yang berusia antara 45 dan 60, 42 

responden (84% di antaranya adalah 

perempuan), 30 responden (60,00%) di 

antaranya menunjukkan bahwa Posbindu PTM 

berhasil dilaksanakan , dan 27 responden 

(54%) yang melaporkan memiliki kualitas 

hidup yang cukup buruk. Setelah dilakukan 

intervensi, proporsi responden dengan kualitas 

hidup lansia yang tinggi terdistribusi sebagai 

berikut: 39 responden (78%) memiliki kualitas 

hidup yang tinggi. Kepuasan hidup lansia 

berbeda bermakna baik sebelum maupun 

sesudah mendapat intervensi dari kader dalam 

pelaksanaan Posbindu PTM, sesuai hasil 

penelitian (p value = 0,003 pada alpha 5%). 

Lansia memiliki kualitas hidup yang jauh 

lebih baik sebelum dan sesudah Posbindu 

PTM dilaksanakan berkat pemberdayaan 

kader kesehatan. 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tujuan 

penelitian dan Desain, metode penelitian. Tujuan 

riset agar diketahuinya hubungan perang kader 

kesehatan dengan kualiats hidup lansia. Sedangkan 

pada penelitian (Nuraeni & Handayani, 2021), 

adapun tujuan yaitu mengetahui pengaruh 

memberdayakan kader kesehatan di laksanakan 

Posbindu PTM dengan meningkatnya kualitas 

penghidupan lansia juga berfokus pada pengaruh 

memberdayakan kader kesehatan melaksanakan 

Posbindu PTM; Jenis riset memakai quasi-

eksperimental teknik one group pretest posttest 

design.  

2. Pebedaan kualitas 

hidup lansia yang 

aktif mengikuti 

posyandu lansia 

dengan yang tidak 

aktif mengikuti 

Salestin Rambu 

Malairu, Joko 

Pitoyo 

Metode penelitian 

ini menggunakan 

Cross sectional 

Berdasarkan hasil temuan, responden yang 

aktif di Posyandu memiliki kualitas hidup 

yang baik yaitu sebanyak 5 orang (25%), 

sedangkan responden yang tidak aktif di 

Posyandu memiliki kualitas hidup yang baik 

yang diwakili oleh 1 orang. (5%). Rata-rata 

Upaya studi dalam penelitian ini adalah apa yang 

membedakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan antara kualitas hidup 

lansia dan perang kader kesehatan. Sebaliknya, 

tujuan penelitian (Malairu & Pitoyo, 2020) adalah 

untuk mengetahui peningkatan taraf hidup antara 
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posyandu lansia di 

kelurahan (2020) 

jumlah peserta yang benar-benar mengikuti 

program posyandu lansia adalah tujuh sesi, 

dibandingkan dengan tiga konferensi bagi 

mereka yang tidak. 

lansia yang rutin mengikuti posyandu lansia di desa 

dan yang tidak. 

3. Perbandingan  

kualitas hidup lansia 

di Panti Sosial Tresna 

Werdha Provinsi 

Jambi dengan lansia 

yang tinggal bersama 

keluarga yang 

menjadi anggota 

Posyandu Lansia di 

Puskesmas Putri Ayu 

Kota Jambi. (2020) 

Hanna Wydia 

Gultom, Natalia 

Damayanti, 

Ahmad Syauqy 

 

Teknik yang 

dipakai yakni riset 

kuantitatif dengan 

pendekatan uji 

banding 

Kualitas hidup lansia di PSTW mempunyai 

83,77 ± SD juga penyebarannya ke kualitas 

hidup besar 19 lansia (63,3%), kualitas hidup 

9 lansia (30%) juga lansia dengan kualitas 

hidup rendah sebanyak 2 orang tua 6 ,7%). 

Kualitas hidup orang tua yang tinggal bersama 

keluarga memiliki 95,97 ± SD lebih tinggi 

dari rata-rata kualitas hidup orang tua yang 

tinggal di PSTW dan menyebar ke kualitas 

hidup tinggi sebanyak 10 responden (33,3%), 

terhitung kualitas hidup sedang sebanyak 20 

responden (66,7%) dan tidak ada orang tua 

yang memiliki kualitas hidup rendah. 

Perbedaan riset terletak pada tujuan penelitian. 

Pada penelitia (Gultom, Damayanti, & Syauqy, 

2020), adapun tujuannya yaitu membandingkan 

kualitas hidup lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

Provinsi Jambi dengan lansia yang tinggal bersama 

keluarga 

4. Peran posyandu 

lansia dalam 

meninglatkan 

kesejahteraan lanjut 

usia di posyandu 

lansia sejahtera 

Kelulurahan 

Pasirmuncang (2017) 

Azizah Nurul 

Karohmah, Ilyas 

Teknik deskriptif 

kualitatif 

digunakan dalam 

proses penelitian. 

menggunakan 

observasi, 

wawancara, dan 

pencatatan 

sebagai metode 

pengumpulan 

data. 

Keluarga Lansia dan Kader Posyandu Lansia 

Sejahtera menjadi informan yang dipekerjakan 

untuk mendukung informasi terkait. Inisiatif 

Posyandu Lansia Sejahtera berupaya 

membantu negara dalam memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat 

miskin, terutama bagi lansia yang sering 

membutuhkan dukungan dalam memenuhi 

kebutuhannya dan tidak mampu untuk 

berhasil. Selain menjadi kolaborator dengan 

negara dan memenuhi kebutuhan para lansia, 

juga memberikan kesempatan bagi orang-

orang yang kesepian dan memiliki waktu 

luang untuk bergaul dan bersenang-senang. 

Perbedaan topik penelitian (Karohmah & Ilyas, 

2017), maksud riset juga Desain, metode riset. 

Tujuan riset yakni tugas posyandu lansia untuk 

meninglatkan kesejahteraan lanjut usia, sedangkan 

riset yang akan saya lakukan yaitu saya akan lebih 

berfokus keterkaitan peran kader kesehatan dengan 

kualitas hidup lansia. 

5. Peran Kader Bina 

Keluarga Lansia 

Agresif dalam 

Hesti Nurmaslina 

 

Riset memakai 

pendekatan 

kualitatif 

Fungsi yang dimainkan kader dalam 

melaksanakan operasi BKL telah dilakukan 

sejalan dengan tujuan didirikannya BKL 

Berbeda dari teknik risetnya (Nurmaslina, 2017), 

riset ini yakni Peran Kader Bina Keluarga Lansia 

Agresif dalam Meningkatkan Kualitas Hidup 
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Meningkatkan 

Kualitas Hidup 

Lansia di Desa 

Banjarmulya 

Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalang 

(2017) 

secara keseluruhan, yaitu untuk meningkatkan 

taraf hidup lansia melalui program-program 

BKL. Operasi BKL yang kuat dapat dilakukan 

berkali-kali, tetapi ada hambatan yang 

menghalangi mereka, seperti masalah 

keuangan, karena kurangnya kader dan 

pengawasan dari instansi terkait. BKL aktif 

disarankan untuk meninjau kembali kegiatan 

yang ada dan memasukkan kegiatan baru yang 

memungkinkan manula menjadi lebih mandiri. 

Lansia di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang 

Kabupaten Pemalan. Sedangkan riset yang akan 

saya lakukan yaitu saya akan lebih berfokus 

keterkaitan peran kader kesehatan dengan kualitas 

hidup lansia. 

6. PKM: improving the 

posyandu elderly 

capacity to improve 

the degree of elderly 

health (PKM : 

meningkatkan 

kapasitas posyandu 

lansia untuk 

meningkatkan derajat 

kesehatan lansia) 

(2019)  

Kadek Ayu 

Suarmini, Putu 

Agus Windu Yasa 

Bukian, Putu 

Sukma 

Megaputri, Ni 

Kadek Nadia 

Sintia Dewi 

Teknik yang 

dipakai yakni 

teknologi aplikasi 

pola KIE 

(promosi, 

informasi dan 

edukasi). 

Manfaat dari program ini antara lain 

memberikan kesempatan senam lansia dan 

data kesehatan melalui pengeras suara di 

posyandu, serta pendidikan kader dan makan 

lebih banyak sebagai ucapan terima kasih atas 

kedatangan mereka. Karena seberapa baik 

program ini disampaikan, lebih banyak warga 

senior mengunjungi dan mendidik kader 

senior. Kader senior juga menjadi pelatih 

senam senior sebagai salah satu cara untuk 

memajukan diri sendiri sehingga terjadi 

peningkatan kunjungan dari lansia dan lebih 

banyak kader yang terdidik. 

 

Perbedaan pada topik penelitian ini metode 

penelitian.(Suarmini, Agus, Yasa, Megaputri, & 

Kadek, 2019) penelitian ini yaitu : (PKM : 

meningkatkan kapasitas posyandu lansia dalam 

peningkatan kualitas kesehatan lansia) Sedangkan 

riset yang akan dikerjakan berfokus keterkaitan 

peran kader kesehatan dengan kualitas hidup lansia. 

Sedangkan riset yang akan dikerjakan berfokus 

keterkaitan peran kader kesehatan dengan kualitas 

hidup lansia. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Tinjaun Umum tentang Kualiatas Hidup Lansia 

1. Pengertian Kualitas Hidup 

The World Organization Quality Of Life atau WHOQOL 

Perspektif seseorang tentang dirinya sendiri dalam kerangka tradisi 

dan budaya yang relevan dengan tempat tinggalnya dan dikaitkan 

dengan tujuan, sasaran, cita-cita, dan kekhawatiran selama 

hidupnya disebut sebagai pengalaman hidup mereka. Dalam 

konteks ini, istilah "standar hidup" mengacu pada konsep yang 

sangat luas yang dapat dipengaruhi oleh susunan psikologis 

seseorang, tingkat otonomi, kesehatan fisik, dan interaksi dengan 

lingkungannya (Ekasari, Riasmini, & Hartini, 2018).   

Kualitas hidup adalah kepuasaan seseorang dengan 

kehidupan dan studi tentang kepuasan hidup dipengaruhi oleh kode 

moral wanita dan lingkungan sosial. Aspek kepuasan hidup juga 

dipengaruhi oleh berbagai variabel dan keadaan, termasuk lokasi 

seseorang, pekerjaan, keuangan, kehidupan rumah tangga, jaringan 

pendukung, situasi stres, dan bagaimana seseorang berinteraksi 

dengan lingkungannya (Pratiwi & Liswanti, 2021) 

Kualitas hidup dan menua dengan sukses adalah ada dua 

konsep utama pengkajian dan perawatan lansia. Pada prinsipnya, 

kualitas gaya hidup mengacu pada semua aspek kehidupan, 

termasuk aspek fisiologis, emosional, dan sosial serta aspek 

ekologis dan material. Untuk menua dengan baik, yang biasanya 

terkait dengan kebugaran, otonomi, dan kapasitas fungsi secara 

keseluruhan, penting untuk mempertimbangkan kepuasan hidup. 

Lingkaran sosial, pengendalian diri, kepositifan, menemukan 

tujuan hidup, dan menyelesaikan tujuan hidup adalah faktor 

tambahan yang membantu orang menua secara efektif (S. R. Dewi, 

2014). 
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2. Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lansia 

Faktor yang berpengaruh pada kualitas hidupnya, merujuk 

Destriande, Faridah, Oktania, & Rahman, (2021) yakni: 

a. Dukungan keluarga  

Keluarga berfungsi sebagai ruang di mana anggota 

dapat berkumpul untuk mengatasi kebutuhan emosional dan 

fisik satu sama lain. Kehidupan keluarga melibatkan 

adaptasi, kerja sama, kebijaksanaan, kasih sayang, dan 

kedekatan. Lansia membutuhkan bantuan keluarga 

sepanjang hidup mereka agar merasa dihargai dan 

diperhatikan. Harga diri dan ikatan kekeluargaan ditemukan 

sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup orang 

lanjut usia. 

b. Dukungan Teman Sebaya  

Pengaruh teman sebaya yang baik berpengaruh 

positif maupun negatif terhadap peningkatan kualitas hidup 

lansia. Bantuan teman sebaya yang segera dan efektif 

meningkatkan segi emosional keberadaan sambil 

menurunkan perasaan terasing dan kemungkinan depresi. 

Meningkatnya bantuan orang tua juga dipengaruhi oleh 

pendampingan teman sebaya yang signifikan. Support 

group menginspirasi para senior untuk tetap semangat dan 

tetap menjalani hidup. Persahabatan menawarkan 

percakapan dan aktivitas yang menyenangkan yang 

menguntungkan kedua belah pihak. Kesejahteraan 

pemerintah dan jiwa manusia berkorelasi positif. Oleh 

karena itu, standar hidup meningkat seiring peningkatan 

sosial yang mendukung. 

c. Lingkungan Tempat Tinggal  

Orang tua yang tinggal di rumah harus 

menyesuaikan diri secara positif atau negatif dengan situasi 
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dan orang baru. Kondisi kesehatan lansia dipengaruhi oleh 

penyakit ini. Akibatnya, terdapat korelasi langsung di sini 

antara skor kepuasan hidup dan semua aspek hubungan 

antarpribadi, yang menunjukkan pentingnya 

mengembangkan hubungan sosial yang efektif di antara 

lansia dan meningkatkan hubungan sosial mereka dengan 

keluarga, teman, dan tetangga, yang keduanya 

berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan hidup lanjut 

usia. 

d. Kesehatan Fisik  

Menurut Ruviaro dan Filippin, penyakit kronis 

berdampak langsung pada mobilitas dan kepuasan hidup 

manusia. Dalam kondisi normal, rasa sakit adalah 

penghalang untuk melakukan tugas sehari-hari, yang 

membatasi keterlibatan sosial dan memberikan gambaran 

yang buruk tentang standar hidup orang lanjut usia. Pada 

aspek kehidupan fisik dan emosional, kualitas tidur yang 

buruk berdampak negatif. Berkurangnya fungsi mental dan 

fisik, kontak dengan keluarga dan teman, dan kesehatan 

buruk yang dilaporkan sendiri hanyalah beberapa masalah 

kesehatan yang mungkin dialami orang dewasa yang lebih 

tua akibat ku alitas tidur yang buruk. Kematangan emosi 

memiliki korelasi langsung dengan kepuasan hidup pada 

pasien diabetes dari segala usia, terutama pada orang tua. 

Asosiasi ini dapat berguna dalam meningkatkan kesehatan 

pasien tersebut. 

e. Kesehatan Psikologis   

Demensia merupakan salah satu penyakit psikologis 

yang berdampak pada lansia, dan berkurangnya aktivitas 

sehari-hari merupakan unsur utama yang mempengaruhi 

kualitas hidup penderita demensia. Lansia dengan demensia 
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biasanya memiliki kualitas hidup yang lebih baik ketika 

mereka berada dalam suasana hati yang baik, seperti ketika 

mereka puas dengan kehidupannya dan bahagia. Untuk 

meningkatkan kondisi hidup orang lanjut usia dengan 

demensia, lebih banyak bantuan disarankan. Depresi adalah 

salah satu masalah psikologis utama yang menurunkan 

kepuasan hidup, dan ketika itu mempengaruhi komunitas 

senior, itu membuat hidup lebih sulit bagi mereka. 

f. Layanan Kesehatan  

Semua lansia dalam konteks RT memiliki 

kesempatan yang sangat terbatas untuk perawatan 

kesehatan dasar, khususnya di pinggiran kota, dan status 

mereka semakin memburuk akibat kurangnya fasilitas dan 

kesempatan. Sebelum dan sesudah mengambil bagian 

dalam kursus pemberdayaan, para peserta menunjukkan 

bahwa perilaku terkait kesehatan dan kepuasan hidup 

mereka berbeda. Setelah mengambil bagian dalam Program 

Pemberdayaan Lansia, manula mendapat skor agregat yang 

jauh lebih tinggi dalam hal kepuasan hidup dan perilaku 

yang berhubungan dengan kesehatan, yang membantu 

mereka hidup lebih lama. 

g. Status Perkawinan  

Persepsi demografi geriatri tentang kesejahteraan 

psikologis tampaknya dipengaruhi oleh jenis kelamin dan 

status perkawinan. Han dkk. menemukan bahwa ada 

kesenjangan gender dalam hubungan pernikahan dan 

kepuasan hidup. Pria yang menikah cenderung hidup lebih 

baik daripada pria yang tidak menikah. Wanita yang 

menikah, bercerai, atau berpisah umumnya memiliki 

kepuasan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan 

wanita yang masih lajang. Status hubungan pasien 
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berdampak pada standar hidup mereka. Individu yang 

menikah memiliki taraf hidup yang lebih tinggi daripada 

individu yang masih lajang, janda, atau duda. Agar belahan 

jiwa memiliki arti penting dalam kehidupan dan emosi 

seseorang, orang tua harus menghabiskan lebih banyak 

waktu bersama setiap hari. 

h. Tingkat Ekonomi  

Di antara hal-hal yang mempengaruhi kualitas hidup 

dan pemiskinan adalah pendapatan rata-rata yang rendah. 

Kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh pendapatan keluarga 

dan keadaan keuangan pribadi mereka, selain faktor 

lainnya. Menurut penelitian sebelumnya, layanan 

berkualitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas 

hidup, terutama pada populasi lanjut usia Asia, dan bantuan 

keuangan dari anak-anak sangat berkorelasi dengan QoL di 

kalangan manula. 

i. Pendidikan  

Riwayat pendidikan setiap orang berdampak pada 

kualitas hidup mereka seiring bertambahnya usia. Orang tua 

dengan sedikit atau tanpa sekolah mungkin berdampak 

pada seberapa kaya mereka memperkirakan keadaan 

psikologis anak-anak mereka. Orang dewasa yang lebih tua 

dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah 

biasanya memiliki kualitas mental hidup yang lebih rendah. 

j. Spiritual  

Untuk banyak aspek nilai kehidupan, beberapa 

kualitas religius sangat penting. Agama adalah pertemuan 

yang unik, individual, dan intim yang memungkinkan 

seseorang merasa menjadi bagian dari kehidupan dan dunia 

yang lebih luas. Kemampuan orang tua untuk 

menyesuaikan diri dengan modifikasi yang terkait dengan 
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penuaan dapat ditingkatkan saat mereka merasa lebih 

terhubung atau berada di hadirat Tuhan. Hanya ketika 

korelasi antara solidaritas jemaat dan kepuasan dengan 

hubungan sosial diperhitungkan barulah agama 

menunjukkan hubungan tertentu dengan kualitas hidup. 

Kemampuan seseorang untuk mencapai keseimbangan 

mengingat efek penuaan pada tubuh, pikiran, hubungan, 

dan lingkungannya sangat dipengaruhi oleh pengalaman 

religiusnya. 

3. Domain Kualiatas Hidup 

Penelitiaan ini menggunakan instrument instrument 

WHOQOL-OLD untuk lansia. Merujuk WHOQOL-OLD, kualitas 

hidup lansia ada 6 domain dalam Susanti, (2020), yaitu: 

a. Kemampuan sensori (sensory abilities) 

Memahami setiap perubahan dalam persepsi 

sensorik-visual dan pendengaran yang menyertai penuaan 

sangat penting karena perubahan ini akan memiliki efek 

yang signifikan terhadap keamanan dan akibatnya 

mengubah cara orang lanjut usia berinteraksi dengan 

lingkungannya. Proses penuaan pada mata disertai dengan 

perubahan fungsional dan struktural. Bulu mata menjadi 

lebih tipis, lebih pendek, atau mungkin tidak tumbuh sama 

sekali, dan kelopak mata kehilangan kelenturan dan 

lekukannya. Domain kehidupan lansia berkualitas 

WHOQOL terdiri dari: gangguan perseptual, evaluasi nilai 

indra, kapasitas untuk melakukan tugas, dan kompetensi 

sosial. 

b. Otonomi (autonomy) 

Persepsi diri dan harga diri terhubung dengan 

otonomi seseorang. Nilai-nilai yang kuat akan membuat 

seseorang berpikir bahwa dirinya dapat mengatur hidupnya. 
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Orang tersebut akan menjalani kehidupan yang bahagia dan 

menerima komentar yang mendukung dari semua orang di 

sekitarnya. Lansia yang mempertahankan rasa harga diri 

dan kepercayaan diri yang kuat akan mampu membuat 

keputusan sendiri. Namun, masalah sering terjadi sebagai 

akibat dari prasangka bahwa orang lanjut usia secara 

intelektual dan fisik tidak mampu, tidak berdaya, dan 

bergantung. Kemampuan untuk memilih, merencanakan 

takdir, dan melakukan apapun yang Anda inginkan 

semuanya termasuk dalam definisi otonomi WHOQOL 

OLD. 

c. Aktivitas masalalu, sekarang juga dimasa depan 

Dengan mengikuti acara-acara yang dapat 

membantu mewujudkan cita-cita tersebut, para lansia dapat 

merasakan kebahagiaan dari cita-cita yang telah mereka 

pegang sejak kecil. Sebaliknya, jika tujuan dan sasaran 

yang ditentukan tidak terpenuhi maka lansia akan merasa 

tidak bahagia dan tertekan seiring dengan bertambahnya 

usia. Harapan, pencapaian, penghargaan, dan pencapaian 

hidup semuanya termasuk dalam kategori aktivitas masa 

lalu, sekarang, dan prospektif. 

d. Partisipasi social (social participation) 

Tingkat keterlibatan sosial di kalangan senior 

berkorelasi dengan kemampuan fisik mereka. Lansia 

memiliki sedikit kemampuan untuk menghabiskan waktu 

membangun hubungan karena kesehatan mereka sering 

menurun. Penggunaan waktu, intensitas aktivitas, dan tugas 

sehari-hari semuanya termasuk dalam kategori WHOQOL-

OLD untuk mitra sosial. 
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e. Kamatian dan kondisi terminal (death dan dying) 

Ada banyak pendapat, emosi, dan sikap yang saling 

bertentangan mengenai pengalaman kematian dan 

perawatan di akhir kehidupan. Usia, jenis kelamin, budaya, 

latar belakang agama, dan pengalaman dunia semuanya 

mempengaruhi reaksi seseorang. Orang tua menginginkan 

kematian yang damai sementara sesama manusia berada di 

dekatnya. WHOQOL-OLD berisi kategori seperti 

"mengelola akhir hidup" dan "cara saya mati". 

f. Persahabatan dan cinta kasih (intimacy)  

Lansia dapat menerima bantuan sentimental dari 

kerabat atau orang lain yang dekat dengannya meskipun 

mengalami penurunan keterampilan tubuh dan mental 

karena hancurnya kebutuhan emosional akan memberikan 

efek negatif yang lebih besar pada rasa harga diri lansia 

daripada penurunan fisik dan mental. kapasitas sebenarnya. 

WHOQOL-OLD mencakup doa-doa berikut untuk kasih 

sayang dan persahabatan dalam hidup; dan kesempatan 

untuk dihargai. 

4. Dimensi Kualitas Hidup 

Dimensi kualitas hidup merujuk pada 3 area kehidupan 

menurut Lina, (2021) yaitu:  

1. Being menjadi menyoroti elemen mendasar dari apa yang 

membuat orang unik. Fokus pada kesejahteraan fisik, 

fleksibilitas, dan ketangkasan dalam melakukan tugas dikenal 

sebagai fisik. Emosi, pikiran, dan pengetahuan diri seseorang 

membentuk Phsychological being mereka. Berkonsentrasilah 

pada pengembangan rasa kendali, kemampuan mengelola 

kecemasan, dan sikap optimis. Cita-cita manusia, norma 

perilaku, pandangan agama, pengalaman dari kehidupan sehari-
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hari, dan perayaan semuanya berkontribusi pada keberadaan 

spiritual mereka. 

2. Becoming pada tindakan pribadi untuk mewujudkan impian, 

ambisi, dan keinginan menjadi. Pembelajaran realistis 

berkonsentrasi pada tugas-tugas rutin, seperti merawat diri 

sendiri dan menggunakan fasilitas medis. Kenyamanan 

didefinisikan sebagai penggunaan waktu luang dan pengejaran 

rekreasi yang dapat meningkatkan kesenangan dan menurunkan 

stres, serta terlibat dalam interaksi sosial, aktivitas fisik, atau 

perjalanan. Mempelajari data baru dapat meningkatkan 

keterampilan dan keahlian seseorang, serta kapasitas mereka 

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Inilah 

yang menjadi fokus pengembangan. 

3. Seorang individu dikatakan termasuk Belonging jika mereka 

cocok dengan lingkungannya. Keterikatan fisik mengacu pada 

kepemilikan manusia di lingkungan terdekatnya. Hubungan 

sosial berpusat pada hubungan yang mendalam dengan 

lingkungan, keluarga, dan teman seseorang. Pengetahuan dan 

ketersediaan aset untuk keuangan, pekerjaan, pelatihan, 

rekreasi dan layanan sosial, kesehatan, dan acara lingkungan 

adalah contoh keanggotaan komunitas. 

5. Proses Menua dan Dampaknya terhadap Kualitas Hidup 

Lansia  

Proses menua (again) merupakan suatu perubahan yang 

mengalami kemajuan selama periode waktu tertentu yang telah 

mencapai kematangan instrinsik dan bersifat irreversible serta 

menunjukkan adanya kemunduran sejalan dengan waktu. Proses 

alami yang di sertai dengan adanya penurunan kondisi fisik, 

psikologi maupun sosial akan saling berinteraksi satu sama lain. 

Perubahan fisik yang dialami lansia dapat menurunkan 

kemampuan berfungsi sehingga berdampak kondisi mental dimana 
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lansia meraskan nilai diri dan kompetensinya menurun, depresi dan 

takut ditinggal keluarganya (Ekasari et al., 2018).   

6. Kualitas hidup menurut islam 

Menurut Islam, gaya hidup yang lebih baik adalah gaya 

hidup yang memiliki tujuan, ramah lingkungan, dan berdampak 

pada kehidupan yang bahagia di akhirat. Melalui kehidupan ini 

hingga kehidupan di akhirat, kehidupan ini sangat berharga. Dalam 

Islam, kepribadian manusia dinilai dari seberapa baik dia 

menjunjung tinggi persyaratan yang diamanatkan oleh Syariat 

Islam yang merupakan bagian dari keberadaan manusia. Padahal, 

dalam Islam, ada atau tidaknya seseorang ditentukan menurut nilai 

keberadaannya bagi masyarakat. “Orang yang paling hebat di 

antara kalian adalah yang paling banyak membantu orang lain,” 

sabda Rasulullah SAW. Artinya, seseorang harus memberikan 

kontribusi bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa agar 

dapat hidup lebih baik dan lebih lama di akhirat. Dalam Allah 

SWT berfirman di Q.S. An-Nahl/16:97 sebagai berikut: 

ُ حٍَاَةً  َُ مُؤْمِهٌ فهَىَحٍٍُِْىًََّ ٌُ ََ َْ أوُْثىَ   مَهْ عَمِمَ صَانحًِا مِهْ رَكَشٍ أَ

مُْ أجَْشٌَمُْ بأِحَْسَهِ مَا كَاوُُا ٌعَْمَهُُنَ   نىَجَْزٌِىٍََّ ََ  طٍَِّبتًَ 

 

Terjemahnya :  

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri 

balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan”(KEMENAG, 2022). 

Dalam tafsir Kementerian Agama Republik disebutkan 

ketika dijelaskan tafsir ayat di atas, bahwa kami pasti akan 

menganugerahkan kehidupan yang baik di bumi ini kepada siapa 

saja yang melakukan kebaikan sekecil apa pun, baik laki-laki atau 
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perempuan, dalam kondisi iman dan dilandasi kejujuran, dan kami 

akan membalas kualitas mereka dengan yang lebih tinggi dan lebih 

baik. balasan yang lebih besar di akhirat. gandakan apa yang telah 

mereka lakukan (KEMENAG, 2022). 

Merujuk hubungan di sini antara ayat-ayat dan artinya, kita 

dapat menarik kesimpulan bahwa kemakmuran tersedia bagi siapa 

saja yang menginginkannya. Ini benar jika pria atau wanita berada 

dalam kondisi iman; Kami pada kenyataannya akan memberinya 

kehidupan yang bahagia. Salah satu interpretasi menyatakan bahwa 

yang dimaksud adalah hidup kekal di surga. Selain itu, Allah akan 

memberinya hadiah yang jauh lebih besar dan lebih berharga dari 

apa yang telah diterimanya. 

B. Tinjaun Umum tentang Kader Posyandu 

1. Definisi Kader  

Kader kesehatan adalah pekerja yang dipilih dari, oleh, dan 

di masyarakat tetapi bertanggung jawab untuk mendukung 

penyampaian layanan yang efisien. Operasi reguler di posyandu 

terkait dengan partisipasi kader medis. Kader posyandu harus 

mampu dan mau mengajak masyarakat untuk tampil dan berperan 

serta dalam posyandu, serta bekerja secara sukarela dan jujur 

(Untari, Wijayanti, Wardani, & Kusudaryati, 2016).  

Di dalam bidang kesehatan khususnya diperlukan 

pembinaan berupa prestasi, namun kemampuan komunikasi para 

kader kesehatan ini tetap dapat menyampaikan pesan. Kader 

kesehatan sebagai asal penerapan sosial memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam keandalan data yang diperoleh masyarakat 

sebagai ekuitas dalam mempengaruhi bagaimana mereka bertindak 

(Astutik & Palupi, 2019). 

Menyediakan fasilitas bagi lansia Upaya pemerintah untuk 

menciptakan lansia yang lebih sehat, mandiri, dan efektif 

dipelopori oleh Posyandu. Kegiatan posyandu adalah kegiatan 
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yang diberikan kepada lanjut usia dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup mereka sekaligus meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan mereka. Pelayanan tersebut dapat berbentuk 

pelayanan kesehatan, pelayanan kesejahteraan, pelayanan 

keagamaan, pendidikan, pelatihan, olah raga, kesenian, dan 

kebudayaan (Rauf, Malawati, & Makayaino, 2021). 

2. Syarat Menjadi Kader Posyandu 

Menurut Untari et al., (2016), persyaratan jadi Kader 

Posyandu sebagai berikut:  

a. Menulis dan membaca dengan baik 

b. Kemauan untuk menjadi sukarelawan dan memiliki selera 

humor yang baik 

c. Kenali adat istiadat dan praktik masyarakat 

d. Luangkan waktu yang anda butuhkan 

e. Menjadi warga lokal di wilayah posyandu 

f. Memiliki sikap yang hangat dan perhatian 

g. Menjadi kader posyandu setelah selesai studi 

3. Tujuan Pembentukan Kader  

Pembentukan kader sangat penting untuk pencapaian 

pembangunan bangsa, terutama di bidang kesehatan, di mana 

pemberian pelayanan kesehatan didasarkan pada gagasan bahwa 

kemanusiaan bukanlah tujuan itu sendiri melainkan topik 

kemajuan. Kesehatan pada dasarnya dimodelkan sebagai 

menggabungkan masyarakat dengan cara yang terlibat dan 

bertanggung jawab. Kehadiran kader seringkali dikaitkan dengan 

standar operasional Posyandu. Terlepas dari kenyataan bahwa 

kader yang berbeda dapat diciptakan tergantung pada tujuan atau 

kebutuhan untuk memobilisasi keterlibatan masyarakat dalam 

program bantuan medis (Astutik & Palupi, 2019). 

Berikut ini beberapa macam kader kesehatan yang menjadi 

perpanjangan tangan puskesmas dalam melaksanakan program-
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program kesehatan menurut Astutik & Palupi, (2019) sebagai 

berikut:  

a. Kader Posyandu Balita 

Setiap bulan, kader posyandu balita melakukan 

tugas rutin seperti menimbang, mendata, dan 

mendokumentasi bayi dan balita. 

b. Kader Posyandu Lansia 

Petugas posyandu lansia yang bertanggung jawab 

atas tugas normal membantu tenaga medis saat memeriksa 

klien lama. 

c. Kader Masalah Gizi 

Pekerja di puskesmas setempat akan mendapat 

pendampingan dari kader terkait gizi dalam mengumpulkan 

informasi dan menimbang bayi baru lahir dan balita gizi 

buruk (gizi buruk). 

d. Kader Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

Kader yang tugasnya cuma mendukung industri 

kesehatan mengumpulkan informasi dan memeriksa ibu 

hamil dan anak yang memiliki masalah kesehatan. 

e. Kader Keluarga Berencana (KB) 

Kader bertanggung jawab memberikan bantuan 

petugas KB dalam pendataan dan pelaksanaan program 

kontrasepsi bagi keluarga terdekat usia subur. 

f. Kader Juru Pengamatan Jentik (Jumantik) 

Kader tugasnya memberi bantuan petugas di 

puskesmas mengumpulkan informasi dan melihat jentik 

nyamuk di rumah warga yang dekat dengan wilayah 

operasional puskesmas. 

g. Kader Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 
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Pegawai di sistem pos tunduk pada pengumpulan 

informasi dan pemeriksaan kesehatan oleh kader yang 

bertugas membantu petugas puskesmas. 

h. Kader Promosi Kesehatan (Promkes) 

Mereka yang bertugas membantu para profesional 

di klinik setempat menyediakan perawatan pribadi atau 

kelompok untuk membantu. 

i. Kader Upaya Kesehatan (UKS) 

Kader-kader ini memiliki tanggung jawab 

membantu petugas puskesmas memeriksa dan memeriksa 

anak usia sekolah untuk masalah kesehatan dalam program 

UKS. 

4. Kriteria Kader  

Pegawai lokal yang berada paling dekat dengan daerah 

disebut kader kesehatan, dan mereka diharapkan mengetahui 

banyak tentang masalah kesehatan setempat. Karena mereka 

dianggap sebagai sumber rujukan awal untuk layanan medis, kader 

kesehatan adalah kelompok yang ideal untuk fokus dalam 

menerapkan sistem kesehatan. Pemimpin yang dipilih oleh 

puskesmas dan daerah setempat berada di bawah kendali kader 

kesehatan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat 

mengikuti arahan manajer ketika bekerja sebagai staf klinis. 

Profesional kesehatan memiliki kredensial akademik yang 

diperlukan untuk dapat membaca, menulis, dan menghitung 

dengan mudah (Astutik & Palupi, 2019). 

Depkes RI (2003) ada berbagai kualifikasi kader dalam 

Astutik & Palupi,( 2019)  yakni: 

a. Dipilih dari bersama dengan lingkungan. 

b. Siap dan cenderung untuk berkontribusi kepada masyarakat 

secara sukarela. 

c. Menulis dan membaca huruf romawi. 
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d. Bersikap simpatik dan sadar akan kesulitan yang dialami 

target. 

Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 

tentang Peningkatan Standar Posyandu mencantumkan syarat-

syarat yang harus dipenuhi kader dalam Astutik & Palupi,( 2019), 

yakni:  

a. Bisa baca juga nulis 

b. Jiwa kemasyarakatn juga relawan  

c. Tahu adat istiadat juga tradisi warga  

d. Punya waktu yang pas 

e. Berdomisili di daerah Posyandu  

f. Tampilannya ramah juga bersimpatik  

g. Disukai warga sekitar 

Sedangkan menurut Depkes RI (2003), kriteria menjadi 

kader dalam Astutik & Palupi,( 2019) adalah:  

a. Kader berasal dari penduduk setempat  

b. Memiliki penampilan yang menarik  

c. Memiliki waktu yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan  

d. Sukarelawan  

e. Mampu baca juga nulis  

f. Disukai warga  

g. Tahu adat istiadat penduduk setempat  

h. Mengikuti pelatihan kader  

5. Kemampuan yang harus dimiliki oleh kader kesehatan  

Adapun kemampuan yang di miliki oleh seorang kader 

kesehatan menurut Astutik & Palupi, (2019) diantaranya :   

a. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik  

Sebagai kader dengan kemampuan komunikasi yang 

baik, kader lebih mudah diterima oleh masyarakat dan 

mampu menjalankan peran secara maksimal. Kader 

kesehatan adalah bagian terpenting layanan yakni masih 
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terhubungan dengan Puskesmas dan langsung berhubungan 

dengan masyarakat setempat.  

b. Kemampuan penunjang kegiatan posyandu 

Kader harus memiliki kemampuan mengetahui dan 

mamahami kegiatan pokok di dalam maupun diluar 

Posyandu. 

c. Mengetahui tentang kesehatan dan gizi  

Kader kesehatan harus kemampuannya terhadap 

kesehatan dan gizi, dikarenakan perlu memberikan 

informasi terkait kesehatan dan gizi kepada masyarakat.  

6. Kinerja Kader Kesehatan Berdasarkan Tingkat 

Perkembangan Posyandu 

Beberapa Kinerja kader kesehatan berdasarkan tingkat 

perkembangan posyandu menurut Rahmita & Rachmalia, (2017), 

yaitu: 

a. Pengetahuan  

  Hubungan antara kualifikasi dan kegiatan praktek 

cukup erat. Seseorang menyadari keuntungan dirinya dan 

keluarganya sebelum dia mengadopsi perilaku baru. Karena 

kader merupakan motor penggerak efektif atau tidaknya 

penerapan posyandu di suatu masyarakat, maka kader akan 

terlibat ketika ia memahami tujuan dan manfaat posyandu 

bagi kesehatan masyarakat, serta akibat dari kelambanannya 

dalam menjalankan posyandu. Hal ini tentunya akan 

memudahkan kader dalam mengambil dan mengolah 

catatan kesehatan yang disampaikan, yang akan 

mempengaruhi kelancaran mereka dalam menjalankan tugas 

yang diberikan kepada mereka sebagai kader. 

b. Sikap  

Setiap kader harus memiliki pola pikir yang baik 

karena cara pandang yang baik akan menghasilkan 
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posyandu yang efisien dan sebaliknya. Karena pemahaman 

dan pola pikir jelas terkait satu sama lain, kurangnya 

pemahaman tentang persyaratan untuk memasukkan 

Posyandu akan mengakibatkan kurangnya pandangan kader, 

yang akan menunjukkan keberhasilan penerapan. Posyandu 

berpengaruh pada tingkat perkembangan Posyandu 

setempat. 

c. Motivasi  

 Sejauh mana kader energik serta bagus tidaknya 

prestasi ditentukan oleh dorongan yang ada, yang dapat 

bersifat internal (rasa tanggung jawab, kebutuhan 

masyarakat ada kader untuk memperoleh informasi), 

eksternal (pendampingan dari pegawai puskesmas, 

pemberian, aksesibilitas infrastruktur yang diperlukan), atau 

keduanya. Bukan hanya kader, tetapi siapa pun yang 

mendapat pengakuan atas usahanya dan ketika segala 

sesuatu yang dibutuhkan mudah diakses lebih terdorong 

untuk menjalankan tugasnya dibandingkan dengan yang 

lain. 

7. Peran Kader  

Kader Posyandu Lansia berperan penting dalam pembinaan 

Posyandu Lansia selain menjalankan tugas wajibnya di Posyandu 

Lansia, pendapat (Abdurrahman, 2019). Dalam upaya mereka 

untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk membantu dirinya 

sendiri terutama dirancang status kesehatan, kader medis 

memainkan peran penting. Kader layanan kesehatan membantu 

dalam menawarkan perawatan medis tetapi bukan spesialis. 

Sebagai berikut peran kader menurut Astutik & Palupi, (2019) 

yakni:  
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a. Melaksanakan aktivitas bulanan, yaitu:  

1. Sebelum melaksanakan posyandu, persiapan harus 

dilakukan, termasuk mengumpulkan peralatan dan 

perbekalan, menghubungi sasaran, menjangkau tim 

kerja, dan menugaskan tanggung jawab kepada kader. 

2. Pelaksanaan kegiatan bulanan misalnya 5 meja pada 

posyandu balita atau 3 meja untuk posyandu lansia. 

3. Melakukan kegiatan setelah pelayanan bulanan yaitu 

pemindahan catatan, evaluasi hasil kegiatan dan 

rencana kegiatan untuk bulan berikutnya, melakukan 

kunjungan rumah sasaran sekaligus penyuluhan 

kepada sasaran.  

b. Untuk menyukseskan suatau kegiatan kegiatan posyandu 

dapat berjalan dengan sukses dengan melibatkan peranan 

tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat desa. Peran 

kader diperlukan untuk berkoordinasi dengan tokoh-tokoh 

tersebut, sehingga masyarakat sasaran mengetahui 

pelaksanaan posyandu.  

c. Peran kader kesehatan membantu petugas kesehatan dalam 

memberikan informasi, edukasi, motivasi dan usaha 

kesehatan lain. Peran kader kesehatan yang tidak kalah 

penting adalah memberikan informasi, edukasi, motivasi 

dan usaha kesehatan lain yang berkaitan dengan masalah 

yang dialami oleh sasaran.  

Untuk itulah, kemampuan komunikasi yang baik sangat 

menunjang dalam melaksanan peran ini. Menurut Abdurrahman, 

(2019),  Perannya yakni: 

a. Koordinator 

Penerapan Posyandu Lansia perlu didukung dengan 

perencanaan sebelumnya agar berhasil. Koordinator 

Posyandu bertanggung jawab untuk: 
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1) Kader mengadakan rapat panitia awal untuk 

mengumpulkan tindakan-tindakan tertentu dari 

penilaian pelaksanaan sebelumnya. 

2) Mengawasi penempatan kader untuk setiap desk baik 

sebelum maupun selama hari pemasangan untuk 

memastikan setiap desk berfungsi dengan baik. 

3) Setelah menetapkan tugas masing-masing peran, 

penerapan tanggung jawabnya antara lain 

mengkoordinasikan pengawas untuk membocorkan 

biaya pengintegrasian posyandu lansia, mengkoordinir 

kader untuk menyebarkan informasi tentang 

pelaksanaan posyandu lansia, mendiskusikan informasi 

dan menyediakan komponen untuk dipelajari lansia 

tentang kesehatan mereka, dan mengalokasikan tugas 

untuk perakitan perangkat teknologi. 

4) Menjelaskan strategi untuk mencapai tujuan. Seringkali, 

strategi untuk mencapai tujuan disajikan sebagai hasil 

penilaian pelaksanaan bulan sebelumnya atau, 

tergantung pada penilaian, modifikasi dari puskesmas. 

b. Pengerak masyarakat 

Sebagai Kader untuk melaksanakan tugasnya untuk 

menggerakkan warga yaitu:  

1) Tokoh masyarakat harus menginformasikan kepada 

masyarakat tentang tujuan dan peran posyandu lansia 

untuk mengajak lansia berpartisipasi. 

2) Untuk dana operasional kegiatan posyandu lansia 

dengan berkomunikasi pada masyarakat dan aparat desa 

didapatkan dengan pengalokasian dana desa (ADD) 

juga swadaya masyarakat  
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c. Pemberi Promosi Kesehatan.   

Kedudukan kader sebagai penyuplai promosi 

kesehatan harus dilakukan dan dimonitor dari masing-

masing kader karena sudah berpengalaman. Peran kader 

sebagai penyuluh kesehatan meliputi pemberian program 

pendidikan kepada lansia baik dari luar tindakan posyandu 

lansia seperti perawatan gratis yang ditawarkan oleh 

pemerintah maupun dalam penyelenggaraan posyandu 

lansia. 

d. Pemberi Pertolongan Dasar   

Kader posyandu lansia menjalankan tugasnya 

dengan berbagai cara, salah satunya sebagai pemberi 

bantuan dasar. Pemasok bantuan dasar yang disebutkan di 

bawah ini adalah: 

1) Kader mempelajari cara melakukan pemeriksaan dasar 

pada posyandu lansia, seperti mengukur detak jantung, 

mengukur berat badan, dan melakukan tes cepat (seperti 

GDS, kolesterol, dan asam urat). 

2) Prevalensi masalah kesehatan yang lebih tinggi yang 

menarik dan mendorong lansia untuk mengunjungi 

posyandu lansia dengan mengumpulkan informasi. 

e. Pendokumentasian  

Menangkap kejadian-kejadian yang terjadi pada 

suatu kejadian atau masalah kesehatan pasien senior 

selanjutnya akan menjadi informasi penilaian administrasi 

dan kesehatan, yang akan diimplementasikan pada 

pertemuan berikutnya dan disebut sebagai 

pendokumentasian. 
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8. Posyandu Lansia  

Posyandu Lansia adalah pusat pelayanan lansia secara 

menyeluruh di lokasi yang telah ditentukan yang telah disetujui 

oleh masyarakat dan merupakan tempat untuk mengakses 

pelayanan kesehatan. Proyek puskesmas yang melibatkan lansia, 

keluarga, kelompok masyarakat, dan kelompok sosial ini 

digunakan untuk melaksanakan kebijakan publik yang disebut 

Posyandu Lansia, yang berfokus pada penyediaan perawatan 

kesehatan bagi lansia (Widiyanti & Sari, 2020).  

9. Tujuan Posyandu Lansia 

Tujuan posyandu lansia menurut Untari, Noviyanti, & 

Sugihartiningsih, (2019) yaitu:  

a. Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan medis lanjut 

usia akan membantu pengembangan layanan medis yang 

spesifik untuk kebutuhan lanjut usia. 

b. Membawa layanan sebagai tanggapan, meningkatkan 

keterlibatan perawatan kesehatan swasta dan publik, dan 

mendorong interaksi lansia  

10. Sasaran Posyandu Lansia  

Adapun sasaran posyandu lansia menurut Untari, 

Noviyanti, & Sugihartiningsih, (2019) yaitu: 

a. Langsung  

1) Awal usia lanjut (pra senilis) 45-59 tahun 

2) Usia lanjut 60-69 tahun  

3) Usia lanjut risiko tinggi: ≥70 tahun/60 tahun bahkan 

lebih dengan maslah kesehatan. 

b. Tidak lansung  

1) Keluarga tempat lansia tinggal  

2) Warga di sekita lansia 

3) Komunitas yang bersimpati 

4) Petugas kesehatan  
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5) Warga 

11. Mekanisme pelayanan kegiatan posyandu  lansia  

Program yang tersedia bergantung pada sistem dan regulasi 

pelayanan kesehatan di suatu daerah atau kota tertentu, berbeda 

dengan posyandu balita yang memiliki struktur 5 meja. Acara 

pendamping dirancang oleh individu yang mengatur Posyandu 

lansia menggunakan desain sistem lima meja, seperti Posyandu 

Balta, serta oleh tiga orang yang menggunakan struktur layanan 

tiga meja Sunaryo, Wijayanti, & Dkk, (2015):  

a. Meja 1: Tempat Registrasi 

Lansia mengunjungi Posyandu Lansia dan 

mendaftar untuk Lansia, baik sendiri atau dengan dukungan 

dari keluarga atau pasangan dari kerabat atau teman. Lansia 

yang sudah mendaftar di buku registrasi pindah ke meja 

berikutnya yaitu meja 2. 

b. Meja 2: Layanan kesehatan oleh kader  

Lansia diukur BB juga TB oleh kader. 

c. Meja 3: Pencatatan (Mengisi kartu menuju sehat (KMS)) 

Kader memantau tinggi badan, berat badan, detak 

jantung, dan indeks massa lansia di KMMS lansia. 

d. Meja 4: Penyuluhan kesehatan  

Praktisi Kesehatan dari PKM, Dinas Kesehatan, 

Kementerian Kesehatan, atau organisasi yang erat 

membantu lansia memberikan pengobatan untuk 

membantu. Posyandu. Nasihat kesehatan yang 

dipersonalisasi menurut penelitian, penyediaan makanan 

tambahan, atau sumber daya pendidikan tentang promosi 

kesehatan dan strategi pencegahan untuk lansia 

e. Meja 5: Pelayanan medis  

Tugas pemeriksaan dan terapi cahaya untuk tujuan 

preventif, rehabilitasi, dan kuratif adalah beberapa kegiatan 
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yang ditawarkan oleh para ahli, khususnya petugas dari 

klinik setempat. 

12. Kendala Pelaksanaan Posyandu Lansia  

Adapun kendala kegiatan pelaksanaan posyandu lansia 

menurut  Untari et al., (2019) 

a. Lansia memiliki sedikit kesadaran tentang manfaat 

posyandu. 

b. Rumahnya terpencil atau sulit dijangkau dari lokasi 

posyandu. 

c. Tidak memiliki keluarga untuk mengingat atau mengantar 

lansia ke Posyandu. 

d. Perilaku yang tidak bagus pada petugas posyandu. 

C. Tinjaun Umum tentang Lanjut Usia 

1. Definisi Lansia  

Lansia yakni fase kehidupan yang mengalami kemajuan 

dan ditandai dengan penurunan kemampuan adaptasi tubuh serta 

individu yang berusia >60 tahun dan tidak mampu menghidupi 

dirinya sendiri secara mandiri (Adriani & Dkk, 2021). 

Seseorang yang telah mencapai usia lanjut dikatakan tua. 

Penduduk lanjut usia akan mengalami proses yang disebut dengan 

aging atau proses menua. Manusia mengalami keadaan menua. 

Menjadi tua adalah proses yang terjadi sepanjang hidup seseorang; 

itu tidak hanya dimulai pada titik waktu tertentu tetapi juga pada 

saat seseorang dilahirkan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang 

telah mengalami semua fase kehidupan, termasuk fase kanak-

kanak, dewasa, dan tua (Adriani & Dkk, 2021). 

2. Batasan Lanjut Usia 

Berikut ini di kemukakan berbagai pandangan perihal 

pembatasan lanjut usia Gemini & Dkk, (2021), diantaranya: 

a. Merujuk Word Health Organization (WHO), usia lanjut 

dikelompokkan jadi 4 yakni:  
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1) Usia pertengahan (middle age) ialah 45-59 tahun 

2) Lanjut usia (elderly) ialah 60-74 tahun 

3) Lanjut usia tua (old) ialah 75-90 tahun 

4) Usia sangat tua (very old) ialah diatas 90 tahun 

b. Kementrian Kesehatan RI (2015) mengungkapkan lanjut usia 

yakni usia lanjut (60-69 tahun) juga usia lanjut risiko tinggi, 

(≥70 tahun maupun lebih dengan masalah kesehatan). 

c. Merujuk UU No. 13 tahun 1998 perihal sejahtera diusia lanjut, 

artinya usia lanjut adalah pendudu yang sudah sampai di usia 

≥60 tahun. 

d. Peraturan pemerintahan RI No 43 Tahun 2004, lanjut usia 

adalan individu yang yang mencapai usia ≥60. 

1. Tipe Kepribadian Lansia  

Lansia memiliki beberapa tipe kepribadian menurut Setiyorini et 

al., (2018), diantaranya: 

a. Sifat karakter konstruksi (Building Temperament) biasanya 

merupakan tipe kepribadian yang stabil dan terkumpul yang 

tidak mengalami banyak tanda sampai di kemudian hari. 

b. Orang dengan kepribadian kuat (Independent personality) 

semacam ini lebih mungkin mengalami sindrom pasca-

kekuatan, terutama jika mereka tidak terpapar pada 

peristiwa yang membantu lansia menjadi lebih mandiri. 

c. Orang-orang dengan kepribadian dependen (Dependent 

personality) semacam ini bergantung pada keluarga 

mereka; jika salah satu pasangan mereka meninggal dunia, 

mereka akan mengalami kerugian. Pemakaman akan hancur 

berkeping-keping jika orang tua tidak memiliki mekanisme 

penanganan yang efektif. 

d. Pola perilaku musuh (Holistic personality), yang dicirikan 

oleh orang tua yang tidak bahagia dengan keadaannya saat 
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ini. Karena terlalu banyak keinginan, ekonomi tidak 

berkelanjutan. 

e. Orang tua tipe ini sering merasa sulit menerima bantuan 

dari orang lain dan lebih memilih mempersulit dirinya 

sendiri agar terlihat celaka yakni kepribadian kritik diri 

(Selft hate personality). 

2. Ciri-Ciri Lanjut Usia 

Ciri Lanjut Usia merujuk Kurniawan, (2021) yakni:  

a. Lansia merupakan masa penurunan.  

Saat fisik menurun juga mental muncul dengan 

pelan juga bertahap pada orang tua, variabel fisik dan 

psikologis berperan dalam penurunan tersebut. Motivasi 

memainkan peran penting dalam kemerosotan orang lanjut 

usia. Misalnya, orang yang lebih tua dapat dimotivasi 

dengan dua cara berbeda: rendah dan tinggi. Ada lansia 

tertentu yang memiliki insentif yang kuat, artinya 

penurunan kesehatan pada lansia akan memakan waktu 

lebih lama. Lansia mengalami penurunan inspirasi dalam 

melakukan tugas, yang meningkatkan laju penurunan fisik. 

b. Orang lanjut usia dianggap sebagai kategori minoritas. 

Lansia dianggap sebagai kelompok minoritas karena 

nilai-nilai sosial yang tidak diinginkan terhadap mereka dan 

penguatan persepsi ini dengan sudut pandang yang tidak 

diinginkan, seperti lansia lebih memilih untuk 

mempertahankan pendapatan mereka. Namun, ada juga 

lansia yang toleran terhadap orang lain, yang membantu 

mengubah nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat. 

c. Seiring bertambahnya usia, peran mereka harus berubah. 

Pergeseran peran tersebut dilakukan sebagai akibat 

dari penurunan secara umum lansia. Perpindahan fungsi 

sebagai orang lanjut usia harus dilakukan atas kehendak 
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bebas orang itu sendiri, bukan karena alasan pengaruh dari 

luar. Contohnya lansia mempunyai status sosial di 

masyarakat yakni ketua RW juga sebaliknya, masyarakat 

tidak memandang rendah lansia sebagai ketua RW sebab 

umurnya.  

d. Kondisi kehidupan orang tua miskin. 

Lansia tidak akan mengatur dirinya sendiri dengan 

baik sebagai konsekuensi dari manajemen yang di bawah 

standar ini. Lansia lebih cenderung memperoleh konsep diri 

negatif sebagai akibat dari perlakuan buruk, yang mengarah 

pada perilaku negatif. Misalnya, orang lanjut usia yang 

tinggal bersama keluarganya sering dikecualikan dari 

pengambilan keputusan karena dianggap memiliki struktur 

mental kuno. Akibatnya, mereka menarik diri dari 

lingkungannya, menjadi mudah marah, dan bahkan 

menunjukkan harga diri yang rendah. 

3. Permasalahan Lanjut Usia di Indonesia 

Lansia berubah disepanjangan hidupnya maka akan 

muncul berbagai permasalahan diungkapkan Kurniawan, 

(2021) yakni:  

a. Permasalahan fisik 

Lansia mengalami sejumlah masalah fisik, 

termasuk proses pelemahan fisik, osteoartritis yang 

sering berkembang selama tugas yang menuntut 

fisik, kehilangan pendengaran, penglihatan yang 

memburuk, gangguan pendengaran, dan penurunan 

sistem kekebalan tubuh, yang membuat mereka 

lebih rentan terhadap penyakit. 

b. Permasalahan kognitif (intelektual) 

Kemerosotan mengingat barang (kepikunan) 

dan tantangan untuk berinteraksi dengan daerah 
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sekitar adalah masalah pertumbuhan intelektual 

yang dihadapi orang tua. 

c. Permasalahan emosional  

Permasalahan pertumbuhan emosional lansia 

adalah bahwa mereka memiliki kebutuhan yang 

besar untuk bersama keluarga, yang menyebabkan 

mereka mencurahkan banyak waktu untuk keluarga. 

Selain itu, orang lanjut usia sering menjadi marah 

ketika permintaan mereka tidak direalisasikan dan 

sering menjadi khawatir karena masalah keuangan 

yang belum terselesaikan. 

d. Permasalahan keagamaan 

Orang lanjut usia bergumul dengan 

pencerahan pribadi karena ingatan mereka mulai 

memburuk, mereka mengalami kesulitan untuk 

menghafal teks-teks agama, mereka menjadi gelisah 

ketika mengetahui bahwa orang-orang di keluarga 

mereka belum melakukan kewajiban agama mereka, 

dan mereka menjadi takut begitu mereka 

melakukannya. menghadapi tantangan hidup yang 

berarti. 

4. Pandangan Islam Tentang Lanjut Usia 

Dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Rum/30:54 

sebagai berikut ;  

ةً ثمَُّ  َُّ ُ انَّزِي خَهقَكَُمْ مِهْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَمَ مِه بعَْذِ ضَعْفٍ قُ اللََّّ

َُ انْعَهٍِمُ جَعَمَ مِ  ٌُ ََ  ْ ٌخَْهقُُ مَا ٌشََاءُُۖ 
ٍْبتًًَۚ شَ ََ ةٍ ضَعْفاً  َُّ هْ بعَْذِ قُ

 انْقذٌَِشُ 

Terjemahnya  :  

“Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan 

lemah, kemudian dia menjadikan (kamu) setelah keadaan 
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lemah itu menjadi kuat, kemudian dia mejadikan (kamu) 

setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 

menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan dia maha 

mengetahui, mahakuasa”(KEMENAG, 2022). 

Makna dari ayat di atas bahwa pada fase tua ini 

biasanya orang menghadapi setumpuk permasalahan, 

seperti penurunan fisik hingga kekuatannya menurun, 

aktifitas berkurang, sering mengalami gangguan kesehatan, 

sehingga dapat berakibat hilangnya semangat hidupnya. 

Pada akibatnya orang yang berada di fase usia lanjut ini 

berfikir tidak memiliki values juga merasa tidak diberikan 

penghargaan. Di umur ini orang berhendak sudah 

mendalam atau mantap keyakinannya, rukun menjalankan 

ibadah dan berupaya untuk semakin dekat kepada allah 

SWT. Jika seumur hidup tidak diisi dengan perbuatan baik, 

maka itu sia-sia atau tidak berharga. Juga, tidak bijaksana 

untuk menunda melakukan hal-hal yang baik sampai 

seseorang menjadi tua karena energi mereka akan 

berkurang seiring bertambahnya usia. Demikian itu, 

seharusnya bisa memulai amalan semuda mungkin.Telah 

dijelaskan di Q.S. Yasin/36:68 sebagai berikut: 

سًُْ فًِ انْخَهْقُِۖ أفَلَََ ٌعَْقهُُِ شْيُ وىُكَِّ  مَهْ وعَُمِّ

Terjemannya :  

“Dan barang siapa kami panjangkan umurnya 

niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. 

Maka mengapa mereka tidak mengerti ?”(KEMENAG, 

2022). 

 

Ayat ini dijelaskan bahwa mendorong individu 

untuk percaya bahwa Allah SWT memiliki kapasitas untuk 

mengubah keadaan mereka. Mereka yang hidupnya 
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diperpanjang hingga usia tua pada akhirnya akan kembali 

ke keadaan lemah sebelumnya. Gangguan ini ditandai 

dengan mulainya kerutan pada kulit, gangguan penglihatan 

dan pendengaran, gigi tanggal, dan warna rambut memudar. 

Mereka yang menerima pesan dari Tuhan pada usia tua 

harus siap menghadapi keadaan ini karena itu adalah 

kehendak Tuhan yang tidak dapat diabaikan atau diubah 

oleh siapa pun. 
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D. Karangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Karangka Teori

Prosese Menua 

Lansia yang merasakan 

ada yang berubah di 

hidupnya maka akan 

ada berbagai 

permasalahan yakni 

Kurniawan, (2021) 

1. Permasalahan 

fisikal 

2. Permasalahan 

kognitif 

(intelektual) 

3. Permasalahan 

emosi 

4. Permasalahan 

keagamaan 

Kualitas  Hidup 

Ada 6 domain 

kualitas  hidup  lansia 

menurut Susanti, 

(2020)yaitu :  

1. Kemampuan 

sensori 

2. Otonomi 

3. Kegiatan 

dahulu, 

sekarang juga 

masa depan 

4. Partisipasi 

social 

5. Kamatian dan 

kondisi 

terminal 

6. Persahabatan 

dan cinta kasih 

Peran Kader 

Kesehatan 

Adapun peran kader 

kesehatan menurut 

Abdurrahman, (2019). 

1. Sebagai 

koordinator 

2. Sebagai pengerak 

masyarakat 

3. Sebagai pemberi 

promosi kesehatan 

4. Sebagai pemberi 

pertolongan dasar 

5. Pendokumentasian  
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Variabel Independent 

Peran Kader 

Kesehatan 

 

E. Kerangka Konsep 

 

 

Keterangan :  

  

     : Variabel Independet 

      

    : Variabel Dependent 

 

    : Yang Diteliti 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 

Variabel Dependent 

Kualitas Hidup 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan deskriptif korelasional melalui 

pendekatan kuantitatif yakni mengkaji hubungan antara dua variabel 

dengan menggunakan pendekatan cross sectional.  Cross sectional 

merupakan dimana suatu penelitian yang faktor-faktor risiko sebagai 

variabel bebas dengan efek sebagai veriabel terikat, dengan cara 

pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Nuryanti, Yusniastini, 

Mathar, & Dkk, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah 

untuk mengetahui hubungan antara variabel Peran Kader Posyandu dengan 

Kualitas Hidup Lansia di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi penelitian  

Penelitian telah dilaksanakan di Desa Lempangang Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa. 

b. Waktu penelitian 

Penelitan dikerjakan bulan Juni-Juli tahun 2022 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling  

1. Populasi  

Populasi adalah  keseluruhan objek penelitian  yang di 

gunakan dalam penelitian (Roflin, Liberty, & Pariyanti, 2021). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lansia yang tinggal di 

Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan 

jumlah 326 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah suatu bagian dari jumlah populasi yang 

diteliti, yang memiliki karakteristik yang ada pada populasi 

(Ahmad & Jaya, 2021).  

Adapun Kriteria inklusi dan Eksklusi dari penelitian ini adalah : 
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a. Kriteria inklusi lansia : 

1) Lansia  yang berumur ≥ 60 tahun 

2) Aktif mengikuti  kegiatan posyandu 

3) Lansia mampu berkomunikasi dengan baik 

4) Bersedia menjadi responden 

5) Tidak ada gangguan kejiwaan 

b. Kriteria eksklusi lansia : 

1) Lansia yang tidak bersedia menjadi responden 

2) Responden yang mengalami pikun  

 

Dalam penentuan besar sampel, maka ditentukan dengan rumus 

Slovin, adapun rumus untuk menentukan sample adalah sebagai 

berikut :  

   
 

     
 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Presisi (tingkat kesalahan yang di pilih)  

 Sehingga menurut rumus yang telah ditentukan, maka 

besarnya penarikan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 

 

         
   

      (   ) 
 

  
   

      
 

  
   

    
 

        ( 77 responden) 

n =  76,5 dibulatkan menjadi 7 responden 

Berdasarkan hasil pehitungan diatas, maka jumlah minimal sampel 

dalam penelitian ini adalah 77 responden. 
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3. Teknik Sampling  

Teknik sampling adalah cara mengambil beberapa populasi 

dengan cara tertentu serta dapat menggunakan sampel yang bisa 

menjadi wakil semua populasi (Subakti & Dkk, 2021). Teknik 

sampling digunakan penelitian ini adalah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah suatu teknik penempatansampel  

dengan cara memili sampel di antara populasi sesuai dengan yang 

dihendaki peneliti(tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga 

sampel tersebut mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal 

sebelumnya (Nursalam, 2008). 

D. Metode Pengumpulan Data .  

1. Jenis data   

 Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder yakni: 

a. Data primer  

Data primer diperoleh dari kuesioner. Responden yang 

bersedia mengisi kuesioner diberikan kesempatan untuk bertanya 

apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami. Selain mengisi 

kuisioner, peneliti mengecek kelengkapan data dan jika ada data 

yang kurang dapat segera diisi. Selanjutnya, data yang terkumpul 

dianalisis. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber lain, 

atau biasa disebut data tidak langsung. Dimana data sekunder 

dalam penelitian ini diambil dari dokumentasi dari Puskesmas 

Bajeng dan kader posyandu. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang 

wawancara, pengamatan dan pertanyaan yang dipersiapkan untuk 

mendapatkan informasi. Instrumen penelitian disebut sebagai 

pedoman pengamatan, wawancara, kuesioner atau pedoman 
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dokumentasi sesuai dengan metode yang digunakan. Instrumen 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Peran kader posyandu 

Kuesioner digunakan pada peneliti terdahulu oleh 

(Hidayah, 2014) dengan Kusioner berupa pertanyaan tantang  

kader posyandu dengan jumlah 20 pertanyaan. Cara memberikan 

nilai memakai skala likert: Selalu = 4 Sering = 3 Kadang-kadang = 

2 Tidak Pernah = 1  

2. WHOQOL-OLD  

 Kuesioner digunakan pada penelitian terdahulu oleh 

(Mardiana, 2019). Peneliti menggunakan dari kuisoner WHOQOL-

OLD (WHO Quality Of Life Old) merupakan instrument dengan 24 

item pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan umum tentang 

kualitas hidup. Instrumen WHOQOL-OLD memakai skala likert 

dengan 5 bagian dikisaran mendapatkan angka 1-5. 

F. Uji Validitas dan  Reliabilitas 

Tes untuk mengikuti yang signifikan menunjukkan 

keandalan alat bantu belajar. Analisis reliabilitasnya adalah. 

1. Uji Validitas  

 Uji validasi merupakan uji yang menentukan apakah suatu 

instrumen dapat diandalkan untuk melakukan pengukuran (D. A. 

N. N. Dewi, 2018). Nilai r tabel dan nilai r estimasi (korelasi 

pearson) dibandingkan sebagai kriteria uji validitas. Jawaban 

kuesioner yang digunakan untuk mendukung penelitian akan 

diperiksa dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r 

tabel karena nilai r yang dihitung ini selanjutnya akan digunakan 

sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah valid atau tidak 

(Darma, 2021). Anda dapat menggunakan rumus berikut untuk 

menentukan tabel r: 
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√     
    

Keterangan : 

r = Nilai r tabel 

t = Nilai t tabel 

df = Derajat bebas (n-2) 

Adapun kriteria pengujian yakni: 

a. Ketika r hitung > r tabel, hingga instrument riset dinyatakan 

valid. 

b. Ketika r hitung < r tabel, hingga instrumen riset dinyatakan 

tidak valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel r table r hitung Keterangan  

Pertanyaan 1 0. 613 0. 855 Valid 

Pertanyaan 2 0. 470 0. 858 Valid 

Pertanyaan 3 0. 615 0. 854 Valid 

Pertanyaan 4 0. 417 0. 860 Valid 

Pertanyaan 5 0. 589 0. 853 Valid 

Pertanyaan 6 0. 183 0. 866 Valid 

Pertanyaan 7 0. 483 0. 858 Valid 

Pertanyaan 8 0. 632 0. 852 Valid 

Pertanyaan 9 0. 642 0. 851 Valid 

Pertanyaan 10 0. 302 0. 865 Valid 

Pertanyaan 11 0. 279 0. 869 Valid 

Pertanyaan 12 0. 191 0. 870 Valid 

Pertanyaan 13 0. 542 0. 856 Valid 

Pertanyaan 14 0. 561 0. 858 Valid  

Pertanyaan 15 0. 831 0. 847 Valid 

Pertanyaan 16 0. 367 0. 862 Valid 

Pertanyaan 17 0. 268 0. 871 Valid 

Pertanyaan 18 0. 337 0. 865 Valid 

Pertanyaan 19 0. 683 0. 849 Valid  

Pertanyaan 20 0. 767 0. 848 Valid  
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Tabe;  3.1  Hasil valid pada kuesioner peran kader posyandu. 

Uji validitas pada kualitas hidup lansia menggunakan instrument 

WHOQOL-OLD. Uji valid instrument ini didapatkan 0,98 artinya 

kesioner ini valid untuk digunakan dalam penelitian (Mardiana, 

2019).  

2. Uji Reliabilitas  

Keteguhan perangkat pengukuran dievaluasi menggunakan 

analisis reliabilitas untuk melihat apakah dapat diandalkan dan 

tetap konsisten selama beberapa pengukuran (D. A. N. N. Dewi, 

2018). Dengan mengkontraskan hasil Cronbach's alpha dengan 

skala bermakna yang dipilih, dilakukan uji reliabilitas. Disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian, dapat dipilih taraf signifikan 0,5, 0,6, 

atau 0,7 (Darma, 2021). 

Alat yang disebut reliabilitas menampilkan indikator yang 

dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan seberapa 

akurat suatu prosedur. Dalam menentukan reliabilitas digunakan 

satu pengukuran untuk menganalisis kehandalan alat ukur, dengan 

ketentuan jika r Alpha > 0,6 maka instrumen tersebut dikatakan 

reliabel (Budiastuti & Bandur, 2018).   

Dari output pengujian reliabilitas diperoleh angka Alpha 

Cronbach melalui variabel peran kader posyandu yakni 0,865. 

Sementara reliabilitas instrument WHOQOL-OLD diketahui nilai 

alpha cronbach total, maka instrument ini reliable untuk dgunakan 

dalam mengukur dalam penelitian (Mardiana, 2019). 

G. Teknik Pengelolahan Data  

Proses atau langkah-langkah pengelolaan data menerut 

Fitria, Rahma, & Arumsari, (2021) yakni: 

1. Editing  

Editing yakni memeriksa informasi untuk 

memastikan kelengkapan data serta merapikan kumpulan 

data yang sebelum diisi di dalam sebuah kuesioner.   
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2. Coding  

Coding adalah tahap mengolah data dilakukan 

dengan merubah kode dari jawaban asli ke dalam suatu 

kode hingga mudah peneliti ketika menginput data kedalam 

device. 

3. Processing  

Setiap pertanyaan telah dimasukkan secara akurat 

dan lengkap ke dalam program perangkat lunak, tahap 

analisis dimulai. 

4. Cleaning data  

Pembersihan informasi adalah metode metodis 

untuk memeriksa kembali informasi yang telah dimasukkan 

sebelumnya untuk menentukan apakah ada kesalahan atau 

apakah informasi tersebut akurat. 

H. Analisis Data  

Suatu fenomena mungkin memiliki validitas sosial, 

akademik, dan ilmiah melalui penggunaan pemrosesan data, yang 

memerlukan sejumlah tugas untuk memeriksa, mengkategorikan, 

menganalisis secara metodis, dan memvalidasi data. Pemrosesan 

data dan interpretasi informasi adalah nama lain untuk 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan dua 

metode yang berbeda, menurut Siyoto & Sodik, (2015) yaitu  

1. Analisis Univariat 

Jenis analisis yang digunakan untuk penelitian satu 

variabel. Analisis ini dilakukan terhadap penelitian 

deskriptif, dengan menggunakan statistic deskriptik. Hasil 

penghitungan statistic tersebut nantinya adalah dasar dari 

penghitungan selanjutnya. Analisa data dalam penelitian ini 

adalah analisis katagorik. Analisis data katagorik dilakukan 

untuk  mengetahui distribusi frekuensi. 
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2. Analisis Bivariat 

Apabila telah dilakukan analisis univariat, hasilnya 

akan diketahui distribusi atau karakteristik tiap variabel, 

kemudian dilanjutkan ketahap analisis bivariat. Analisis 

bivariat merupakan analisis yang dilakukan terhadap dua 

variabel yang di duga berhubungan. Dilakukan terhadap 

dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terpengaruh 

(tidak bebas) yang diduga adanya hubungan atau kolerasi 

dengan menggunakan uji statistik. Agar datanya lebih 

akurat maka data diolah dengan bantuan SPSS. Analisis 

bivariate pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahu 

hubungan peran kader posyandu dengan kualitas hidup 

lansia di Desa Lempangang Kecamataan Bajeng Kabupaten 

Gowa. Uji statistic pada penelitian ini menggunakan uji Chi 

Square, peneliti ingin mengetahui hubungan peran kader 

posyandubdengan kualitas hidup lansia, dan kedua variable 

masuk ke dalam jenis skala yang sama yaitu ordinal.  

1. Kode Etika Penelitian 

Karena etika penelitian sangat penting, para ilmuwan di 

bidang keperawatan pertama-tama harus memperoleh otorisasi 

sebelum memulai studi apa pun. Hanya peserta yang secara 

sukarela dan sukarela, bukan di bawah paksaan, setuju untuk 

terlibat dalam penelitian ini yang diterima oleh peneliti. Komite 

Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar 

memberikan persetujuan atas penelitian ini dengan nomor 

persetujuan C.116/KEPK/FKIK/VII/2022. Untuk melindungi 

peserta dari berbagai kekhawatiran dan konsekuensi yang mungkin 

terjadi selama operasi penelitian, pedoman etika yang digunakan 

dalam melakukan penelitian ini digunakan. Dalam riset ini, peneliti 

menyoroti bahwa ada beberapa etik, yaitu: 
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1. Informed Consent 

Peserta studi lanjut usia diberikan dokumen yang 

ditandatangani ini. Peserta lansia dalam penelitian ini diberi 

formulir izin sebelum penelitian dimulai untuk 

mendapatkan persetujuan mereka. Judul dan keuntungan 

penelitian, serta formulir izin yang diinformasikan harus 

disertakan. Jika responden senior menolak, studi tidak 

boleh dipaksakan kepada mereka dan harus melindungi hak 

mereka agar nyaman bagi mereka. 

2. Anonymity (Tanpa Nama)   

Peneliti tidak akan menulis identitas peserta di 

halaman sebagai tindakan anonimitas; sebaliknya, mereka 

hanya akan meminta inisial, hanya beberapa karakter 

pertama dari nama belakang peserta. Misalnya (N). 

3. Beneficience (Manfaat)  

Manfaat terbesar bagi peserta studi dalam sebuah 

penelitian berasal dari kemampuan mereka untuk mencegah 

kecemasan mereka meningkat dengan berbagai cara jika 

mereka menyadari tingkat kekhawatiran yang mereka 

rasakan. Karena tidak ada perawatan atau uji coba yang 

dilakukan dalam penelitian ini, risiko yang terkait 

dengannya sangat kecil. Sebaliknya, hanya jawaban yang 

diberikan dalam bentuk survei. Berikut keuntungan yang 

semoga diperoleh di riset antara lain: hasil riset dapat 

tambahan ilmu pengetahuan perihal adanya keterkaitan 

peran kader kesehatan dengan kualitas hidup lansia, 

menjadi masukan serta sumber informasi bagi pihak 

puskesmas khususnya bidang keperawatan, serta 

memberikan manfaat sebagai upaya dalam peningkatan 

kesehatan lansia.   
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4. Confidentially (Kerahasiaan)  

Ilmuwan menjamin kerahasiaan informasi peserta, 

dan hanya kumpulan data terbatas yang akan dilaporkan 

sebagai hasil penelitian. Kumpulan data yang tidak berisi 

informasi yang dibutuhkan penyelidik tidak dapat 

ditawarkan pada saat hasil, dan kuesioner yang digunakan 

ilmuwan untuk mengukur kecemasan peserta akan dihapus 

setelah hasil diumumkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian  

Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

merupakan wilayah kerja Puskesmas Bajeng. Di Desa Lempangang terdiri 

dari tiga dusun yaitu Dusun Bonto Boddia, Dusun Bonto Manai dan Dusun 

Tamala’lang. Jumlah penduduk di Wilayah Desa Lempangang sebanyak 

3.609 orang. Pada jumlah lansia di Desa Lempangang sebanyak 326 

orang, Lansia pria 160 orang juga wanita 166 orang. Mata pencarian 

pokok penduduk Desa Lempangang sebagian besar yaitu petani, tukang 

/buruh dan pedangang. Desa Lempangang langsung berbatasan dengan 

Sebelah Utara Desa Bontosunggu/Takalar, Sebelah Timur Desa 

Bontosunggu, Sebelah Selatan Desa Bone dan Sebelah Barat Desa 

Tinggimae Kec. Barombong.  

Di Desa Lempangang Terdapat 5 Posyandu Lansia yaitu Posyandu 

Nusa Indah, Posyandu Asoka, Posyandu Matahari, Posyandu Anggrek dan 

Posyandu Melati. Kegiatan Posyandu satu kali dalam sebulan. Anak-anak 

dapat mengikuti kegiatan posyandu selain untuk orang tua. Posyandu 

lansia saja yang digunakan dalam penyebaran penelitian ini. Check up 

(pembacaan detak jantung, pengukuran berat badan, dan pengukuran 

tinggi badan) merupakan salah satu pelayanan yang diberikan kepada 

lansia oleh kader berpendidikan yang didampingi oleh tenaga kesehatan. 

Aktivitas lainnya berada di Desa Lempangang yakni berkumpulnya ibu-

ibu PKK, senam lansia, dan pengajian.  
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B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini terkait hubungan peran kader posyandu dengan 

kualitas hidup lansia di Desa lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa sudah dikerjakan di 24Jjuli - 05 Agustus 2022. Responden riset 

yakni lansia yang mengikuti posyandu lansia  sebanyak 77 responden.  

1. Karakteristik Responden  

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Jenis 

Kelamin, Pekerjaan, Pendidikan, Status Pernikahan 

 Karakteristik Frekuensi Persentase 

(%) 

Umur    

 Lanjut Usia  

(Elderly) (60-74 tahun) 

Lanjut Usia Tua 

 (Old) (75-90 tahun) 

63 

 

 

14 

 

 

81,8 % 

 

 

18,2 % 

 

Jenis Kelamin  

 Laki-Laki 

Perempuan 

22 

55 

28,6 % 

71,4 % 

Pekerjaan  

 

 Tidak Bekerja 

Petani 

63 

14 

81,8 % 

!8,2 % 

 

Pendidikan    

 SD 

SMP 

SMA 

Lain-Lain  

( Tidak Tamat Sekolah 

& Tidak Sekolah) 

41 

4 

3 

29 

53,2 % 

5,2 % 

3,9 % 

37,7 % 

Status 

Pernikahan 

   

Menikah 

Tidak Menikah 

76 

1 

98,7% 

1,3 % 

Berdasarkan hasil penelitian, maka menunjukkan 

distribusian frekuensi responden didasarkan usia, gender, 

pekerjaan, pendidikan dan status pernikahan . Untuk karakteristik 

umur lansia dari 77 responden. Responden paling besar di umur 

60-74 tahun totalnya 63 responden (81,8%), karakteristik gender 
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paling besar wanita totalnya 55 lansia (71.4%) yang jadi bagian 

dari posyandu lansia paling besar yakni perempuan, responden 

didasarkan pekerjaan paling banyak tidak bekerja 63 responden 

(81.8%), didasarkan pendidikan paling besar SD 41 responden 

(53,2%), juga responden berdasarkan status pernikahan paling 

besar Menikah 76 responden (98,7%). 

2. Analisi Univariat  

a. Gambaran Peran Kader Posyandu 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi peran kader posyandu di Desa 

Lempangang Kec. Bajeng Kab. Gowa 

  

 

 

 

 

Di tabel 4.2 menunjukkan hasil bahwa peran kader 

posyandu di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa berada pada kategori baik sebanyak 70 (90,9%)  

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Peran Kader Posyandu di Desa 

Lempangnag Kec. Bajeng Kab. Gowa 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Total   

70 

7 

0 

77 

90,9 

9,1 

0 

100% 

Domain Peran Kader Posyandu Frekuensi (n) Presentase (%) 

Koordinator 

Baik  

Cukup  

Kurang  

Total 

 

0 

77 

0 

77 

 

0 

100 

0 

100 

Penggerak Masyarakat 

Baik  

Cukup  

Kurang  

Total 

 

0 

77 

0 

77 

 

0 

100 

0 

100 

 

Promosi Kesehatan 

Baik  

Cukup  

Kurang  

 

21 

56 

0 

 

27,3 

72,7 

0 
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 Berdasarkan kategori peran kader posyandu, yang terdiri atas 5 kategori, kategori pertama yaitu koordinator, mayoritas oleh responden peran kader sebagai koordinator cukup baik sebanyak 77 responden. kategori kedua yaitu penggerak masyarakat, mayoritas oleh responden dengan penggerak masyarakat  

 

 

 

  Berdasarkan kategorii peran kader posyandu yang terdiri dari  

5 kategori, kategori pertama yaitu koordinaor, mayoritas responden 

peran kader sebagai koordinator cukup baik sebanyak 77 

responden, kategori kedua yaitu penggerak masyarakat, mayoritas 

oleh responden dengan penggerak masyarakat yang cukup baik  

sebanyak 56 responden,.kategori ketiga yaitu promosi kesehatan, 

mayoritas oleh responden dengan promosi kesehatan yang cukup 

baik sebanyak 56 responden. kategori keempat yaitu pertologan 

dasar, mayoritas oleh responden dengan pertolongan dasar yang 

baik sebanyak 68 responden. kategori kelima yaitu 

pendokumentasian, mayoritas oleh responden dengan 

pendokumentasian yang baik sebanyak 75 responden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 77 100 

Pertolongan Dasar 

Baik  

Cukup  

Kurang  

Total 

 

68 

9 

0 

77 

 

88,3 

11,7 

0 

100 

Pendokementasian  

Baik  

Cukup  

Kurang  

Total 

 

75 

2 

0 

77 

 

97,4 

2,6 

0 

100 
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b. Gambaran Kualitas Hidup Lansia 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Kualitas Hidup Lansia di 

Desa Lempangang Kec. Bajeng Kab. Gowa 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi 

Sedang  

Rendah  

Total  

68 

9 

0 

77 

88,3 

11,7 

0 

100%  

 

Pada tabel 4.4  menunjukkan hasil bahwa kualitas 

hidup lansia di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa berada dikategori tinggi sebanyak 68 

(88,3%) 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Domain Kualitas Hidup 

Lansia di Desa Lempangnag Kec. Bajeng Kab. Gowa 

 

Domain Kualitas Hidup 

Lansia 

Frekuensi (n) Presentasi (%) 

Kemampuan Sensorik 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Total 

 

0 

9 

68 

77 

 

0 

11,7 

88,3 

100 

Kematian  

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Total 

 

0 

1 

76 

77 

 

0 

1,3 

98,7 

100 

Aktivitas masa lalu, sekarang 

dan depan 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Total 

 

 

68 

9 

0 

77 

 

 

88,3 

11,7 

0 

100 

Partisipasi Sosial 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Total 

 

65 

12 

0 

77 

 

84,4 

15,6 

0 

100 

Otonomi  

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

 

65 

12 

0 

 

84,4 

15,6 

0 
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Total 77 100 

Kedekatan  

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Total 

 

69 

8 

0 

77 

 

89,6 

10,4 

0 

100 

 

Berdasarkan domain kualitas hidup lansia, meliputi 6 

domain, domain pertama yakni kemampuan sensorik, mayoritas 

oleh responden dengan kemampuan sensorik yang rendah 

sebanyak 68 responden. Domain kedua adalah domain kematian, 

mayoritas oleh responden dengan domain kematian yang rendah 

sebanyak 76 responden. Domain ketiga adalah domain kegiatan 

dahulu, sekarang juga kedepannya, mayoritas oleh responden 

dengan domain kegiatan dahulu, saat ini juga kedepannya yang 

tinggi sebanyak  68 responden.  

Dominasi keempat adalah domain partisipasi sosial, 

mayoritas oleh responden dengan domain partisipasi sosial yang 

tinggi sebanyak 65 responden.  Selannjutnya domain  kelima 

adalah domain otonomi,  mayoritas oleh responden dengan domain 

otonomi yang tinggi sebanyak 65 responden, dan dominan keenam 

adalah domain kedekatan, mayoritas oleh responden dengan 

domain kedekatan yang tinggi sebanyak 69 responden. 

3. Analisis Bivariat 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Data Hubungan Peran Kader 

Posyandu dengan Kualitas Hidup Lansia 

  

 

 

 Kualitas Hidup Lansia R P n 

Tinggi Sedang Total  -0.114 0.026 77 

Peran 

Kader 

Posyandu 

Baik 61 9 70 

Cukup 7 0 7 

Total 68 9 77 
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Nilai p = 0,026 (p 0,05) ditetapkan menurut hasil uji Chi 

Square yang menunjukkan adanya korelasi yang subjektif antara 

kualitas hidup lansia dan fungsi kader posyandu, menurut  

penelitian. Kondisi kehidupan lansia yang rutin mengikuti 

posyandu meningkat berbanding lurus dengan tingkat aktivitas 

kader posyandu.  

C. Pembahasan 

1) Gambaran Peran Kader Posyandu di Desa Lempangang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa  

Berdasarkan analisis univariat menggunakana disribusi frekuensi 

didapatkan hasil bahwa rata-rata peran kader posyandu di Desa 

Lempangang berada pada kategori baik dengan persentasi 98,7%. 

Peran yang dilakukan adalah sebagai koordinator, penggerak 

masyarakat, pemberi promosi kesehatan, pemberi pertolongan dasar, 

dan pendokumentasian.  

Peran kader posyandu terdiri dari beberapa item antara lain 

koordinator, penggerak masyarakat, promosi kesehatan, pertolongan 

dasar dan dokumentasi. Dalam penelitia ini berarti sebagian besar dari 

lansia memiliki presepsi bahwa kader yang menjalankan tugasnya 

sudah cukup baik sebagai koordinator. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa peran kader dalam kegiatan posyandu lansia 

sudah dijalankan oleh para kader Posyandu lansia namun masih belum 

maksimal. Penelitian ini dapat dilihat dari motivasi  yang diberikan 

oleh kader berupa informasi tentang kegiatan posyandu, sarana dan 

prasarana yang telah di siapkan untuk digunakan demi menunjang 

kegiatan yang ada di posyandu lansia, mengatur lansia selama 

kegiatan posyandu berlangsung, dan melakukan pendaftaran kepada 

lansia. Di samping itu pemberian motivasi seperti pemberian insentif 

kepada kader posyandu mempunyai dampak yang positif guna 

memacu semangat dan gairah kerja para kader posyandu untuk 
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mendorong keinginan lansia agar datang ke Posyandu lansia  

(Febriyani, 2016). 

Peran Kader sebagai penggerak masyarakat pada penelitian ini 

cukup baik. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran kader 

dalam kegiatan posyandu lansia sudah dijalankan oleh para kader 

Posyandu lansia namun masih belum maksimal. Penelitian ini dapat 

dilihat dari lansia terhadap kader melakukan pendekataan terhadap 

toko masyarakat, aparat pemerintah dan kader menghadiri pertemuan 

rutin kelompok masyarakat. Pendekatan yang dimaksud yaitu kader 

menghampiri rumah kepala desa, ketua RT, atau kepala dusun  untuk 

melalui pertemuan rutin. Hasil penelitian tersebut relevan dengan 

penelitian Arifin, (2015) menyatakan peran dan tugas kader dalam 

menggerakkan masyarakat, membantu petugas kesehatan, mengelola 

pertemuan bulanan kader dan mengelola pelaporan bulanan posyandu 

yang sudah berjalan dengan baik, yaitu sudah dilakukan sesuai 

pedoman pelaksanaan posyandu lansia. Peran serta kader lansia dalam 

penggerak perilaku hidup sehat dan peningkatan kesehatan sudah 

dilakukan dengan adanya anjuran untuk mengikuti kegiatan posyandu 

lansia, dengan cara menjelaskan manfaat kesehatan dan bagaimana 

cara menjaganya. Kader juga melakukan kerjasama dengan tokoh 

agama dan tokoh masyarakat agar penyuluhan lebih mudah. Para 

kader pun menganjurkan untuk rutin ke posyandu lansia agar 

kesehatan dapat terjaga, dan tidak bergantung pada orang lain. 

Peran Kader sebagai promosi kesehatan pada penelitian ini bahwa 

sebagian besar dari lansia memiliki persepsi bahwa kader dalam 

menjalankan tugasnya sudah cukup baik dalam kegiatan posyandu 

lansia sudah dijalankan oleh para kader Posyandu lansia namun masih 

belum maksimal. Penelitian ini dapat dilihat dari kader mengadakan 

penyuluan kesehatan pada lansia untuk memberikan informasi-

informasi terkait kesehatan lansia. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Maryam et al (2010) dalam (Setyoadi et al., 2013) bahwa kader 
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memainkan peran penting sebagai paramtara untuk mendidik 

masyarakat sehingga kader ini memiliki efek positif dalam 

meningkatkan keterlibatan lansia dalam terlibat dalam program 

posyandu. 

Peran Kader sebagai pertolongan dasar pada penelitian ini kategori 

baik. Berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara perawat hal 

kader mampu melakukan tugas kader telah melakukaan kegiatan yaitu 

menyelengarakan posyandu lansia yang dilakukan dengan sistem 5 

meja, kader mampu melakukan tugas pada pengukuran status gizi, 

kader mampu melakukan tugas pada pemeriksaan tekanan darah. 

Adapun yang kurang dalam hal pemeriksaan laboratorium sederhana. 

Kondisi ini sesuai dengan teori WHO yang menjelaskan pembagian 

sistem lima meja sebagai cara yang tepat untuk pengelolahan 

posyandu lansi untuk memenuhi status kesehatan lansia (Setyoadi et 

al., 2013).  

Hasil wawancara kepada lansia di desa lempangang setiap ada 

kegiatan posyandu hal ini dapat mempengaruhi kondisi dan perilaku 

lansia yang positif dalam mengikuti program posyandu lansia tapi 

pelayanan masih ada kurang seperti pemeriksaan laboratorium 

sederhana dan ada beberapa fakta yang ditemukan saat penelitian 

banyak lansia yang mengeluh kesulitan berdiri terlalu lama, sering 

mengalami kram otot, sering merasa kecapaian dan kelelahan , tidak 

bisa mengangkat beban yang terlalu berat. Oleh karena itu, setiap 1 

bulan sekali diadakan senam lansia di posyandu lansia Desa 

Lempangang  yang dipimpin oleh Kader untuk membantu para lansia 

meningkatkan daya tahan masa otot dan kekuatan otot, meningkatkan 

kebugaran jasmani lansia, menyehatkan jantung, dan membuat 

kualitas tidur lebih baik. 

Peran Kader sebagai pendokumentasian pada penelitian ini 

kategori baik. Kami telah mendokumentasikan setiap tindakan 

posyandu, seperti menulis di buku catatan, sesuai temuan penyidik 
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kader. Peran kader mengikuti kegiatan posyandu lansia untuk lansia 

adalah menindaklanjuti (follow up) terkait dengan pelaksanaan 

posyandu lansia, antara lain memberikan penyuluhan kesehatan, 

menyarankan agar dilaksanakan posyandu lansia berikutnya, 

mengadakan kontak berkala di masyarakat (penghafalan), atau bisa 

juga sederhana seperti memberi lebih banyak makanan kepada orang 

tua. 

Peran Kader sebagai pendokumentasian pada penelitian ini 

kategori baik. Berdasarkan pengamatan peneliti kader telah 

melakukan pencatatan setiap kegiatan posyandu yaitu menuliskan 

dalam buku catatan. Tugas kader setelah kegiatan posyandu lansia 

terhadap lansia yaitu melakukan follow up (tindak lanjut) terkait 

pelaksanaan posyandu lansia, diantaranya menganjurkan untuk 

menjaga kesehatan, menganjurkan untuk datang kembali pada 

pelaksanaan posyandu lansia selanjutnya, datang pertemuan rutin di 

masyarakat (pengajian, dsb), atau bisa dengan minimal memberikan 

makanan tambahan untuk lansia. 

Hasil pengamatan peneliti, hal tersebut memang telah dilakukan 

oleh kader, dan menurut wawancara dengan responden di akhir 

kegiatan posyandu kader selalu pemberian gizi kepada lansia seperti 

bubur, susu, vitamin dan sekali kali buah-buahan yang diberikan 

sehimgga kegiatan posyandu menarik lansia kembali lagi nantinya.  

Berdasarkan asumsi peneliti, bahwa peran kader yang sudah berjalan 

dengan baik adalah sebagai koordinator, penggerak masyarakat, 

pemberi pertolongan dasar, dan pendokumentasian, sedangkan peran 

kader yang masih kurang adalah sebagai pemberi promosi kesehatan 

karena kader jarang berkunjung kerumah-rumah lansia. Dan 

selanjutnya pertolongan dasar yaitu adapun yang kurang dalam hal 

pemeriksaan laboratorium sederhana. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh  (Abdurrahman & Soesanto, 2019). Setiap 

Muslim harus menjalani hidup mereka sedemikian rupa sehingga 
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mereka dapat melayani orang lain. Islam juga menganjurkan 

pengikutnya untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan atau 

memberikan pelayanan terbaik, sehingga dalam arti tertentu, dia juga 

telah baik pada dirinya sendiri. Firman Allah Q.S. Al-Bayyinah/98:7 

sebagai berikut: 

          

ٍْشُ انْبشٌََِّتِ  ى ِكَ ٌمُْ خَ
ۤ
هحِٰجِ اَُنٰ عَمِهُُا انصّٰ ََ ا  ُْ ٌْهَ اٰمَىُ ۗۗ انَِّ انَّزِ  

Terjemahnya: 

“Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk” (KEMENAG, 

2022).  

Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan ketika dijelaskan 

tafsir ayat di atas, bahwa sesunggunya orang-orang membenarkan 

agama allah, mengikuti rasulnya juga mengamalkan syari’at nya 

mereka adalah sebaik baik makhluk (KEMENAG, 2022). 

Keterkaitan ayat dan tafsir tersebut dengan pembahasan 

dalam penelitian ini bahwa ajaran Islam menempatkan penekanan 

kuat pada bidang medis untuk membantu orang sakit dan 

meningkatkan kesehatan. Segala macam tindakan yang disusun 

oleh prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai Islam dalam gagasan 

perawatan, seperti konsep bantuan timbal balik, kejujuran, dan 

ketergantungan, termasuk dalam lingkup kader dalam pelayanan 

kesehatan Islam. 

2) Gambaran Kualitas Hidup Lansia  di Desa Lempangang Kec. 

Bajeng Kab. Gowa 

Sejauh mana manusia dapat melihat dan menghargai 

terjadinya semua kejadian penting yang terjadi agar hidupnya 

berhasil disebut sebagai standar hidup (Ilham & Zainuddin, 2020). 

Analisis univariat memanfaatkan distribusi frekuensi 

didapatkan output bahwa rata-rata kualitas hidup lansia di Desa 

Lempangang Kec. Bajeng Kab. Gowa berada pada kategori tinggi 
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dengan presentasi 88,3%. Pada penelitian ini digunakan 

pengklasifikasian kualitas hidup tinggi, sedang juga rendah. 

Kualitas hidup dinilai dari kemampuan sensorik, kematian, 

aktivitas dahulu, saat ini juga kedepannya, berpartisipasi sosial, 

otonomi juga kedekatan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian (Rahmadhani & 

Wulandari, 2019) yang menemukan bahwa 61% lansia di Dusun 

Bhuana Jaya Tenggarong memiliki kondisi kehidupan yang baik 

atau sangat baik. Demikian itu, orang lanjut usia di masyarakat 

memiliki standar hidup yang wajar, menurut temuan penelitian. 

Studi telah menunjukkan bahwa persentase besar lansia di kota 

mampu menyelesaikan tugas mereka sendiri, tanpa bantuan orang 

lain atau bantuan peralatan adaptif, dan jemaat di mana lansia 

hidup cukup baik karena lansia adalah mampu berkomunikasi dan 

berinteraksi sosial dengan masyarakat setempat dengan baik. 

Menurut kajian (E. K. R. Ningsih, 2022), lansia merasa bahwa 

hidupnya penting, rumahnya aman dan sehat, dapat melakukan 

hiburan atau minat lain, dan cukup baik untuk melakukan tugas 

dan pekerjaan sehari-hari. tugas lainnya. 

Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang bisa 

berpengaruh diberbagai aspek yakni demografi meluputi umur, 

gender, dan kemudian faktor pendidikan, pekerjaan status 

pernikahan, penghasilan, kesehatan fisik, ikatan sosial juga faktor 

selanjutnya  faktor layanan kesehatan (Khasanah, 2020).  

Faktor demokrafi  (usia dan jenis kelamin), di riset ini umur 

responden mayoritas kelompok usia 60-74 tahun dengan jumlah 63 

responden (81,8%), sedangkan untuk jenis kelamin responden 

mayoritas dengan perempuan. Salah satu aspek yang 

mempengaruhi gaya hidup Anda adalah usia, yang berarti seiring 

bertambahnya usia, Anda akan mengalami berbagai perubahan, 

termasuk penurunan situasi fisik, gejala emosional, dan kondisi 
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iklim. Dalam hal jenis kelamin, wanita memiliki umur rata-rata 

yang lebih tinggi daripada pria, menurut penelitian. Ini ada 

hubungannya dengan kondisi kehidupan warga lanjut usia. Selain 

itu, berkaitan dengan pengaruh hormonal pada wanita usia 

reproduksi, di mana estrogen memiliki fungsi defensif dan 

memberikan kontribusi untuk harapan hidup wanita lebih lama 

dibandingkan laki-laki. Pria, sebaliknya, memiliki aktivitas fisik 

yang jauh lebih besar, merokok, dan memiliki kebiasaan makan 

yang tidak seimbang. Sebaliknya, estrogen memainkan efek yang 

sangat kecil pada pria (Masliati, Maidar, & Agustina, 2022).   

Status pernikahan juga  memiliki pengaruh terhadap 

kualitas hidup lansia, sesuai dengan teori Naing (2010) dalam 

Astuti, (2019)  yang mengatakan dibandingkan dengan orang yang 

sudah menikah, mereka yang berpisah atau lajang memiliki 

harapan hidup yang lebih rendah. Lansia mengalami berbagai 

kesempatan dan transisi kehidupan yang dapat menyusahkan. 

Kejadian tersebut memicu respon stres pada tubuh lansia dan 

berpengaruh pada proses psikologis yang berhubungan dengan 

koping, seperti diam, menolak situasi saat ini, marah, dan 

pesimisme. Hal ini tersebut berpengaruh pada kualitas hidupnya 

(Astuti, 2019), berkaitan dengan penelitian ini, mayoritas oleh 

pasangan yang menikah sehingga dapat dikorelasikan dengan 

tingkat kualiats hidup lansia berada pada kategori tinggi.  

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lempangang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tidak didapatkan lansia yang 

memiliki kualitas hidup yang rendah, semuanya berada pada 

kategori tinggi dan sedang, hal ini di karenakan beberapa faktor 

yang berkaitan dengan domain kualitas hidup lansia di Desa 

Lempangang. 

Domain yang pertama  yaitu domain kemampuan sensorik, 

pada domain ini mayoritas lansia pada kategori rendah, sebagian 
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besar lansia yang berada di Desa Lempangang memiliki 

kemampuan yang rendah sebanyak 68 lansia dari total 77 lansia 

yang menjadi responden. Hal ini didapatkan bahwa lansia yang 

memiliki gangguan pada kemampuan sensorik terutama 

penglihatan dan pendengaran cenderung beresiko mempunyai 

kualitas hidup kurang bagus. Di antara masalah kesehatan paling 

umum yang mempengaruhi lansia adalah perubahan pada 5 indera, 

termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran, yang dapat 

mengakibatkan keterasingan sosial, keputusasaan, dan penarikan 

diri dari rutinitas sehari-hari. Usia menjadi penyebab rendahnya 

skor kemampuan sensorik. Kapasitas sensorik adalah salah satu 

perubahan fisik, mental, agama, dan psikososial yang dialami 

tubuh kita seiring bertambahnya usia. Modifikasi ini disebabkan 

oleh penuaan normal. Beberapa individu dengan  masalah 

pendengaran atau penglihatan mungkin memiliki batasan pada 

mereka, yang menurunkan standar hidup mereka (Istiqomah & 

Imanto, 2019).  

Domain Selanjutnya adalah domain kematian, di riset ini 

kebanyakan responden mempunyai domain kematian kategori 

rendah sebanyak 76 lansia. Di riset ini, kebanyakan lansia sering 

memikirkan tentang kematian namun tidak merasa takut akan mati, 

sebab semua memiliki anggapan bahwasanya mati adalah sesuatu 

akan mereka temui dan tidak dapat dihindarkan, yang perlu mereka 

lakukan hanyalah harus mempunyai bekal dan memperkuat iman 

sebelum menghadapi kematian dan kematian tidak perlu ditakuti 

karena semua mahluk hidup seharusnya merasakan mati, hingga 

kita harus siap kapanpn dengan memperbanyak ibadah. Lansia 

dengan persepsi positif terhadap kematian akan mempersiapkan 

dirinya sehingga kecemasannya dirasakan dapat berkurang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan, Zulfitri, & Jumaini, (2022) 

dimana pada penelitian tersebut bahwasanya pendapat lansia soal 
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mati adalah aspek yang dapat menurunkan level kualitas hidup 

lansia mengahadapi kematian, sebagian besar lansia memiliki 

presepsi tingkat kematian positif. 

Domain ketiga adalah aktivitas dahulu, saat ini juga 

kedepannya. Pada domain ini, mayoritas lansia berada pada 

kategori tinggi yaitu sebanyak 68 lansia. Pada domain ini tidak 

didapatkan lansia dengan kategori rendah. Domain ini 

berhubungan dengan bagaimana waktu masa muda lansia pada 

harapannya, dan apakah harapan tersebut sudah terwujud atau 

belum, dan ketika harapan lansia tersebut tidak tercapai maka dapat 

membuat lansia merasa tidak puas dengan kehidupannya 

(Mardiana, 2019).  

Kemudian domain partisipasi sosial, berada pada kategori 

tinggi yaitu 65 lansia, kehidupan sosial memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam peningkatan kualitas hidup lansia. Di Desa 

Lempangang, berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara 

secara langsung kepada responden, lansia di desa tersebut memiliki 

kehidupan bermasyarakat cukup bagus, demikian itu bukti interaksi 

antar sesama lansia di desa sangat baik, lansia mengatakan bahwa 

ketika mereka berkumpul bersama di kegiatan posyandu atau 

kegiatan lainnya bisa dikumpulkan dengan seumurannya bisa 

memberikan semangat diantaranya juga menceritakan 

permasalahannya sebab menceritakannya memberikan perasaan 

yang bahagia di dalam diri mereka dan saling berbagi  cerita, 

mereka menjadi tidak kesepian karena dapat bercengkrama dengan 

teman sebaya, selain itu lansia masih tinggal bersama keluarga 

mereka masing-masing yang artinya setiap lansia masih memiliki 

kesempatan untuk dicintai dan mencintai dalam hidup mereka. 

Lansia biasanya kurang berinteraksi seiring bertambahnya 

usia, yang membuat mereka sulit bersosialisasi. Ini juga akibat dari 

masalah usia. Jika lansia memiliki keterlibatan sosial yang tinggi, 
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mereka dapat bertukar cerita, hobi, dan minat satu sama lain dan 

berpartisipasi dalam acara sebagai kelompok, yang akan membuat 

mereka merasa menjadi anggota komunitas. Lansia yang benar-

benar dapat berkumpul bersama seusianya juga dapat mendukung 

orang lain dan mendiskusikan kesulitan mereka karena hal itu akan 

berdampak pada sosio-psikologi mereka, seperti mengurangi beban 

pikiran mereka dan mencegah mereka merasa kesepian (Andesty & 

Syahrul, 2018). 

Domain otonomi didominasi oleh lansia dengan tingkat 

otonomi tinggi yaitu sebanyak 65 responden, akibatnya, mayoritas 

lansia bebas memilih jalan mereka sendiri dan menentukan pilihan 

terkait masa depan mereka. Orang tua yang diizinkan membuat 

keputusan sendiri dan memiliki harga diri yang tinggi akan 

melakukannya (Mardiana, 2019).  

Domain yang terakhir adalah domain kedekatan, pada 

penelitian ini didominasi oleh lansia dengan kategori kedekatan 

tinggi yaitu sebanyak 69 responden. Hal ini dikenakan para lansi 

masih memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada keluarganya 

begitu  juga sebaliknya. Sehingga lansia memiliki kedekatan yang 

baik. Meskipun demikian, ada beberapa lansia yang kedekatannya 

sedang karena ada salah satu faktor yaknik faktor emosional lansia 

yang kurang mendapatkan perhatian kasih sayang dari keluarganya 

karena faktor pekerjaan, serta kehilangan orang yang dicintainya.  

Asumsi dari peneliti yaitu lansia dengan kualitas hidup di 

Desa Lempangang pada kategori tinggi terdapat pada hubungan 

antara Aktivitas dahulu, saat ini, kedepannya ikut serta warga, 

otonomi dan kedekatan yang baik. Kualiats hidup pada kategori 

rendah terdapat pada domain kematian, dan penurunan kemampuan 

sensorik dapat menurunkan kualitas hidup lansia. 

Islam muncul sebagai agama terakhir yang berjanji untuk 

membawa para pengikutnya pada kesenangan hidup yang 
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mendasar, sehingga secara alami sangat memperhatikan 

kesuksesan orang-orang di kehidupan ini dan di kehidupan 

selanjutnya. Dengan kata lain, Islam (dengan segala aturannya) 

benar-benar mengantisipasi bahwa manusia akan berdampak pada 

kesejahteraan fisik dan mental. 

Firman Allah SWT di Q.S. Hud/11;108 sebagai berikut : 

  

ثُ  ُٰ مٰ ٍٍْاَ مَا دَامَجِ انسَّ ٌْهَ فِ ا ففَىِ انْجَىَّتِ خٰهذِِ َْ ٌْهَ سُعِذُ ا انَّزِ امََّ ََ

الِْسَْضُ الَِِّ مَا شَاۤءَ سَبُّ رٍ ََ َْ ٍْشَ مَجْزُ كَۗ عَطَاۤءً غَ  

Terjemahnya:  

“Adapaun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya 

di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan 

bumi, kecuali jika tuhanmu menghendaki (yang lain) sebagai 

karunia tiada putus-putusnya” (KEMENAG, 2022).  

Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia 

disebutkan ketika dijelaskan tafsir ayat di atas, bahwa ketika 

mereka yang puas, mereka akan datang ke surga yang penuh 

dengan kegembiraan dan keagungan Allah. Sampai Tuhanmu 

menghendaki orang-orang diampuni dosa-dosanya dan setelah itu 

dimuliakan bergabung dengan surga atas perbuatan baik yang telah 

mereka lakukan, mereka akan tinggal di dalamnya untuk jangka 

waktu yang sangat lama karena ada surga dan bumi di dunia ini. 

Karunia rahmat Allah kepada langit tak pernah habis dan abadi 

selamanya. Tidakkah kalian, wahai orang-orang yang mendengar 

panggilan ini, memiliki keraguan tentang apa yang mereka sembah, 

artinya setan, karena pujiannya tidak dapat memberikan 

keuntungan dan menolak kerusakan karena keadaan mengerikan 

dari Putusan Terakhir. Mereka berisiko masuk neraka jika terus 

menyembah berhala atau benda lain yang mirip dengan apa yang 

dilakukan pendahulu mereka. Hukuman atas kesalahan yang 
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mereka lakukan di dunia pasti akan kami sempurnakan tanpa 

dikurangi sedikit pun (KEMENAG, 2022). 

Keterkaitan ayat dan penafsiran tersebut dengan 

pembahasan dalam penelitian ini bahwa konsep tentang kualitas 

hidup  adalah kepuasan seseorang dengan kehidupannya. 

Sehinggga seiring dengan berjalanannya waktu dalam kehidupan 

mausia merasakan kualitas hidupnya.  Oleh karena itu, islam 

mengembangkan gagasan dan praktik kebahagiaan abadi, yang 

mencakup kepuasan dalam kehidupan ini dan selanjutnya. 

Meskipun jika mereka memiliki kekayaan yang terbatas, mereka 

yang percaya kepada Tuhan dan melakukan perbuatan baik akan 

diberikan kehidupan yang sejahtera yang mencakup kegembiraan, 

kedamaian, dan kepuasan. 

3) Hubungan Peran kader Posyandu dengan Kualitas Hidup 

Lansia  di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa 

Merujuk hasil penganalisis bivariate dengan pengujian uji 

Chi Square ditemukan angka p= 0,026 (p>0,05). Di peroleh hasil 

sig terdapat hubungan diantara peran kader posyandu dengan 

kualitas hidup lansia. Dari data tersebut disimpulkan bahwasanya 

ada hubungan yang kuat diantara  keeratan hubungan antara peran 

kader posyandu dengan kualitas hidup lansia di Desa Lempangang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Hal ini peran kader 

posyandu mempunyai nilai keeratan yang bagus ketika 

melaksanakan fungsinya untuk melakukan posyandu lansia. 

Kondisi kehidupan lansia yang rutin mengikuti posyandu 

meningkat berbanding lurus dengan tingkat aktivitas kader 

posyandu. 

Semakin aktif kader posyandu hingga makin bagus kualitas 

hidup lansia mengikuti posyandu. Begitu pula hasil riset yang 

dikerjakan Susilawati, (2021) menggambarkan bahwasanya lansia 
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dengan peran kader tinggi kebanyakan mempunyai kualitas hidup 

secara keseluruhan bagus. 

Dengan mengajarkan lansia untuk melakukan pemeriksaan 

rutin di posyandu, kader posyandu senantiasa memberikan 

pendampingan, inspirasi, dan pemantauan rutinitas sehari-hari dan 

kesehatan secara keseluruhan (Oktavianti, 2016). Menurut 

penelitian (Rahingtyastuti, 2016) keterlibatan aktif dalam kegiatan 

posyandu memiliki efek menguntungkan pada taraf hidup lansia. 

Psikoterapi, dukungan sosial dari keluarga dan teman, latihan fisik, 

dan spiritualitas semuanya dapat berpengaruh pada gaya hidup 

seseorang. Lansia dapat terkena dampak dalam penggunaan 

fasilitas kesehatan seperti posyandu karena banyaknya masalah 

yang mengganggu kepuasan hidup mereka. Keahlian lansia yang 

rendah dalam menggunakan posyandu, jarak tempuh dari tempat 

tinggal ke posyandu yang sulit dijangkau, tidak adanya dukungan 

keluarga, persepsi yang buruk terhadap petugas posyandu, dan 

upaya untuk mendukung bangunan dan fasilitas untuk aplikasi 

posyandu adalah beberapa hambatan yang dihadapi lansia ketika 

mengikuti kegiatan posyandu. 

Rasa kesehatan fisik dan mental seseorang, tingkat 

otonomi, hubungan sosial, keyakinan agama, dan hubungan khusus 

dengan orang lain adalah semua faktor yang berkontribusi terhadap 

kepuasan hidup mereka seiring bertambahnya usia. Pengoperasian 

posyandu lansia yang komprehensif merupakan salah satu inisiatif 

mendasar untuk meningkatkan taraf hidup lansia (Anditha & Dkk, 

2021). Keberadaan posyandu memberikan dampak yang sangat 

baik bagi lansia, menurut penelitian (Malairu & Pitoyo, 2020) dan 

aktivitas budaya di sana sangat membantu lansia. Fakta bahwa 

lansia masih aktif berpartisipasi dalam kegiatan posyandu dan 

menunjukkan kemandirian yang tinggi mendukung hal ini. Untuk 

mempertahankan kepuasan hidup lansia seefektif dan seideal 
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mungkin, senam posyandu lansia yang berfungsi dengan baik akan 

memudahkan lansia memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Jika 

Posyandu Lansia dapat mengurus dirinya sendiri, khususnya dalam 

senam atau ADL secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa 

mempekerjakan Posyandu Senior efektif atau bermanfaat. 

Posyandu Lansia Beruntung berfungsi sebagai kolaborator 

dengan administrasi, lembaga khusus untuk lansia, sarana relaksasi 

dan hiburan, dan sistem pendukung untuk memenuhi kebutuhan 

lansia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

Posyandu Lansia Sejahtera dilaksanakan karena dua alasan: minat 

Posyandu Lansia yang tinggi; aksesibilitas sederhana (kisaran, 

biaya); infrastruktur yang sesuai; persyaratan kader yang tinggi 

(berpengalaman, pelatihan); berbagai fasilitas; dan kerjasama dari 

banyak elemen (keluarga, instansi terkait, masyarakat). Keadaan 

fisik lansia, kurangnya pemahaman tentang membangun rutinitas 

yang sehat, dan hobi yang terhenti adalah beberapa alasan yang 

dapat menghambat pelaksanaan Posyandu Lansia Sejahtera 

(Karohmah & Ilyas, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh (Setyoadi et al., 2013) terdapat korelasi yang kuat antara 

posisi kader dengan tingginya taraf hidup lansia. Hal ini karena 

kader memainkan peran penting dalam membimbing dan 

mengawasi tugas sehari-hari, mendidik anak-anak hingga lansia 

tentang sidak di Posyandu dan Puskesmas, dan umumnya 

memberikan umpan balik yang penuh kasih kepada mereka yang 

membutuhkan. 

D. Keterbatasan  

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu  

Lansia tampak kesulitan memahami pertanyaan yang ditanyakan 

oleh peneliti, sehingga pertanyaan perlu diulang berkali-kali karena 

beberapa faktor, antara lain penurunan fungsi persepsi yang dialami oleh 

lansia, seperti gangguan pendengaran, penglihatan, dan ingatan. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul hubungan antara peran 

kader posyandu dengan kualitas hidup lansia di Desa Lempangang 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Gambaran peran kader posyandu di Desa Lempangang Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa secara umum berada pada kategeori  baik  

2. Gambaran kualitas hidup lansia di Desa Lempangang Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa secara umum berada pada kategeori  tinggi  

3. Ada hubungan antara peran kader posyandu dengan kualitas hidup 

lansia di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa  

 

B. Saran   

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Bagi Puskesmas Bajeng  

Agar kiranya puskesmas dapat meningkatkan posyandu melakukan 

program-program secara berkelanjutan, demi memperhatikan kualitas 

hidup  

2. Bagi  Institusi Akademik  

Diharapkan agar lebih memimgkatkan pembelajaran mengenai  

kualitas hidup lansia 

3. Bagi Kader  

Diharapkan kader dapat meningkatkan motivasi kepada lansia.untuk 

mendorong keinginan lansia agar datang ke posyandu. 

4. Bagi Lansia 

Diharapkan lansia tetap mau melakukan kunjungan ke posyandu agar 

kualitas hidupnya tetap baik dan dipertahankan 
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5. Bagi Penelitian Selanjutnya   

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan lagi misalnya dengan meneliti 

perbedaan kualitas hidup lansia yang aktif mengikuti posyandu lansia 

dengan yang tidak aktif mengikuti posyandu lansia. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERNYATAAN PENELITIAN  

Assalamu’alaikum  Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan ddibawah ini adalah mahasiswi Program Studi Ilmu 

Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

 Nama  : Nurhalizah 

 NIM    : 70300118033 

Akan mengadakan penelitian tentang “Hubungan Peran Kader Posyandu 

dengan Kualitas Hidup Lansia di di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng 

Kabupaten  Gowa”. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden 

dalam penelitian ini. Saya selaku peneliti akan berusaha semaksimal mungkin 

agar seluruh responden diperlakukan adil,  kerahasiaan informasi akan dijaga dan 

hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Saya juga berusaha agar penelitian 

ini tidak merugikan bagi responden baik secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi. 

Responden juga hanya akan diminta untuk memberikan inisial pada kuesioner. 

Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai 

responden saya ucapkan banyak terima kasih. 

Gowa,                  2022 

              Penelliti   

 

              Nurhalizah 
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Lampiran 2  

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Inisial/Nama Responden  : 

Usia                         :  

Alamat                     : 

Menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dalam keadaan 

sadar, jujur, dan tidak ada paksaan dalam penelitian dari : 

Nama                        : Nurhalizah 

NIM                          : 70300118033 

Program Studi           :  S1-Keperawatan 

Judul                   : Hubungan Peran Kader Posyandu dengan Kualitas 

Hidup Lansia di Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

 Prosedur penelitian ini tidak menimbulkan risiko apapun pada subjek 

penelitian. Kerahasiaan akaan dijamin sepenuhnya oleh peneliti. Saya telah 

menerima penjelasan terkait hal tersebut di atas dan saya diberi kesempatan untuk 

bertanya terkait hal-hal yang belum dimengerti dan telah mendapatkan jawaban 

yang jelas dan tepat. 

 Dengan ini saya menyatakan secara sukarela untuk ikut sebagai subjek 

penelitian ini.    

Gowa,                  2022 

Responden 

 

              (………………………) 

 

 

 

 

 

 

Kode Responden : 
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Lampiran 3 

 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PERAN KADER POSYANDU DENGAN KUALITAS HIDUP 

LANSIA DI DESA LEMPANGANG KACAMATAN BAJENG 

KABUPAATEN GOWA 

Isilah tanda  () pada kotak yang telah disediakan ! 

Tanggal:  

Karakteristik Lansia: 

a. Nama Responden    : 

b. Umur      : 

c. Jenis Kelamin                        : 1)   Laki-laki 

      2)   Perempuan 

d. Riwayat Pekerjaan Lansia     : 1)   Tidak bekerja 

      2)   Petani 

        3)   Wiraswasta 

       4)   Lain-Lain (            ) 

e. Pendidikan       : 1) SD 

          2) SMP    

        3) SMA 

         4) Lain-lain (…..)  

f. Riwayat Status Pernikahan  : 1) Menikah 

                           2) Tidak menikah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Responden : 
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2. Kuesioner Peran Kader Posyandu 

No Pertanyaan Tidak 

Pernah 

(1) 

Kadang 

Kadang 

(2) 

Serimg 

(3) 

Selalu 

(4) 

 

Koordinator  

1. Kader memberi informasi tentang kegiatan Posyandu 

kepada saya.  

     

2. Sarana dan prasarana yang diperlukan (timbangan, 

tensimeter, stetoskop, KMS, alat peraga, obat-obatan yang 

dibutuhkan, bahan/materi penyuluhan) telah siap sebelum 

kegiatan Posyandu dilaksanakan. 

    

3. Kader mengatur saya selama kegiatan Posyandu 

berlangsung (dimana tempat menunggu, alur pemeriksaan, 

dsb) 

    

4. Kader melakukan pendaftaran terhadap saya.     

Pengerak masyarakat  

 

5. Kader melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh 

masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok 

masyarakat atau organisasi keagamaan (pengajian, dsb). 

     

Promosi Kesehatan  

6. Kader memberi tahu tempat pelaksanaan posyandu lansia 

kepada saya..  

    

7. Kader mengajak saya untuk datang ke Posyandu lansia.      

8. Kader memberi tahu jadwal pelaksanaan posyandu kepada 

saya.  

    

9. Kader memberi informasi tentang manfaat dari Posyandu 

kepada saya. 

    

10. Kader melakukan penyuluhan baik itu tentang kesehatan 

/gizi /sosial /ekonomi/ agama kepada saya . 

    

11. Kader menjemput ke rumah saya jika tidak datang ke 

Posyandu 

     

Pertolongan Dasar  

12. Kader melakukan penimbangan berat badan saya.      

13. Kader melakukan pengukuran tinggi badan saya.     

14. Kader melakukan pengukuran tekanan darah saya.       

15. Kader mencatat hasil penimbangan berat badan dan 

pengukuran tinggi badan saya ke dalam KMS (Kartu 

Menuju Sehat) atau buku catatan lainnya.  

    

16. Kader menganjurkan saya untuk menjaga kesehatan.     

17. Kader melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana 

seperti kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol kepada 

saya. 

    

18. Kader melakukan kegiatan aktivitas fisik/senam bersama 

saya. 

    

Pendokumentasian  
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19. Di akhir kunjungan, kader menganjurkan saya dan lansia 

lainnya untuk datang lagi ke Posyandu bulan depan. 

    

20. Kader menanyakan kondisi dan keluhan kesehatan yang 

dirasakan oleh saya. 

    

 

3. Kuesioner Kualitas Hidup Lansia 

No Pertanyaan Sangat 

Tidak 

Puas 

(1) 

Tidak  

Puas 

(2) 

Antara 

Puas atau 

Tidak Puas 

(3) 

Puas 

(4) 

Sangat 

Puas 

(5) 

Kemampuan Sensorik 

1.  Bagaimana perasaan anda ketika tidak mampu 

menggunakan (panca indera 

mata/telinga/hidung/lidah/kulit sehingga 

mempengaruhi kehidupan anda sehari-hari) ? 

     

2. Bagaimana perasaan anda ketika fungsionalitas 

sensorik mata/talinga/hidung/lidah/kulit 

mempengaruhi kehidupan anda sehari-hari ? 

     

3. Bagaimana perasaan anda ketika anda 

kehilangan kemampuan sensorik mata /telinga/ 

hidung/lidah/kulit dan hal itu mempengaruhi 

partisipasi anda di berbagai aktivitas ? 

     

4. Bagaimana perasaan anda ketika anda 

mengalami masalah dengan fungsionalitas 

sensorik mata /telinga/ hidung/ lidah/kulit dan 

hal itu mempengaruhi kemampuan anda untuk 

beraktifitas ? 

     

Kematian 

5. Apakah anda memikirkan situasi ketika 

menjelang ajal ?  

     

6. Apakah anda khawatir tidak mampu mencegah 

kematian ?  

     

7. Apakah anda takut meninggal ?      

8. Apakah anda takut akan rasa sakit ketika 

menjelang ajal ? 

     

Aktivitas di Masa Lalu, Masa Sekarang, dan Masa Depan 

9. Apakah anda merasa bahagia dengan hal-hal 

yang anda harapkan (untuk terjadi) di masa 

depan ? 

     

10. Apakah anda puas dengan berbagai kesempatan 

yang anda miliki untuk meraih prestasi ? 

     

11. Bagaimana perasaan anda ketika anda menerima 

penghargaan dan pengakuan yang  layak anda 

terima dalam kehidupan anda ? 

     

12. Apakah anda puas dengan apa yang telah anda 

capai dalam kehidupan anda ? 

 

     

Partisipasi Sosial 

13. Apakah anda puas dengan cara anda 

memanfaatkan waktu anda ? 

     

14. Apakah anda puas dengan tingkat aktivitas anda 

? 

     

15. Bagaimana perasaan anda ketika nada memiliki      
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kegiatan yang cukup dalam kehidupan sehari-

hari ? 

16. Apakah anda merasa puas dengan kesempatan 

yang anda miliki untuk berpartisipasi dalam 

masyarakat ? 

     

Otonomi 

 

17. Apakah anda merasakan adanya kebebasan 

dalam membuat keputusan ? 

     

18.  Bagaimana perasaan anda mengenai 

kemampuan untuk mengendalikan masa depan 

anda ? 

     

19. Bagaiana perasaan anda ketika anda mampu 

melakukan hal-hal yang anda suka ? 

     

20. Orang-orang disekitar anda menghargai dan 

menghormati kebebasan anda ? 

     

Kedekataan 

 

21. Bagaimana perasaan anda mengenai 

kebersamaan dalam hidup ? 

     

22. Bagaimana perasaan anda tentang rasa cinta 

daalam kehidupan anda ? 

     

23. Bagaimana perasaan anda jika anda memiliki 

kesempatan untuk mencintai ? 

     

24 Bagimana perasan anda jika anda memiliki 

kesempatan untuk dicintai ? 

     

Keterangan :  

Panca indera dan fungsionalitas sensorik yaitu: 

1. Mata : Penglihtan jelas, tidak kabur/buram, tidak bisa menglihat. 

2. Telingah : Pendengaran jelas, tidak sama-samar, tidak berdenging, tidak 

tuli. 

3. Hidung : Bisa mencium bau yang sesuai. 

4. Lidah : Bisa membedakan rasa asin, manis, pahit, dan asam. 

5. Kulit : Bisa merasakan sentuhan dan rasa sakit (seperti ditusuk jarrum, 

dicubit, terbentur, dan lain sebagainya). 
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Lampiran 4 

Hasil Penelitian 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Umur 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lanjut Usia (Elderly) 

(60-74 tahun) 

63 81.8 81.8 81.8 

Lanjut Usia Tua (Old) 

(75-90 tahun) 

14 18.2 18.2 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 22 28.6 28.6 28.6 

Perempuan 55 71.4 71.4 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Bekerja 63 81.8 81.8 81.8 

Petani 14 18.2 18.2 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

Pendidikan 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 41 53.2 53.2 53.2 

SMP 4 5.2 5.2 58.4 

SMA 3 3.9 3.9 62.3 

Lain-Lain 29 37.7 37.7 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

Status Pernikahan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menikah 76 98.7 98.7 98.7 

Tidak Menikah 1 1.3 1.3 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

ANALISIS UNIVARIAT 

 

1. Peran Kader Posyandu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 70 90.9 90.9 90.9 

Cukup 7 9.1 9.1 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

    

 



87 
 

 
 

 

Koordinator 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 77 100.0 100.0 100.0 

Penggerak Masyarakat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cukup 77 100.0 100.0 100.0 

Promosi kesehatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 21 27.3 27.3 27.3 

Cukup 56 72.7 72.7 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

Pertolongan Dasar 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 68 88.3 88.3 88.3 

Cukup 9 11.7 11.7 100.0 

Total 77 100.0 100.0  
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Pertolongan Dasar 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 68 88.3 88.3 88.3 

Cukup 9 11.7 11.7 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

Pendokumentasian 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 75 97.4 97.4 97.4 

Cukup 2 2.6 2.6 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

2. Kualitas Hidup Lansia 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 68 88.3 88.3 88.3 

Sedang 9 11.7 11.7 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

Kemampuan Sensorik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sedang 9 11.7 11.7 11.7 

Rendah 68 88.3 88.3 100.0 

Total 77 100.0 100.0  
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Kematian 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sedang 1 1.3 1.3 1.3 

Rendah 76 98.7 98.7 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

 

Aktivitas masa lalu, masa sekarang, masa depan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 68 88.3 88.3 88.3 

Sedang 9 11.7 11.7 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

Partisipasi Sosial 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 65 84.4 84.4 84.4 

Sedang 12 15.6 15.6 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

 

Otonomi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 65 84.4 84.4 84.4 

Sedang 12 15.6 15.6 100.0 

Total 77 100.0 100.0  
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Kedekatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 69 89.6 89.6 89.6 

Sedang 8 10.4 10.4 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

 UJI NORMALITAS DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS BIVARIAT 

 

Peran Kader Posyandu * Kualitas Hidup Lansia 

Crosstabulation 

Count   

 

Kualitas Hidup Lansia 

Total Tinggi Sedang 

 

Peran Kader Posyandu 

Baik 61 9 70 

Cukup 7 0 7 

Total 68 9 77 

 

Tests of Normality 

 

Peran Kader 

Posyandu 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statist

ic df Sig. 

Statist

ic Df Sig. 

Kualitas 

Hidup Lansia 

Baik .520 70 .000 .394 70 .000 

Cukup . 7 . . 7 . 

a. Lilliefors Significance Correction 



91 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Validitas dan  Reliabilitas 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pertanyaan 1 64.63 30.378 .613 . .855 

Pertanyaan 2 64.73 30.547 .470 . .858 

Pertanyaan 3 64.73 29.857 .615 . .854 

Pertanyaan 4 64.70 30.907 .417 . .860 

Pertanyaan 5 65.33 29.126 .589 . .853 

Pertanyaan 6 64.60 32.248 .183 . .866 

Pertanyaan 7 64.80 30.303 .483 . .858 

Pertanyaan 8 64.97 29.344 .632 . .852 

Pertanyaan 9 65.40 28.731 .642 . .851 

 

Directional Measures 

 Value 

Asympt

otic 

Standard 

Error
a
 

Approxi

mate T
b
 

Approxi

mate 

Significa

nce 

Ordinal by 

Ordinal 

Somer

s' d 

Symmetric -.114 .029 -2.225 .026 

Peran Kader 

Posyandu 

Dependent 

-.103 .037 -2.225 .026 

Kualitas Hidup 

Lansia 

Dependent 

-.129 .040 -2.225 .026 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 
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Pertanyaan 10 65.23 30.599 .302 . .865 

Pertanyaan 11 66.23 30.116 .279 . .869 

Pertanyaan 12 64.73 31.306 .191 . .870 

Pertanyaan 13 64.83 29.937 .542 . .856 

Pertanyaan 14 64.57 31.082 .561 . .858 

Pertanyaan 15 64.70 29.045 .831 . .847 

Pertanyaan 16 64.87 30.809 .367 . .862 

Pertanyaan 17 66.77 30.116 .268 . .871 

Pertanyaan 18 65.23 30.116 .337 . .865 

Pertanyaan 19 64.93 28.133 .683 . .849 

Pertanyaan 20 64.87 28.740 .767 . .848 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.865 .884 20 
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Lampiran 5 

PERSURATAN PENELITIAN  

Surat Permohonan Izin Penelitian 
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Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 
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Surat Etik Penelitian  

\\\ 

 

 

 

 

 

\ 
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Surat Keterangan Telah Melakukan Pengambilan Data Awal 
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Lampiran Dokumentasi Penelitian 
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