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ABSTRAK

Nama  : Elma Nugra Amalia Ako 

NIM : 70200119029 

Judul  : Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan 

Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, 

Kabupaten Luwu Utara 

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indeks yang menunjukkan status 

kesehatan keluarga melalui 12 indikator. Salah satu kabupaten yang memiliki nilai 

IKS terendah di Sulawesi Selatan per Desember tahun 2017 adalah Luwu Utara 

sebesar 0,153. Hal ini menunjukkan bahwa nilai IKS di Luwu Utara masih rendah. 

Tujuan penelitian adalah  untuk mengetahui capaian Indeks Keluarga Sehat 

pada masyarakat yang melakukan metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan 

Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kuantitatif . Populasinya adalah masyarakat yang beragama Hindu 

dengan jumlah sampel 180 rumah tangga dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan total sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang termasuk dalam 

kategori sehat sebanyak 1 rumah tangga (0,6%), pra-sehat  sebanyak 33 rumah 

tangga (18,3%), dan tidak sehat  sebanyak 146 rumah tangga (81,2%). Oleh karena 

itu, peneliti menyarankan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan 

sosialisasi terkait kesehatan khususnya JKN dan melakukan penyuluhan  terkait 

manfaat menggunakan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS), serta advokasi 

kepada pemerintah setempat terkait kepemilikan jamban sehat agar IKS di Desa 

Rawamangun dapat meningkat. 

Kata kunci : Indeks Keluarga Sehat (IKS), Pra-Sehat, Sehat, Tidak Sehat
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah komponen fundamental dari kesejahteraan yang harus 

diwujudkan. Kesehatan dapat diartikan sebagai hak asasi manusia dan investasi 

untuk keberhasilan pembangunan bangsa. World Health Organization (WHO) 

mendefinisikan kesehatan sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang 

lengkap tanpa penyakit atau cacat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah ketika  seseorang sehat secara 

jasmani, rohani, dan sosial sehingga mampu hidup produktif baik dari segi sosial 

maupun ekonomi (Sulistiarini, 2018). 

Dalam mewujudkan satu bangsa yang sehat dan sejahtera, pemerintah 

menyadari bahwa pergerakan pembangunan harus dimulai dari unit terkecil dalam 

masyarakat yakni keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam 

memelihara kesehatan bagi anggota keluarganya. Peran anggota keluarga akan 

dipengaruhi oleh setiap masalah kesehatan yang terjadi di lingkup keluarga. 

Sehingga keluarga memiliki ketertarikan hubungan dan komunikasi saling 

mendukung dalam pelaksanaan asuhan keperawatan pada keluarganya (Nuryanto, 

2020).  

Pembangunan keluarga merupakan inisiatif pemerintah untuk mewujudkan 

keluarga berkualitas yang bertempat tinggal di lingkungan yang sehat. Hal itu 

telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang 

pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga dan undang-undang 

nomor 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, 

undang-undang Republik Indonesia nomor 52 tahun 2009 memandang keluarga 

sebagai unit terkecil di dalam masyarakat, maka kementerian kesehatan 
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merancang satu program guna untuk menilai kondisi kesehatan keluarga yang 

dikenal dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). 

Melalui metode program keluarga, masyarakat tidak akan diperlakukan secara 

personal melainkan bergabung dalam suatu komunitas (keluarga) yang dapat 

berdampak satu sama lain. Untuk menilai atau mengukur tingkat kemajuan 

keluarga sehat di setiap daerah, pemerintah menetapkan program Indikator 

Keluarga Sehat (IKS) (Deborah Siregar, Evanny Indah Manurung, Riama Marlyn 

Sihombing, 2020). Ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat, 

memiliki pola hidup bersih, sehat, memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, 

dan berada pada kondisi yang paling sehat, inilah yang dimaksud dengan 

Indonesia Sehat yang merupakan tujuan dari pembangunan kesehatan. 

(Ambarwati, dan  Prihastuti, 2019). 

Menurut Dinkes Sumatera Selatan  (2019), indikator keluarga sehat meliputi 

mengikuti program Keluarga Berencana (KB), melahirkan di fasilitas kesehatan, 

anak diimunisasi lengkap, rutin memantau tumbuh kembang anak, memberi ASI 

eksklusif, penderita tuberculosis mendapat pengobatan yang tepat, penderita 

hipertensi rutin cek kesehatan, tidak menelantarkan keluarga yang memiliki 

gangguan jiwa, tidak ada anggota keluarga yang merokok, mendapat Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses air bersih, serta memiliki 

sanitasi layak pakai. Hasil perhitungan dari indikator tersebut kemudian 

dibedakan menjadi tiga kategori yaitu keluarga dikatakan sehat dengan IKS > 

0,800, keluarga pra sehat IKS =0,500 - 0,800, sedangkan keluarga tidak Sehat 

dengan IKS < 0,500 (Kemenkes, 2019b).  

Penelitian yang dilakukan oleh Teli dan Salsa (2021), menunjukkan bahwa 

56,49% (0,56) keluarga dikategorikan sebagai keluarga sehat, 28,05% (0,28) 

keluarga pra sehat dan keluarga tidak sehat sebesar 15,44% (0,15). Cakupan 
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indikator sehat terendah adalah penderita hipertensi yang berobat teratur 

(19,84%), diikuti penderita gangguan jiwa berat yang mendapat akses berobat 

(20%), dan hanya 30,58% pasangan usia subur yang mengikuti KB.  

Secara nasional IKS Indonesia adalah 0,173 yang berarti hanya 17,3% 

keluarga yang tergolong sehat. Terdapat lima daerah yang memiliki nilai IKS 

tertinggi yaitu Hindu (0342 atau 34,2%), DKI Jakarta (0,340 atau 34%), Daerah 

Istimewa Yogyakarta (0,298 atau 29,8%), Aceh (0,261 atau 26,1%), dan 

Kepulauan Riau (0,250 atau 25%). Sedangkan lima IKS terendah berada di daerah 

Maluku (0,084 atau 8,4%), Kalimantan Barat (0,121 atau 12,1%), Lampung 

(0,122 atau 12,2%), Nusa Tenggara Timur (0,124 atau 12,4%), dan Riau (0,125 

atau 12,5%) (Apl. Kel. Sehat, 2019). 

Capaian IKS tahun 2019 antara lain keluarga memiliki akses sarana air 

bersih (94,71%); bayi yang mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap (95%); 

balita yang mendapatkan pemantauan tumbuh kembang (87,99%); ibu melahirkan 

di fasilitas kesehatan (88,73%); keluarga yang menggunakan jamban sehat 

(89,31%); bayi disusui secara eksklusif (82,63%); keluarga sudah menjadi peserta 

JKN (48,42%); tidak ada anggota keluarga yang merokok (44,41%); dan pasien 

yang menerima pengobatan untuk masalah kesehatan mental (21,03%). (Apl. Kel. 

Sehat, 2019). 

Kabupaten yang memiliki nilai IKS terendah di Sulawesi Selatan per 

Desember tahun 2017 adalah Luwu Utara sebesar 0,153, Wajo sebesar 0,149, 

Luwu sebesar 0,120 (Kanal Kesehatan, 2018). Pada tahun 2022, nilai IKS Luwu 

Utara sebesar 0,18 % dari target nasional sebesar 0,32%. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai IKS di Luwu Utara masih rendah (Portal Resmi Luwu Utara, 2022). 

Berdasarkan rekapan  terakhir  Puskesmas Wonokerto data IKS di desa 

Rawamangun pada tahun 2017 adalah 0,11% sehingga dapat diketahui bahwa IKS 
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di desa Rawamangun masih sangatlah rendah dari target nasional (Wonokerto, 

2017). 

Luwu Utara memiliki beraneka ragam agama, budaya, dan suku namun 

penulis tertarik dengan masyarakat yang beragama Hindu karena memiliki banyak 

adat yang cukup menarik untuk diketahui. Salah satu daerah yang memiliki 

penduduk beragama Hindu yang paling banyak adalah di Desa Rawamangun. 

Berdasarkan observasi dan pengamatan peneliti, masyarakat  yang beragama 

Hindu di desa Rawamangun, masih banyak yang tidak memiliki jamban pribadi 

dan lingkungan sekitar tempat tinggal rata-rata  tidak terawat. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk meneliti  Pengukuran Indeks Keluarga Sehat pada 

Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan 

Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada Masyarakat 

yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, 

Kabupaten Luwu Utara ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui capaian indeks keluarga sehat pada masyarakat 

yang melakukan metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, 

Kabupaten Luwu Utara. 

2. Tujuan Khusus 

Secara lebih rinci, tujuan penelitian ,ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui. jumlah keluarga yang mengikuti program KB 
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b. Untuk mengetahui  jumlah Ibu hamil memeriksakan kehamilannya 

(ANC) sesuai standar 

c. Untuk mengetahui  jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap 

d. Untuk mengetahui jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 0-6 

bulan 

e. Untuk mengetahui  jumlah bayi yang mendapatkan pemantauan 

pertumbuhan 

f. Untuk mengetahui jumlah penderita tuberculosis paru yang  

mendapatkan pengobatan sesuai standar 

g. Untuk mengetahui jumlah penderita hipertensi yang berobat secara 

teratur 

h. Untuk mengetahui jumlah anggota keluarga yang memiliki gangguan 

jiwa dan tidak ditelantarkan 

i. Untuk mengetahui jumlah  anggota keluarga yang tidak merokok 

j. Untuk mengetahui jumlah keluarga yang memiliki sumber air bersih 

k. Untuk mengetahui jumlah keluarga yang menggunakan jamban sehat 

l. Untuk mengetahui jumlah keluarga yang  telah menjadi anggota JKN 

m. Untuk mengetahui capaian indeks keluarga sehat pada masyarakat 

yang melakukan metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan 

Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan : 

1. Manfaat Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan menjadi bahan informasi mengenai Capaian Indeks 
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Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa 

Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. 

2. Bagi Institusi 

Memberikan informasi bagi kampus tentang Capaian Indeks 

Keluarga Sehat Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa 

Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. 

3. Bagi Program Studi 

Menambah bahan kepustakaan dan pengembangan keilmuan bagi 

civitas akademik terutama mengenai Capaian Indeks Keluarga Sehat 

Pada Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, 

Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam rangka 

memperluas wawasan pengetahuan dan menambah ilmu serta 

keterampilan mengenai penelitian  Capaian Indeks Keluarga Sehat Pada 

Masyarakat yang Melakukan Metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan 

Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. 
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E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Tabel 1.1  

Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan 

No Komponen Definisi Alat Ukur Kategori 
Skala 

Ukur 

1. Metatah Tradisi potong 

gigi yang 

dilaksanakan 

oleh 

masyarakat 

beragama 

Hindu di Desa 

Rawamangun 

yang telah  

memasuki usia 

remaja hingga 

dewasa. 

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

a. Ya : jika jawaban ya 

b. Tidak : jika jawaban 

tidak 

Nominal 

2. Mengikuti 

program KB 

Anggota 

keluarga (AK) 

wanita dengan 

status kawin 

umur 10-54 

tahun yang 

tidak hamil 

atau laki-laki 

dengan status 

kawin (umur 10 

tahun)  

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

c. Y : jika jawaban ya 

d. T : jika jawaban tidak  

e. N :  

1) jika pasangan 

usia subur 

merencanakan 

punya anak dan 

jumlah anaknya 

kurang dari 2 

2) jika Wanita usia 

subur sudah 

menopause pada 

rentang umur 10-

54 tahun 

3) jika pasangan 

usia subur 

mengalami 

gangguan 

reproduksi 

 

 

Ordinal 

3.  Ibu hamil 

memeriksakan 

kehamilannya 

Persalinan Ibu 

di fasilitas 

pelayanan 

kesehatan 

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

a. Y : jika jawaban ya 

b. T : jika jawaban tidak 

Ordinal 
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No Komponen Definisi Alat Ukur Kategori 
Skala 

Ukur 

(ANC) sesuai 

standar 

(Balita < 12 

bulan) 

4. Bayi 

mendapatkan 

imunisasi 

lengkap 

Bayi 

mendapatkan 

imunisasi 

lengkap (Balita 

12-23 bulan) 

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

a. Y : jika jawaban ya 

b. T : jika jawaban tidak 

Ordinal 

5. Bayi 

mendapatkan 

ASI eksklusif 

0-6 bulan 

Ibu 

memberikan 

ASI eksklusif 

kepada bayi 

tanpa 

memberikan 

makanan 

tambahan 

hingga  

berusia 6 bulan 

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

a. Y : jika jawaban ya 

b. T : jika jawaban tidak 

Ordinal 

6. Pemantauan 

pertumbuhan 

Balita 

Balita (usia 0-

59 bulan) 

terpantau 

tumbuh 

kembangnya 

dalam 1 bulan 

terakhir yang 

dibuktikan 

dengan data 

pada KMS 

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

a. Y : jika ya (data 

KMS lengkap sesuai 

umurnya 

b. T : jika tidak (data 

KMS tidak lengkap 

sesuai umurnya) 

Ordinal 

7. Penderita 

tuberculosis 

paru 

mendapatkan 

pengobatan 

sesuai standar 

Anggota 

keluarga (AK 

≥15 tahun) 

pernah 

didiagnosis 

menderita TB 

paru, meminum 

obat TB paru 

secara standar, 

AK pernah 

menderita 

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

a. Y : ya jika pernah 

didiagnosis 

menderita TB 

paru dan 

meminum obat 

TB paru secara 

standar 

b. T :  

1) tidak jika 

pernah 

didiagnosis 

menderita 

TB paru 

Ordinal 
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No Komponen Definisi Alat Ukur Kategori 
Skala 

Ukur 

batuk berdahak  

≥ 2 minggu 

disertai satu 

atau lebih 

gejala 

namun tidak 

meminum 

obat TB paru 

secara 

standar 

2) tidak jika 

tidak pernah 

didiagnosis 

menderita 

TB paru dan 

AK pernah 

menderita 

batuk 

berdahak ≥ 2 

minggu 

disertai satu 

atau lebih 

gejala 

c. N : jika tidak 

pernah 

didiagnosis 

menderita TB 

paru dan tidak 

ada AK yang 

pernah menderita 

batuk berdahak ≥ 

2 minggu disertai 

satu atau lebih 

gejala 

8. Penderita 

hipertensi 

berobat secara 

teratur 

Anggota 

keluarga (AK 

≥15 tahun) 

pernah 

didiagnosis 

menderita 

hipertensi dan 

meminum obat 

secara teratur 

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

a. Y : ya jika pernah 

didiagnosis 

menderita hipertensi 

dan meminum obat 

secara teratur 

b. T :  

1) tidak jika  pernah 

didiagnosis 

menderita 

hipertensi dan 

namun tidak 

meminum obat 

secara teratur 

2) tidak jika  tidak 

pernah 

Ordinal 
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No Komponen Definisi Alat Ukur Kategori 
Skala 

Ukur 

didiagnosis 

menderita 

hipertensi dan 

hasil pengukuran 

tinggi 

c. N : not applicable 

jika tidak pernah 

didiagnosis 

menderita hipertensi 

dan tidak dilakukan 

pengukuran 

9. Tidak 

menelantarkan 

anggota 

keluarga yang 

memiliki 

gangguan jiwa 

Anggota 

keluarga (AK 

≥15 tahun) 

pernah 

didiagnosis 

gangguan jiwa 

(schizophrenia)  

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

a. Y : ya jika anggota 

keluarga pernah  

didiagnosis 

menderita gangguan 

jiwa (schizophrenia) 

dan meminum obat 

gangguan jiwa berat 

secara teratur 

b. T :  

1) tidak jika  

anggota 

keluarga 

pernah  

didiagnosis 

menderita 

gangguan jiwa 

(schizophrenia) 

namun tidak 

meminum obat 

gangguan jiwa 

2) tidak jika 

anggota 

keluarga tidak 

pernah  

didiagnosis 

menderita 

gangguan jiwa 

(schizophrenia) 

dan ada ART 

dipasung 

c. N : not applicable 

jika anggota keluarga 

tidak pernah  

Ordinal 
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No Komponen Definisi Alat Ukur Kategori 
Skala 

Ukur 

didiagnosis 

menderita gangguan 

jiwa (schizophrenia) 

dan tidak ada ART 

dipasung 

10. Tidak ada 

anggota 

keluarga yang 

merokok 

Anggota 

keluarga inti 

(dibuktikan 

dengan kartu 

keluarga) tidak 

merokok 

(semua umur) 

baik dalam 

maupun luar 

ruangan 

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

a. Y : ya jika tidak ada 

anggota keluarga 

inti yang merokok 

b. Tidak : tidak jika 

ada anggota 

keluarga inti yang 

merokok 

Ordinal 

11. Keluarga 

memiliki 

sumber air 

bersih 

Tersedia sarana 

air bersih di 

lingkungan 

rumah, sumber 

airnya 

terlindungi, dan 

AK biasa 

menggunakan 

air bersih 

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

a. Y :  

1) ya jika 

indikator 

kepemilikan 

sarana air 

bersih bernilai 

(N) dan 

indikator 

perilaku 

penggunaan air 

bersih  bernilai 

(Y) 

2) ya jika 

indikator 

kepemilikan 

sarana air 

bersih bernilai 

(Y) dan 

indikator 

perilaku 

penggunaan air 

bersih bernilai 

(Y) 

b. T :  

1) Tidak jika 

indikator 

kepemilikan 

Ordinal 
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No Komponen Definisi Alat Ukur Kategori 
Skala 

Ukur 

sarana air 

bersih bernilai 

(N) dan 

indikator 

perilaku 

penggunaan air 

bersih  bernilai 

(T) 

2) tidak jika 

indikator 

kepemilikan  

sarana air 

bersih bernilai 

(Y) dan 

indikator 

perilaku 

penggunaan air 

bersih  bernilai 

(T) 

3) tidak jika 

indikator 

kepemilikan 

sarana air 

bersih bernilai 

(T) dan 

indikator 

perilaku 

penggunaan air 

bersih bernilai 

(Y) 

4) tidak jika 

indikator 

kepemilikan 

sarana air 

bersih bernilai 

(T) dan 

indikator 

perilaku 

penggunaan air 

bersih bernilai 

(T) 
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No Komponen Definisi Alat Ukur Kategori 
Skala 

Ukur 

12. Keluarga 

menggunakan 

jamban sehat 

Tersedia 

jamban 

keluarga 

(rumah 

tangga), jenis 

jambannya 

saniter (rumah 

tangga), dan 

biasa buang air 

besar di jamban  

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

a. Y :  

1) ya jika 

indikator 

kepemilikan 

jamban 

keluarga 

bernilai (N) 

dan indikator 

perilaku BAB 

bernilai (Y) 

2) ya jika 

indikator 

kepemilikan 

jamban 

keluarga 

bernilai (Y) 

dan indikator 

perilaku BAB 

bernilai (Y) 

b. Tidak :  

1) tidak jika 

indikator 

kepemilikan 

jamban 

keluarga 

bernilai (N) 

dan indikator 

perilaku BAB 

bernilai (T) 

2) tidak jika 

indikator 

kepemilikan 

jamban 

keluarga 

bernilai (Y) 

dan indikator 

perilaku BAB 

bernilai (T) 

3) tidak jika 

indikator 

kepemilikan 

jamban 

keluarga 

bernilai (T) dan 

Ordinal 
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No Komponen Definisi Alat Ukur Kategori 
Skala 

Ukur 

indikator 

perilaku BAB 

bernilai (Y) 

4) tidak jika 

indikator 

kepemilikan 

jamban 

keluarga 

bernilai (T) 

dan 

indikator 

perilaku 

BAB 

bernilai (T) 

13. Keluarga telah 

menjadi 

anggota JKN 

Semua anggota 

keluarga 

(semua umur) 

sudah menjadi 

anggota JKN 

dan memiliki 

kartu JKN  

Kuesioner/wawancara 

mendalam 

a. Ya : ya jika 

memiliki kartu JKN 

b. Tidak : tidak jika 

tidak memiliki kartu 

JKN 

Ordinal 
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E. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.2 

Penelitian-Penelitian yang Relevan Berdasarkan Judul Penelitian 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitian 
Metode/Desain 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1.  

(Widiastuty & Ekasari, 

2022) 

Indeks Keluarga Sehat 

Wilayah Pengalaman 

Belajar Lapangan 

Program Studi Kesehatan 

Masyarakat UIN 

Alauddin Makassar 

Jenis penelitian ini adalah 

observasional dengan 

analisis deskriptif.  

Berdasarkan temua diperoleh hasil 

IKS di Desa Limappoccoe adalah 

0,202 yang berarti termasuk ke dalam 

kategori keluarga tidak sehat. 

2.  

(Ariyanto, 2020) Gambaran 12 Indikator 

Keluarga Sehat di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Paal X Kota 

Jambi 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif dengan 

pendekatan Cross 

Sectional. Populasi 

adalah semua kepala 

keluarga di Pusat 

Kesehatan Masyarakat 

Pall X di Kota Jambi, 

dengan sampel 203 

kepala keluarga. 

Berdasarkan temuan, 87,4% tidak 

mengikuti program KB, 77,8% 

melahirkan di rumah sakit/bidan, 

90% imunisasi dasar lengkap, 60% 

pernah memberikan ASI, 89,7% 

memantau tumbuh kembang anak 

balita, 100 % penderita TB tidak rutin 

berobat TB Paru, 95,5% penderita 

hipertensi tidak rutin berobat, 97,9% 

tidak rutin minum obat, 85,6 memiliki 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian 
Metode/Desain 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

anggota keluarga yang merokok, 

76,2% keluarga memiliki 

3.  

(Betan & Wawo, 2019) Gambaran Indeks 

Keluarga Sehat di Daerah 

Terpencil Kabupaten 

Sikka, Nusa Tenggara 

Timur 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif. 

Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 320 

Kepala Keluarga. 

Sampling yang digunakan 

adalah proporsi sampling. 

Uji statistic yang 

digunakan adalah uji 

descriptive statistic 

Berdasarkan temuan, 19% penduduk 

di pedesaan Kabupaten Sikka berasal 

dari keluarga tidak sehat, sedangkan 

52% berasal dari keluarga pra sehat. 

4.  

(Romdhonah et al., 2021) Pencapaian Indeks 

Keluarga Sehat Program 

Indonesia Sehat 

Pendekatan Keluarga 

(PIS–PK) : Literature 

Review 

Metode yang digunakan 

dengan cara melakukan 

pencarian beberapa studi 

yang diterbitkan melalui 

database Google Scholar. 

Mayoritas kategori indeks keluarga 

sehat (IKS) berada pada kondisi pra-

sehat, yaitu Desa Suguling sebesar 

80%, Kabupaten Sikka yang jauh 

sebesar 52%, dan Desa Nulle sebesar 

56,49%. 

5.  

(Farisni & Reynaldi, 2019) Analisis Indeks Keluarga 

Sehat Di Gampong 

Lintasan Hauling Pt Mifa 

Penelitian ini 

menggunakan populasi 

seluruh rumah di desa 

Peunaga Cut Ujong yang 

Hasil penelitian diperoleh bahwa 

jumlah keluarga yang pra sehat 

(54,90%) dan tidak sehat (1,75%). 

Keluarga 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian 
Metode/Desain 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Bersaudara Kabupaten 

Aceh Barat 

merupakan variasi daya 

angkut PT Mifa 

Bersaudara untuk 

menghitung indeks 

keluarga sehat. 286 

keluarga merupakan 

seluruh populasi yang 

termasuk dalam metode 

sampel. 

6.  

(Rohimah & Sastraprawira, 

2019) 

 

Pencapaian Indikator 

Keluarga Sehat Desa 

Saguling Kecamatan 

Baregbeg Kabupaten 

Ciamis 

Penelitian ini termasuk 

jenis penelitian penelitian 

deskriptif kuantitatif 

dengan teknik survey.  

Temuan menunjukkan bahwa 

sebagian besar nilai indeks keluarga 

sehat Desa Saguling berada di bawah 

kategori keluarga pra-sehat sebesar 

80%. Di Desa Saguling, kampanye 

keikutsertaan keluarga dalam JKN 

memiliki tingkat keberhasilan 55 

persen, kampanye anggota keluarga 

yang tidak merokok memiliki tingkat 

keberhasilan 40 persen, keinginan 

penderita hipertensi untuk berobat 

teratur memiliki tingkat keberhasilan 

74%. dan ada 26% dari mereka yang 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian 
Metode/Desain 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

tidak minum obat. juru indikasi 

Keluarga Berencana (KB) mencapai 

84%. Vendor indikasi bayi menerima 

tawaran penuh dari 82% pembeli 

potensial. 

7.  

(Sary et al., 2022) 

 

Program Indonesia Sehat 

Dengan Pendekatan 

Keluarga (PIS-PK): 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Penentuan 

Prioritas Masalah 

Kesehatan Di Desa 

Sidosari Kecamatan 

Natar 

Metode pengumpulan 

data pada kegiatan ini 

dengan observasi dan 

wawancara pada sampel 

sebanyak 17 KK yang 

berlokasi di Desa Sidosari 

Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung 

Selatan. Penentuan 

sampel menggunakan 

teknik total sampling.  

Karena hanya 7 dari 17 rumah di Desa 

Sidosari yang tidak merokok (bukan 

perokok), maka indikator cakupannya 

masih rendah sehingga anggota 

keluarga yang merokok menjadi 

prioritas masalah kesehatan. Skor 

IKS ditemukan sebesar 0,66, 

termasuk dalam kelompok pra-sehat. 

8.  

(Solikhah et al., 2021) Identifikasi masalah 

kesehatan masyarakat di 

Desa Banguntapan 

melalui Data Program 

Indonesia Sehat 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif 

kuantitatif . Populasi 

penelitian yaitu warga 

desa yang menetap lebih 

dari 6 bulan sejak 

Masih banyak anggota rumah tangga 

yang memiliki jumlah kasus perokok 

aktif didalam rumah, selain itu juga 

ditemukan masih banyak penderita 

penyakit hipertensi yang tidak 

melaksanakan pengobatan secara 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian 
Metode/Desain 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Pendekatan Keluarga 

(PIS-PK) 

pengambilan data di Desa 

Banguntapan. 

Selanjutnya, penelitian 

ini menggunakan teknik 

random sampling 

rutin di pelayanan kesehatan bagi 

serta masyarakat, serta belum 

terdaftar sebagai anggota Jaminan 

Kesehatan Nasional. 

9.  

(Murnita & Prasetyowati, 

2021) 

 

Analisis Indeks Keluarga 

Sehat untuk Mendukung 

Program Promosi 

Kesehatan 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif 

dengan pendekatan cross 

sectional. 

Desa Kecapak memiliki tingkat 

ketidaksehatan 0,08, Desa Sambong 

memiliki indeks ketidaksehatan 

sebesar 0,2, Desa Proyonangga Utara 

memiliki indeks ketidaksehatan 

sebesar 0,13, dan Desa Proyonangga 

Tengah memiliki indeks 

ketidaksehatan sebesar 0,21. Wilayah 

Kerja Puskesmas Batang I termasuk 

dalam kategori Keluarga Tidak Sehat 

dengan indeks 0,18. Tidak ada 

cakupan lengkap di antara keluarga 

yang didokumentasikan, yaitu 54,2%. 

mempromosikan suatu program 

10.  

(Teli & Selasa, 2021) 

 

Pencapaian 12 Indikator 

Keluarga Sehat dan 

Indeks Keluarga Sehat 

Metode survei rumah 

tangga digunakan untuk 

mengumpulkan data dari 

Berdasarkan temuan, 56,49% 

keluarga masuk dalam kategori 

keluarga pra sehat, diikuti oleh 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian 
Metode/Desain 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Pada Nulle Village- Nusa 

Tenggara Timur, 

Indonesia 

777 keluarga di Desa 

Nulle. Pengumpulan data 

dilakukan dengan 

menggunakan Kuesioner 

Keluarga Sehat 

Indonesia. 

keluarga sehat (28,05%), dan 

keluarga tidak sehat (15,44%). 

11.  

(Andy Nuriyanto, 2019) Keperawatan Keluarga 

sebagai Strategi 

Peningkatan Indeks 

Kesehatan Keluarga di 

Indonesia: Kajian Pustaka 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

literatur review. 

Untuk mencapai status kesehatan 

keluarga yang terbaik, keperawatan 

keluarga adalah suatu jenis 

pendekatan sosial yang memandang 

keluarga sebagai satu kesatuan dan 

mendorong timbal balik antara 

perawat dan seluruh anggota 

keluarga. Dengan berperan sebagai 

perawat, rekayasa keluarga 

dipraktikkan, dan hal ini berdampak 

baik dalam meningkatkan 

kemandirian keluarga dalam 

memperoleh derajat kesehatan dan 

meningkatkan Indeks Kesehatan 

Keluarga di Indonesia. 
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2. Gap Analysis 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andy Nuryanto (2019), 

dengan judul penelitian Keperawatan Keluarga sebagai Strategi 

Peningkatan Indeks Kesehatan Keluarga di Indonesia: Kajian Pustaka 

menggunakan metode literatur review dalam mengumpulkan data atau 

informasi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi 

langsung di lokasi penelitian dan mengumpulkan data dengan 

menggunakan kuesioner atau wawancara. Selain itu, Ariyanto (2020) juga 

telah melakukan penelitian yang berjudul Gambaran 12 Indikator 

Keluarga Sehat di Wilayah Kerja Puskesmas Paal X Kota Jambi dengan 

tujuan penelitian untuk mengetahui deskripsi 12 indikator keluarga sehat 

di Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pall X di Kota Jambi 

sedangkan dalam penelitian ini, tujuan penelitian untuk mengetahui 

pengukuran indeks keluarga sehat pada masyarakat yang melakukan 

metatah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu 

Utara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Murnita & Prasetyowati (2021) yang 

berjudul Analisis Indeks Keluarga Sehat untuk Mendukung Program 

Promosi Kesehatan dengan berfokus pada 12 indikator IKS, pelaksanaan 

pendataan PIS-PK dan program kerja promosi kesehatan. Namun dalam 

penelitian ini, fokus terhadap 12 indikator IKS pada masyarakat yang 

melakukan tradisi metatah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Kesehatan Keluarga 

Perilaku terbentuk melalui komunikasi dan interaksi anggota 

keluarga, dan rumah tangga memainkan peran penting dalam proses ini 

(Dinkes, 2020). Mempraktikkan PHBS dalam lingkungan keluarga akan 

menghasilkan keluarga yang sehat dan mengurangi masalah kesehatan. 

Manfaat selanjutnya dari PHBS dalam rumah tangga adalah anggota 

keluarga terbiasa menerapkan pola hidup sehat, dan anak dapat tumbuh 

sehat serta mampu mengonsumsi makanan yang cukup. Keluarga yang 

sehat akan dihasilkan dari penerapan PHBS di rumah tangga, yang akan 

meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas keluarga (Kemenkes, 2021). 

Indikator Keluarga Sehat (IKS) merupakan perhitungan dari 12 indikator 

keluarga sehat dengan IKS > 0,8 dianggap sebagai keluarga sehat, IKS 0,5-

0,8 dianggap sebagai keluarga pra-sehat, dan IKS <0,5 dianggap sebagai 

keluarga tidak sehat (Gayatri et al., 2022). 

Berikut indikator rumah sehat:  

1) Jika ada Ibu melahirkan, tenaga medis (dokter, bidan) membantu 

persalinan 

2) Bayi disusui secara eksklusif,  

3) Penimbangan bayi dan Balita setiap bulan,  

4) Menggunakan air bersih,  

5) Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan 

jamban, 

6) Membasmi jentik di rumah,  

7) Makan buah dan sayur setiap hari,  
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8) Olahraga setiap hari,  

9) Tidak merokok di dalam rumah.  

Menurut Dinkes (2022), indikator keluarga sehat meliputi :  

a) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 

Tujuan Program Berencana Rumah Tangga tidak hanya untuk 

mengurangi jumlah anak dalam satu rumah, tetapi juga untuk 

memastikan bahwa setiap anak mendapatkan nutrisi dan 

perawatan yang diperlukan agar mereka dapat tumbuh menjadi 

anak yang sehat dan bahagia. Program KB juga dapat 

memperkecil resiko kematian ibu dan bayi serta menghindari 

kehamilan yang tidak diinginkan untuk menjaga kesejahteraan 

keluarga. 

b) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan 

Risiko komplikasi kehamilan akan berkurang dan aman jika 

melakukan  persalinan yang didukung oleh fasilitas kesehatan 

yang memadai. Ibu juga akan memiliki tempat untuk 

memeriksakan diri dan kesehatan bayinya setelah melahirkan. 

Kesehatan dan keselamatan Ibu dan anak terjamin dengan cara 

ini. 

c) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 

Imunisasi anak terhadap penyakit yang berpotensi fatal 

seperti polio, campak, dan difteri sangat penting. Anda dapat 

membawa anak ke posyandu, puskesmas, rumah sakit, atau 

fasilitas medis lain yang menyediakan layanan  pengobatan 

lainnya. 
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d) Bayi mendapat ASI eksklusif 

Keunggulan ASI sebagai sumber nutrisi bagi bayi tidak dapat 

dipungkiri. ASI memiliki potensi untuk mencegah bayi terinfeksi 

berbagai macam penyakit dan membantu perkembangan otak dan 

tubuh mereka secara maksimal, sehingga memungkinkan mereka 

berkembang menjadi anak yang sehat dengan kecerdasan tinggi. 

Untuk menciptakan keluarga yang sehat, pemberian ASI 

eksklusif sangatlah penting. 

e) Bayi mendapatkan pemantauan pertumbuhan 

Sejak bayi lahir hingga berusia lima tahun, pemeriksaan berat 

badan setiap bulan diperlukan. Hal ini penting untuk deteksi dini 

gangguan pertumbuhan pada anak dan untuk memastikan 

pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usianya. 

f) Penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai 

standar 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang dapat 

berdampak negatif pada kualitas hidup seseorang dan 

keluarganya. Ada bahaya besar kerusakan paru-paru yang serius 

dan menginfeksi kerabat dekat jika TB tidak diobati. 

g) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 

Hipertensi adalah penyakit kronis yang sering diabaikan 

namun dapat memiliki implikasi bencana seperti serangan 

jantung dan stroke. Akibatnya, jika ada anggota keluarga yang 

memiliki tekanan darah tinggi, harus selalu mengingatkan mereka 

untuk menjalani pola hidup sehat, minum obat sesuai resep 

dokter, dan rutin memeriksakan tekanan darah. 
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h) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak 

ditelantarkan 

Kualitas hidup keluarga penderita gangguan jiwa juga dapat 

menurun secara signifikan. Namun, jika ditangani dengan baik, 

hal ini sebenarnya bisa dihindari. Jika ada anggota keluarga yang 

menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa, seperti perubahan 

perilaku atau emosi, dorong mereka untuk menemui psikiater 

agar mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat.  

Kualitas hidup keluarga yang menderita penyakit mental juga 

dapat menurun secara signifikan. Namun, jika ditangani dengan 

benar, hal ini dapat dihindari. Ketika ada anggota keluarga yang 

menunjukkan ciri-ciri masalah kejiwaan, seperti perubahan 

perilaku atau emosi, untuk sesegera mungkin berkonsultasi 

dengan psikiater agar dapat mendapat penanganan yang sesuai. 

i) Tidak ada anggota keluarga yang merokok 

Kita semua tahu bahwa asap rokok mengandung banyak zat 

yang merusak tubuh. Anggota keluarga dapat menghirup asap dan 

menjadi perokok pasif meskipun hanya satu orang yang merokok 

di rumah. Perlu diketahui bahwa merokok sama berbahayanya 

dengan merokok secara aktif. Oleh karena itu, jika ada anggota 

keluarga Anda yang merokok, dorong dan bantu dia untuk 

berhenti. Ingatkan dia untuk merokok di luar rumah jika dia tidak 

mampu. 
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j) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) 

Seluruh anggota keluarga memperoleh pelayanan kesehatan 

dengan mengikuti program JKN yang dijalankan oleh BPJS 

kesehatan. Walaupun keluarga perlu membayar biaya 

pengobatan, namun keadaan keuangan keluarga dapat terjaga. 

k) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih 

Fasilitas air bersih sangat penting untuk melindungi anggota 

keluarga dari penyakit menular. Untuk mencapainya, pastikan 

sumber udara yang Anda gunakan di rumah bebas dari berbagai 

polutan atau kotoran. 

l) Keluarga mempunyai jamban sehat 

Salah satu faktor yang juga tidak kalah penting dalam 

mewujudkan keluarga yang sehat adalah memiliki akses jamban 

bersih dan fasilitas sanitasi. Jamban sehat bertujuan untuk 

menjaga agar penyakit menular seperti tifus, cacingan, diare dan 

disentri tidak menyebar melalui buang air besar sembarangan 

(Dinkes, 2019). 

B. Tinjauan Umum Tentang Metatah 

1.   Definisi Metatah 

Istilah Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu traditio, yang 

berarti kebiasaan atau kesinambungan, adalah sumber dari kata 

tradisi. Tradisi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dan 

tertanam dalam masyarakat atau bangsa, terlepas dari budaya, periode, 

atau agama (Mardika, 2018). Dengan demikian, tradisi dapat diartikan 

sebagai representasi sikap dan perilaku manusia yang telah lama 



27 
 

 
 

diperdebatkan dan diwariskan secara turun-temurun hingga mendarah 

daging. 

Dalam budaya Hindu yang wajib dilaksanakan oleh setiap 

pemelusk agama Hindu, upacara metatah. Upacara metatah dalam 

bahasa Hindu berarti “upacara potong gigi”. Metatah biasa juga 

disebut sebagai mepandes atau mesangih oleh masyarakat lokal. 

Metatah merupakan upacara adat yang dilakukan oleh anak-anak yang 

memasuki fase remaja atau pubertas. Istilah metatah, mesangih, atau 

mepandes berasal dari pengasahan gigi seri dan gigi atas dengan 

menggunakan pengasah berupa alat kikir dan pemoles, sehingga gigi 

seri dan gigi taring menjadi rata dan berkilau (Mardika, 2018).  

Menurut Sumarni (2021), tujuan dari ritual metatah adalah 

pensucian sarira samskara untuk mendekati Ida Sang Hyang Widhi, 

para dewa, dan leluhur. Menurut (Puty Pinangkani, G. A., & 

Destiwati, 2017), upacara metatah merupakan ritus keagamaan yang 

dilakukan untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak diinginkan dari 

diri sendiri. Ini memiliki kepentingan simbolis yang signifikan karena 

gigi yang tidak dipotong menunjukkan bahwa sifat negatif masih ada. 

karakter yang melekat pada diri setiap orang. 

Konsep daur hidup (life cycle) telah berakhir 

Upacara potong gigi dikenal dengan nama Manusyad. Manusa 

Yadnya mensucikan jiwa dan raga seseorang sejak dikandungnya 

jasad dalam kandungan hingga akhir hayatnya. Mengenai jenis-jenis 

upacara penyucian itu adalah: 

a. Upacara pagedog-gedongan (upacara bayi dalam kandungan),  

b. Upacara bayi lahir,  
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c. Upacara kepus puser,  

d. Upacara bayi usia 42 hari,  

e. Upacara nyambutin,  

f. Upacara satu oton,  

g. Upacara meningkat dewasa,  

h. Upacara potong gigi  

i. Upacara perkawinan (Mardika, 2018) 

 

2.  Tata Cara Pelaksanaan Metatah 

a. Sungkem 

Sebelum naik ke Bale, sang anak terlebih dahulu harus 

meminta maaf dan memberkati orang tuanya. Saat itu, orang tua 

sang anak juga menghimbaunya untuk bersikap sopan dan 

dewasa. Tujuan sungkem adalah untuk  mendapat restu orang tua 

agar prosesi metatah bisa berjalan lancar. 

b. Melangkah ke Bale Penatahan.  

Di bale Penatahan, anak dibaringkan sambal menunggu 

pemotongan gigi. 

c. Metatah dimulai.  

Pertama-tama,  pemangku sangging memberikan pengganjal 

yang terbuat dari tebu pada gigi rahang si anak. Pengganjal ini 

berfungsi untuk memudahkan dalam proses pemotongan gigi. 

Kemudian mengasah enam gigi atas yang terdiri dari empat buat 

gigi seri dan dua buah gigi taring dengan  menggunakan alat kikir. 

Pengasahan enam gigi atas bertujuan untuk menghilangkan sifat 



29 
 

 
 

enam musuh yang ada dalam diri manusia yang biasa disebut sifat 

sad ripu  

Setelah pengasahan beberapa gigi, pengganjal yang terbuat 

dari tebu dIbuang di kelapa gading yang telah disiapkan 

sebelumnya. Kemudian, si anak  diarahkan untuk berkumur 

dengan air minum dan bekas kumurnya juga dIbuang di kelapa 

gading. Langkah ini dilakukan secara terus-menerus hingga enam 

gigi tersebut telah rapi. 

d. Srawad 

Srawad merupakan proses penghalusan gigi yang telah diasah 

dengan tujuan agar tidak melukai lidah. 

e. Pengurip gigi 

Pengurip gigi merupakan proses pengobatan gigi yang telah 

diasah dengan memberikan kunyit, kapur, dan madu. Selain untuk 

pengobatan, tujuan lain dari pengurip gigi adalah diharapkan si 

anak selalu berkata baik setelah melakukan metatah. 

f. Pengalas 

Pengalas merupakan proses dimana ludah yang telah 

dimasukkan di kelapa gading sebelumnya kemudian disimpan di 

luwah (sungai yang bermuara ke laut) sebagai simbol 

menjauhkan sifat-sifat buruk.  

g. Anak turun dari bale 

Kemudian anak turun dari bale dan diberi lesung dan alu. 

Salah satu peralatan yang digunakan saat bekerja adalah lesung 

dan alu. Bekerja dengan cara yang sama seperti orang dewasa. 

Oleh karena itu, memberikan lesung dan alu merupakan simbol 
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bahwa anak muda memahami tanggung jawabnya sebagai orang 

dewasa dan dianggap dewasa. 

h. Pemberian nasihat 

Setelah semua proses pemotongan gigi telah dilaksanakan, si 

anak akan diberikan nasihat oleh orang tuanya. Setelah itu, si anak 

sungkem kembali sebagai bentuk rasa bakti dan terima kasih 

kepada kedua orang tuanya. 

i. Upacara mepetik 

Dalam upacara mepetik, beberapa helai rambut si anak 

dipotong dengan tujuan untuk menghilangkan sifat buruk si anak. 

Pada saat pemotongan rambut, orang tua akan memperlakukan 

anaknya dengan sebaik-baiknya. 

j. Upacara pewintenan 

Upacara ini dilakukan dengan harapan si anak akan selalu 

berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari (Sandhika, 2018). 

3.  Makna Metatah 

Setiap tradisi atau ritual yang dilakukan pasti ada maknanya. Hal 

yang sama berlaku untuk tradisi metatah. Di dalam, tradisi metatah 

membawa makna simbolis. Anak-anak yang sudah mulai menginjak 

usia remaja atau memasuki masa puber diwajibkan mengikuti tradisi 

metatah. Tradisi metatah memberikan symbol bahwa anak sudah 

beranjak dewasa. 

Upacara metatah, juga dikenal sebagai upacara potong gigi atau 

meratakan gigi dengan mengikir. Dari total enam gigi, dua gigi taring 

dan empat gigi seri atas dicabut. Ini menunjukkan penguasaan atas Sad 

Ripu. Sad Ripu terdiri dari dua kata: "Sad" dan "Ripu". Sad, yang 
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berarti "enam", dan ripu, yang masing-masing berarti "musuh". Oleh 

karena itu Sad Ripu mengacu pada enam sifat buruk manusia. Sifat 

buruk yang dimaksud memiliki kualitas yang merugikan umat manusia. 

Enam sifat buruk manusia dapat dikelola dengan baik untuk mencegah 

bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Enam keburukan yang 

dipermasalahkan adalah sebagai berikut: 

a. Kama atau Hawa Nafsu 

Kama, atau nafsu, adalah perasaan yang dimiliki setiap 

orang. Namun, jika tidak dapat mengendalikan nafsu, niscaya hal 

itu akan mempengaruhi diri sendiri  dan orang lain. Contohnya, 

seseorang melakukan pelecahan seksual. Hal ini terjadi karena 

orang tersebut  tidak dapat mengendalikan nafsunya. Baik pelaku 

maupun korban niscaya akan merasakan akibat dari kasus ini. 

Oleh karena itu, kita harus senantiasa bisa mengelola emosi agar 

tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.  

b. Loba  atau Rakus 

Orang serakah atau rakus akan selalu menginginkan lebih, 

meskipun itu bukan haknya. Bahkan jika bertentangan dengan 

peraturan irasional, Ia tetap berusaha untuk mewujudkan 

keinginannya. Salah satu contohnya adalah korupsi. Korupsi 

terjadi karena sifat keserakahan. Jika semua pemimpin negara 

melakukan korupsi maka akan berdampak pada krisis negara. 

Oleh karena itu, semestinya kita menanamkan dalam diri untuk 

menghormati hak-hak kita dan tidak melanggarnya. 

c. Kroda atau Marah 



32 
 

 
 

Manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk merasakan 

kemarahan. Marah merupakan sifat alami manusia. Namun, akan 

merugikan individu atau orang-orang di sekitarnya jika 

kemarahan tersebut tidak dapat dibendung atau dikendalikan. 

Oleh karena itu, kita belajar untuk menahan atau mengendalikan 

emosi secara efektif.  

d. Moha atau Bingung 

Ketika seseorang sedang bingung, sulit untuk membedakan 

antara yang baik dan yang buruk di otak mereka, sehingga mereka 

cenderung melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan yang 

berdampak negatif bagi diri mereka sendiri dan orang-orang di 

sekitar mereka.. Oleh karena itu, Anda harus selalu berdoa, 

berada dalam suasana damai, berpegang teguh pada ajaran 

agama, dan menjaga sikap positif agar tidak terjadi kebingungan. 

e. Mada atau Mabuk 

Minuman keras selalu menjadi penyebab orang merasa 

mabuk. Orang mabuk lupa siapa dirinya. Orang yang mabuk akan 

kehilangan akal sehat. Individu kemudian akan bertindak 

sewenang-wenang, menentang akal sehat, dan tanpa 

mempertimbangkan akibatnya karena ia telah kehilangan 

kesadaran dan melupakan dirinya sendiri. Itu akan menyebabkan 

kekacauan dan keributan yang akan merugikan dirinya sendiri 

dan juga orang lain. Selain itu, orang yang kecanduan alkohol 

akan terus menghabiskan uangnya untuk membeli minuman 

keras. Ini akan berdampak tidak hanya pada keuangan 

keluarganya, tetapi juga pada kesehatannya. 
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f. Matsarya atau Iri Hati 

Perasaan tersaingi oleh orang lain disebut juga iri hati. 

Tidak selalu merasa bahagia melihat orang lain hidup bahagia, 

berkecukupan, dan mewah. Misalnya melihat orang lain meraih 

prestasi yang tinggi atau mendapatkan penghasilan yang banyak. 

Hal ini mendorong individu untuk melakukan sesuatu dengan 

menghalalkan berbagai strategi demi melampaui prestasi orang 

tersebut.  

Maka dari itu, sebaiknya kita  senantiasa bersyukur dalam segala 

hal. Sekecil apapun harta yang kita miliki akan terasa melimpah ketika 

kita bersyukur. Sekalipun kita memiliki banyak harta, kita tetap akan 

merasa kurang beruntung jika tidak bersyukur. Inilah yang 

menyebabkan timbulnya sifat iri dan dengki (Sandhika, 2018).  

Kewajiban orang tua untuk menuntaskan proses metatah bagi 

anaknya merupakan suatu kewajiban. Sehingga, orang tua dimintai 

pertanggungjawaban lebih dari sekadar mengasuh anak sejak lahir 

hingga dewasa. Karena metatah adalah upacara Hindu yang harus 

dijalani oleh para remaja atau pemuda yang telah mencapai pubertas. 

Bagian yang paling mendasar dan kritis adalah bagaimana 

menyimpulkan acara tersebut. Besar kecilnya suatu upacara ditentukan 

oleh kemampuan masing-masing orang tua. Orang tua tentu saja 

menginginkan upacara terindah untuk anak mereka, tetapi keadaan 

keuangan mereka tidak dapat dipaksakan. Karena hal yang paling 

utama bagi orang tua adalah tata cara yang baik dalam melaksanakan 

upacara metatah. (Mardika, 2018). 
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C. Integrasi Keislaman 

Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang patut kita syukuri, 

sebagaimana sabda Rasulullah saw : 

“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah 

kesehatan dan waktu luang.” (HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, 

Ibnu Majah: 4170) 

Menurut Ibnu Bathal, maksud dari hadits ini adalah seseorang tidak 

dianggap memiliki waktu luang sampai dia dalam keadaan sehat. Agar 

tidak tertipu dengan nikmat sehat dan waktu luang, hendaknya selalu 

bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. (Fathul Bari bi Syarhi 

Shahihil Bukhari: 14/183-184). Menurut Ibnu Jauzi, ada kalanya 

seseorang memiliki tubuh yang sehat tetapi tidak memiliki waktu luang 

karena bekerja untuk mencari nafkah. Ketika seseorang memiliki waktu 

luang, tubuhnya mungkin tidak dalam keadaan sehat. Jika seseorang 

memiliki dua nikmat ini yaitu waktu luang dan tubuh yang sehat, namun 

terasa malas membuatnya semakin sulit mengikuti Allah. Jika demikian, 

dia adalah orang yang telah ditipu (Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari: 

14/184). 

Dalam Al-Qur`an banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan 

untuk menjaga kesehatan dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:195 : 

َ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيْن وَانَْفِقوُْا فِيْ سَ  ِ وَلََ تلُْقوُْا بِايَْدِيْكُمْ الَِى التَّهْلكَُةِ ۛ وَاحَْسِنوُْا ۛ اِنَّ اللّٰه بيِْلِ اللّٰه َ 

Terjemahnya :  

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, 

dan berbuat baik. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik. 

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa Allah 

SWT. memerintahkan agar manusia  senantiasa menjaga dan menjauhkan 
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dirinya dari segala hal buruk. Salah satunya dengan menjaga tubuh agar 

tetap sehat (Al-Jalalain, 2022b). Oleh karena itu, sangat penting untuk 

menerapkan  pola hidup sehat meliputi perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS), pola makan sehat, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pengetahuan 

kesehatan. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa, kita sebagai manusia 

hendaknya saling tolong-menolong dan berbuat baik.  

Dalam Pendidikan Agama Islam, hidup sehat diajarkan sebagai satu-

satunya jalan menuju kebahagiaan, keberkahan, kemanfaatan, dan 

kedamaian. Sehingga, hidup sehat merupakan sumber kebahagiaan mutlak 

bagi seluruh umat Islam. Bagian dari perintah Allah kepada hamba-Nya 

adalah hidup sehat. Hamba-hamba Allah diberi kesempatan untuk merawat 

tubuhnya dengan penuh keikhlasan dan totalitas sebagai sebuah perintah. 

Jika kita merawat tubuh kita dengan baik, Allah akan memudahkan kita 

melakukan semua yang perlu kita lakukan untuk lebih dekat dengan sang 

pencipta. (Muslimin, 2022). 

Perintah untuk menjaga kesehatan juga tersirat dalam hadits-hadits 

Nabi yang shahih. Rasulullah saw. bersabda  : 

“Anak Adam tidak mengisi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukup 

baginya makan beberapa suap untuk meluruskan tulang punggungnya, dan 

jika tidak mampu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk 

minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya.” (HR. At-Tirmidzi: Ibn Majah: 

2380 3349. Syekh al-Albani memverifikasi kebenaran hadits ini) 

Umat Nabi Muhammad saw. dilarang mengkonsumsi makanan dan 

minuman secara berlebihan. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan 

minuman akan berbahaya bagi kesehatan seseorang, baik kesehatan mental 

maupun fisik. 
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Menghargai dan merangkul perbedaan berdasarkan suku, bahasa, 

budaya, agama dan faktor lainnya merupakan sikap yang dikenal dengan 

toleransi. Bangsa Indonesia harus bertanggung jawab atas agamanya. Ada 

pelajaran di setiap agama yang mengajarkan bahwa setiap orang harus 

bertoleransi terhadap orang lain (Reski Kurnia Sari, dkk 2022).  

Toleransi berasal dari Bahasa latin tolerantia yang mempunyai arti 

membiarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi 

adalah sikap tenggang rasa, diam, dan membiarkan. SeHinduknya, dalam 

bahasa arab "toleransi" mengacu pada sikap yang terbuka terhadap sudut 

pandang yang berbeda, bahkan jika mereka tidak setuju satu sama lain 

(KBBI, 2022). 

Toleransi mengacu kepada seseorang bahwasanya mengizinkan 

perbedaan tersebut tetap ada dan tidak memaksakan yang berbeda untuk 

menjadi sama. Toleransi dalam hal ini mengacu kepada kebebasan dalam 

beragama. Untuk itu para penganut agama mengutarakan kebebasan 

tersebut dalam bertanggungjawab (Reski Kurnia Sari, dkk 2022).    

Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang 

toleransi beragama. Seperti dalam QS. Al-Kafirun/109:1-6 : 

ا عَبَدْتُّمْ.   وَلََ   قلُْ يٰٰٓأيَُّهَا الْكٰفِرُوْنَ  لََ  آَ أعَْبدُُ مَا تعَْبدُوُْن وَلََ أنَْتمُْ عٰبِدوُْنَ مَآ أعَْبُ  وَلََ أنَاَ   عَابِدٌ مَّ

أنَْتمُْ عٰبِدوُْنَ مَآ أعَْبدُُ.  لكَُمْ دِيْنكُُمْ وَلِىَ دِيْن  ِ  

Terjemahnya :  

Katakanlah (Muhammad): ‘Wahai orang-orang kafir! Aku tidak 

akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan 

penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi 

penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) 

menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu, dan 

untukku agamaku. 

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa 

pembebasan diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, dan 
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surat ini memerintahkan untuk membersihkan diri dengan sebersih-

bersihnya dari segala bentuk kemusyrikan (Al-Jalalain, 2022j). 

Selain itu, toleransi juga dijelaskan dalam QS. Yunus/10:40-41 : 

وَمِنْهُمْ مَنْ يؤُْمِنُ بِهِ  وَمِنْهُمْ مَنْ لََ يؤُْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أعَْلمَُ بِالْمُفْسِدِينَ . وَإنِْ  

ا  ا  كَذَّبوُكَ فَقلُْ لِي عَمَلِي وَلكَُمْ عَمَلكُُمْ ۖ أنَْتمُْ برَِيئوُنَ مِمَّ أعَْمَلُ وَأنََا برَِيءٌ مِمَّ

تعَْمَلوُن  َ 

Terjemahnya :  

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Al-

Qur’an), dan di antaranya ada (pula) ada orang-orang yang tidak 

beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang 

orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka (tetap) 

mendustakanmu (Muhammad), maka katakanlah bagiku 

pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung 

jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak 

pertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. 

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa apabila 

kaum musyrikin mendustakan dirimu (wahai Rasul), maka katakanlah 

kepada mereka “bagiku agamaku dan amal perbuatanku, dan bagi kalian 

agama dan perbuatan kalian. Kalian tidak akan disiksa karena perbuatanku 

dan aku pun tidak disiksa atas perbuatan kalian” (Al-Jalalain, 2019). 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori H.L. Blum  

Derajat Kesehatan : 
Faktor genetika 

Faktor Perilaku Sos-Bud 

Faktor Pelayanan Kesehatan 

Faktor lingkungan fisik, kimia, 

biologi, dan ergonomic 

 

Indikator rumah sehat : 

Hygiene rumah 

Sarana sanitasi 

Perilaku 

penghuni 

A. Program gizi, kesehatan 

Ibu dan anak : 

Keluarga 

mengikuti KB 

Ibu bersalin di 

faskes 

Bayi mendapat 

imunisasi dasar 

lengkap 

Bayi diberi ASI 

eksklusif selama 6 

bulan 

Pertumbuhan 

balita dipantau tiap 

bulan 

 

B. Pengendalian penyakit 

menular dan tidak 

menular : 

Penderita TB paru 

berobat sesuai standar 

Penderita hipertensi 

melakukan 

pengobatan secara 

rutin 

Penderita gangguan 

jiwa mendapatkan 

pengobatan dan tidak 

ditelantarkan 

 

C. Perilaku dan kesehatan 

lingkungan : 

Anggota keluarga 

tidak ada yang 

merokok 

Keluarga 

memiliki/memakai air 

bersih 

Keluarga 

memiliki/memakai 

jamban sehat 

Sekeluarga menjadi 

anggota JKN 

Indeks Keluarga Sehat 

(IKS) 

Gambar  2.1 Modifikasi Teori H.L. Blum, indikator rumah sehat, dan indikator keluarga sehat 
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E. Kerangka Konsep 

 

Gambar  2.2 Model Kerangka Konsep Penelitian 



 
 

41 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif adalah strategi yang menggunakan statistik untuk 

membangun gambaran objektif dari suatu situasi, dimulai dengan 

pengumpulan data dan diakhiri dengan penampilan dan hasil. (Sugiyono, 

2003). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rawamangun Kecamatan Sukamaju 

Selatan Kabupaten Luwu Utara dengan waktu penelitian terhitung pada April 

2023, meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan,data, dan analisis 

data. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah total peserta studi yang berbagai karakteristik dan 

kualitas tertentu. Peneliti akan menggunakan karakteristik ini sebagai referensi 

sehingga dapat dipelajari dan menarik kesimpulan. (Sugiyono, 2003). Populasi 

dalam penelitian ini adalah rumah tangga masyarakat Hindu di Desa 

Rawamangun Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara dengan 

jumlah 180 rumah tangga. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memenuhi kriteria penelitian 

dan dapat dianalisis dan dibuat kesimpulan. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan statistik atau estimasi penelitian untuk menentukan 

besarnya sampel yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap suatu 

objek. Jadi, agar penelitian dianggap valid, sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini harus dapat mencerminkan populasi secara utuh. Jumlah rumah 
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tangga masyarakat Hindu di Desa Rawamangun adalah 180 rumah sehingga 

jumlah sampel dalam penelitian ini juga 180 rumah tangga. 

D. Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

total sampling merupakan teknik yang dilakukan dengan mengambil seluruh 

populasi sebagai sampel (Winarno, 2013). 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai data primer yang diambil secara 

langsung dengan menggunakan kuesioner kementerian kesehatan tahun 2017 

dan wawancara mendalam secara langsung di lokasi penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen kuesioner terkait Indeks Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan. 

Skala guttman merupakan skala yang akan memberikan respon yang tegas 

dengan memberikan dua alternatif misalnya jawaban ya dan tidak (M, 2005).  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Setelah data primer terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan 

data, dengan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan pada 

komputer dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS (Service 

Package for Social Science). Beberapa langkah pengolahan data yang 

terlibat, termasuk yang berikut: 

a. Editing  

Pada tahap ini, kesinambungan, dan keragaman data dievaluasi 

untuk memastikan validitas data. 
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b. Coding 

Pada tahap ini, data diberi kode untuk memungkinkan 

pemrosesan data dengan tetap menjaga kerahasiaan data responden. 

c. Scoring 

Pada tahap ini, dilakukan pemberian skor pada variabel yang 

diteliti dan dianalisis. 

d. Cleaning 

Pada tahap ini, data diperiksa ulang. Pengecekan data berupaya 

untuk mengklarifikasi data jika ditemukan ketidaksesuaian antara 

jawaban responden untuk menghindari kekosongan data. 

2. Analisis Data  

Data dianalisis dengan menggunakan uji statistik dan 

komputerisasi. Jenis analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

analisis univariat. Analisis univariat adalah metode penggambaran tabel 

distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik tertentu. 

Analisis untuk status atau kategori IKS per keluarga yaitu 

menghitung jumlah indikator bernilai 1 dibagi jumlah indikator yang ada 

di keluarga. Rumus IKS per keluarga sebagai berikut : 

𝑛

(12 − ∑𝑁)
 

Keterangan : 

 n  : Jumlah indikator bernilai 1 

12  : Indikator IKS keseluruhan 

 N  : Jumlah indikator yang ada di keluarga  

Analisis untuk status IKS RT/RW/Desa yaitu sebagai berikut : 

IKS Tingkat RT/RW/Desa = ∑
𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑆>0,800

𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖
𝑅𝑇
𝑅𝑊

𝐷𝑒𝑠𝑎

 

Kategori RT/RW/Desa berdasarkan IKSnya adalah sebagai berikut : 
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a. RT/RW/Desa Sehat   : IKS Tingkat  RT/RW/Desa > 0,80 

b. RT/RW/Desa Pra Sehat  : IKS Tingkat RT/RW/Desa 0,50-0,80 

RT/RW/Desa Tidak Sehat  : IKS Tingkat RT/RW/Desa <0,50 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Keadaan Geografis 

Kecamatan Sukamaju Selatan terletak pada 2 0 37'04" - 2 0 43'08" 

Lintang Selatan dan 1200 24' 55" - 1200 32' 01" Bujur Timur, dengan 

batas selatan Kabupaten Malangke, timur Kabupaten Bone-Bone, barat 

kecamatan Mappedeceng, dan utara kecamatan Sukamaju. Pemerintah 

Kabupaten Sukamaju Selatan membawahi 11 desa yang semuanya 

berbadan hukum. Kecamatan Sukamaju Selatan luasnya sekitar 

6.433,44 km2. Desa Subur memiliki luas wilayah terluas yaitu 973,00 

km2 atau sekitar 15,12 persen dari luas seluruh desa di Kecamatan 

Sukamaju Selatan. Sedangkan desa Sumber Baru memiliki luas lahan 

terkecil. 

1) Letak Geografis (Geographical Location)  

a) 2 0 37’ 4” – 2 0 43’ 8”      : Lintang Selatan (South Latitude)  

b) 1200 24’ 55” – 1200 32’ 1: Bujur Timur (East Longitude)  

2) Batas-Batas Wilayah (Administration Boundaries) 

a) Sebelah Utara (North Side) : Kec. Sukamaju (Subdistrict of 

Sukamaju) 

b) Sebelah Timur (East Side)   : Kec. Bone-bone (Subdistrict of 

Bone-bone ) 

c) Sebelah Selatan (South Side) : Kec. Malangke (Subdistrict of 

Malangke)  

d) Sebelah Barat (West Side)     : Kec. Mappedeceng (Subdistrict 

of Mappedeceng) 
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3) Luas Wilayah (Total Area)  : 47,27 Km2  

4) Jumlah Desa (Number of Village) : 11 Definitif (DefInitive) 

Gambar 4..1 Peta Administrasi Desa Rawamangun 

 

Grafik 4.1 Proporsi Luas Desa di Kecamatan Sukamaju Selatan 
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b. Penduduk 

Kecamatan Sukamaju Selatan memiliki kepadatan penduduk 381 

jiwa per km2 dengan luas wilayah 6.433,44 km2 dan jumlah penduduk 

18.031 jiwa. Dengan kata lain, rata-rata hanya 381 orang yang 

mendiami setiap km2 di Kecamatan Sukamaju Selatan. Jumlah 

penduduk Kecamatan Sukamaju Selatan menurun sejak tahun 2019. 

Jumlah penduduk Kecamatan Sukamaju Selatan menurun sebanyak 

16.295 jiwa pada tahun 2019, dengan kepadatan penduduk 345 jiwa per 

Km2. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 sebanyak 9.089 jiwa, 

sedangkan penduduk perempuan sebanyak 8.942 jiwa. Dengan 

demikian, rasio jenis kelamin menjadi 102, artinya setiap 100 penduduk 

perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. 

c. Pendidikan 

Kecamatan Sukamaju Selatan memiliki sarana pendidikan yang 

lengkap mulai dari tingkat TK hingga SMA. Lembaga pendidikan 

Sekolah Dasar (SD/MI) meliputi 12 SD negeri dan 1 SD swasta. 

Terdapat empat jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP/MTS), termasuk satu SMP negeri dan tiga SMP swasta. Sarana 

pendidikan SMA/MA dapat ditemukan di desa Wonokerto, Mulyorejo, 

dan Rawamangun, dengan dua sekolah SMA/MA negeri dan dua SMA 

swasta. 

d. Kesehatan 

Kecamatan Sukamaju Selatan terdapat satu unit puskesmas yang 

berlokasi di Desa Wonokerto. Selain itu, terdapat tiga Puskesmas 

Pembantu (pustu) di Desa Lino, Mulyorejo, dan Sidoraharjo, serta tujuh 

polindes/poskesdes dan sembilan belas Posyandu. Tidak ada praktek 
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dokter di Sukamaju Selatan, hanya tempat praktik bidan di lima desa, 

dan empat toko obat/apotik. Tenaga medis di kecamatan ini meliputi 

empat dokter (satu laki-laki dan tiga perempuan), 11 bidan, 19 dukun 

berkualifikasi, dan enam dukun bayi tidak terampil. Pada tahun 2020, 

akan ada 9.656 pengunjung puskesmas. Sementara persentase cakupan 

vaksin pada tahun 2021 mencapai 96 persen dari target, dengan desa 

Sukaharapan memiliki proporsi tertinggi. 

e. Perumahan dan Lingkungan 

Kondisi kesehatan lingkungan Kabupaten Sukamaju Selatan cukup 

baik. Di 11 komunitas, mayoritas penduduk sudah memiliki jamban 

sendiri. Meskipun demikian, sebagian besar rumah tangga terus 

membakar sampah rumah tangga sebagai sarana pemusnah sampah. 

Berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa Tahun 2020, jumlah 

konsumen listrik tahun 2020 sebanyak 6207 KK, dengan 12 KK yang 

belum menggunakan listrik di Desa Sidoraharjo (10 KK), Desa 

Mulyorejo (1 KK), dan Desa Sukamukti (1 KK). ). 

f. Agama 

Terdapat fasilitas tempat ibadah berupa masjid (22), mushola (36), 

gereja Protestan (10), gereja Katolik (2), dan empat candi di Kecamatan 

Sukamaju Selatan untuk mendukung kegiatan keagamaan. 

2. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 157 87,2% 

Perempuan 23 12,8% 

Total 180 100% 
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Sumber : data primer 2023  

 Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, terdapat 157 responden (87,2%) yang berjenis kelamin laki-

laki dan 23 responden (12,8%) berjenis kelamin perempuan. 

b. Umur 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden berdasarkan Umur 

pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023 

Umur Frekuensi Persentase (%) 

16-25 14 7,8% 

26-35 35 19,4% 

36-45 31 17,2% 

46-55 55 30,6% 

56-65 29 16,1% 

66-75 13 7,2% 

76-85 3 1,7% 

Total 180 100% 

Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, rentang umur yang paling banyak adalah 46-55 tahun yaitu 

55 responden (30,6%), dan rentang umur yang paling sedikit adalah 76-

85 tahun yaitu 3 responden (1,7%). 
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c. Status Perkawinan 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden berdasarkan Status Perkawinan 

pada Masyarakat yang Melakukan Metatah tahun 2023 

 

 

      

Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, status perkawinan yang paling banyak adalah status kawin 

yaitu sebanyak 135 responden (75%), dan status perkawinan yang 

paling sedikit adalah cerai hidup sebanyak 17 responden (9,4%). 

d. Pendidikan 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan 

pada Masyarakat yang Melakukan Metatah tahun 2023 

Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak pernah sekolah 12 6,7% 

Tidak tamat SD/MI 3 1,7% 

Tamat SD/MI 93 51,7% 

Tamat SLTP/MTS 33 18,3% 

Tamat SLTA/MA 36 20% 

Tamat PT 3 1,7% 

Total 180 100% 

 Sumber : data primer 2023 

 Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, pendidikan terakhir yang paling banyak adalah tamatan 

SD/MI sebanyak 93 responden (51,7%), dan pendidikan terakhir yang 

paling sedikit adalah tidak tamat SD/MI dan tamat PT masing-masing 

sebanyak 3 responden (1,7%). 

 

Status Perkawinan Frekuensi Persentase (%) 

Kawin 135 75% 

Cerai mati 28 15,6% 

Cerai hidup 17 9,4% 

Total 180 100% 
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e. Pekerjaan 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan 

pada Masyarakat yang Melakukan Metatah tahun 2023 

Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak kerja 112 62,2% 

Sekolah 2 1,1% 

PNS/pegawai 1 0,6% 

Wiraswasta/jasa 3 1,7% 

Petani 35 19,4% 

Buruh 1 0,6% 

Lainnya 26 14,4% 

Total 180 100% 

        Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, kebanyakan responden tidak kerja yaitu 112 responden 

(62,2%), dan paling sedikit bekerja sebagai PNS/pegawai dan buruh yaitu 

masing-masing 1 responden (0,6%). 

3. Analisis Univariat 

a. Jumlah Anggota Keluarga yang Sudah Metatah  

Tabel 4.6 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 

yang Sudah Metatah pada Masyarakat yang Melakukan  

Metatah tahun 2023 

Jumlah ART 

Sudah Metatah 
Frekuensi 

Persentase (%) 

1 56 56 31,1% 

2 93 186 51,7% 

3 21 63 11,7% 

4 7 28 3,9% 

5 3 15 1,7% 

Total 180 348 100% 

      Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, jumlah responden yang sudah metatah paling banyak 
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adalah 93 responden (51,7%) yang terdiri dari 2 anggota keluarga, 

dan jumlah responden yang sudah metatah paling sedikit adalah 3 

responden (1,7%) terdiri dari 5 anggota keluarga yang sudah 

metatah. Selain itu, juga dapat diketahui bahwa ART yang sudah 

metatah sebanyak 348 orang dan sebanyak 127 ART yang belum 

melakukan metatah dari 475 jumlah keseluruhan masyarakat 

Hindu di desa Rawamangun.  

b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti KB  

Tabel 4.7 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Keluarga yang Mengikuti 

KB pada Masyarakat yang Melakukan Metatah tahun 2023 

Keluarga yang 

Mengikuti KB 

Frekuensi Persentase (%) 

Not Applicable 46 25,6% 

Ya  47 26,1% 

Tidak 87 48,3% 

Total 180 100% 

      Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, terdapat 46 responden (25,6%) not applicable, 47 

responden (26,1%) yang mengikuti program KB, dan 87 responden 

(48,3%) yang tidak mengikuti program KB.  
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c. Jumlah Ibu Hamil yang Memeriksakan Kehamilannya (ANC) sesuai 

standar 

Tabel 4.8 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Ibu Hamil yang 

Memeriksakan Kehamilannya (ANC) sesuai standar pada Masyarakat 

yang Melakukan Metatah tahun 2023 

 

 

 

 

 

   

Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, terdapat 170 responden (94,4%) not applicable, 7 responden 

(3,9%) Ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai 

standar, dan 3 responden (1,7%) Ibu hamil yang tidak memeriksakan 

kehamilannya (ANC) sesuai standar.  

d.  Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap 

Tabel 4.9 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Bayi yang Mendapatkan 

Imunisasi Lengkap pada Masyarakat yang Melakukan Metatah  

Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer 2023 

Ibu Hamil yang 

Memeriksakan 

Kehamilannya 

(ANC) 

Frekuensi Persentase (%) 

Not Applicable 170 94,4% 

Ya  7 3,9% 

Tidak 3 1,7% 

Total 180 100% 

Bayi yang 

Mendapatkan 

Imunisasi Lengkap 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Not Applicable 171 95% 

Ya  7 3,9% 

Tidak 2 1,1% 

Total 180 100% 
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Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, terdapat 171 responden (95%) not applicable, 7 responden 

(3,9%) Bayi mendapatkan imunisasi lengkap, dan 2 responden (1,1%) 

Bayi tidak mendapatkan imunisasi lengkap.  

e.  Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif 0-6 bulan 

Tabel 4.10 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Bayi yang Mendapatkan 

ASI Eksklusif 0-6 bulan pada Masyarakat yang Melakukan Metatah  

Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, terdapat 171 responden (95%) not applicable, 7 responden 

(3,9%) Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan, dan 2 

responden (1,1%) Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif 0-6 

bulan.  

f.  Jumlah Bayi yang Mendapatkan Pemantauan Pertumbuhan 

Tabel 4.11 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Bayi yang Mendapatkan 

Pemantauan Pertumbuhan  pada Masyarakat yang Melakukan 

Metatah Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer 2023 

Bayi yang 

Mendapatkan ASI 

Eksklusif 0-6 bulan 

Frekuensi Persentase 

(%) 

Not Applicable 171 95% 

Ya  7 3,9% 

Tidak 2 1,1% 

Total 180 100% 

Bayi yang 

Mendapatkan 

Pemantauan 

Pertumbuhan 

Frekuensi Persentase (%) 

Not Applicable 169 93,9% 

Ya  8 4,4% 

Tidak 3 1,7% 

Total 180 100% 
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Berdasarkan tabel 4.11, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, terdapat 169 responden (93,9%) not applicable, 8 responden 

(4,4%) Bayi yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan, dan 3 

responden (1,7%) Bayi yang tidak mendapatkan pemantauan 

pertumbuhan.  

g. Jumlah Penderita TB Paru yang Mendapatkan Pengobatan Sesuai 

Standar 

Tabel 4.12 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Penderita TB Paru yang 

Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar pada Masyarakat yang 

Melakukan Metatah Tahun 2023 

 

 

 

Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.12, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, tidak terdapat responden yang menderita TB Paru atau not 

applicable.  

h.  Jumlah Penderita Hipertensi yang Berobat Secara Teratur 

Tabel 4.13 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Penderita Hipertensi yang 

Berobat Secara Teratur pada Masyarakat yang  

Melakukan Metatah Tahun 2023 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.13, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, terdapat 166 responden (92,2%) memiliki riwayat hipertensi 

yang berobat secara teratur, dan 14 responden (7,8%) not applicable 

atau tidak memiliki riwayat hipertensi.  

Penderita TB Paru 

yang Mendapatkan 

Pengobatan 

Frekuensi Persentase (%) 

Not Applicable 180 100% 

Hipertensi Frekuensi Persentase (%) 

Ya  166 92,2% 

Not Applicable 14 7,8% 

Total 180 100% 
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i.  Jumlah Anggota Keluarga yang Memiliki Gangguan Jiwa dan Tidak 

Ditelantarkan 

Tabel 4.14 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga yang 

Memiliki Gangguan Jiwa dan Tidak Ditelantarkan pada  

 Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023 

 

 

Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.14, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, tidak terdapat responden yang menderita gangguan jiwa 

atau not applicable.  

j.  Jumlah Anggota Keluarga yang Tidak Merokok 

Tabel 4.15 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga yang 

Tidak Merokok pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 

2023 

Merokok Frekuensi Persentase (%) 

Ya (Setiap hari, 

sering/kadang-

kadang) 

61 33,9 % 

Tidak (tidak/sudah 

berhenti) 

119 66,1% 

Total 180 100% 

Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, terdapat 61 responden (33,9 %) yang masih merokok, dan 

119 responden (66,1%) yang tidak atau sudah berhenti merokok.  

 

 

 

 

 

Gangguan Jiwa Frekuensi Persentase (%) 

Not Applicable 180 100% 
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k.  Jumlah Keluarga yang Memiliki Sumber Air Bersih 

Tabel 4.16 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Keluarga yang 

Memiliki Sumber Air Bersih pada Masyarakat yang  

Melakukan Metatah Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.16, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, terdapat 168 responden (93,3%) yang memiliki sumber air 

bersih, dan 12 responden (6,7%) yang tidak memiliki sumber air bersih.  

l.  Jumlah Keluarga yang Menggunakan Jamban Sehat 

Tabel 4.17 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Keluarga yang 

Menggunakan Jamban Sehat pada Masyarakat yang Melakukan 

Metatah Tahun 2023 

Jamban Sehat Frekuensi Persentase (%) 

Ya  167 92,8% 

Tidak 13 7,2% 

Total 180 100% 

          Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.17, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, terdapat 167 responden (92,8%) yang memiliki jamban 

sehat, dan 13 responden (7,2%) yang tidak memiliki jamban sehat. 

 

 

 

 

 

Keluarga yang 

Memiliki Sumber 

Air Bersih 

Frekuensi Persentase (%) 

Ya  168 93,3% 

Tidak 12 6,7% 

Total 180 100% 
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m.  Jumlah Keluarga yang Telah Menjadi Anggota JKN 

Tabel 4.18 

Distribusi Responden berdasarkan Jumlah Keluarga yang Telah Menjadi 

Anggota JKN pada Masyarakat yang Melakukan Metatah Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.18, dapat diketahui bahwa dari total 180 

responden, terdapat 34 responden (18,9%) yang telah menjadi anggota 

JKN, dan 146 responden (81,1%) yang tidak menjadi anggota JKN. 

n.  Indeks Keluarga Sehat (IKS) Pada Masyarakat yang Melakukan 

Metatah  

Tabel 4.19 

Distribusi Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Masyarakat yang 

Melakukan Metatah tahun 2023 

Nilai IKS Total Frekuensi Persentase (%) 

0,10 10 5,6% 

0,20 7 3,9% 

0,30 66 36,7% 

0,40 63 35% 

0,50 24 13,3% 

0,60 4 2,2% 

0,70 4 2,2% 

0,80 1 0,6% 

0,90 1 0,6% 

Total 180   100% 

Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.19, dapat diketahui bahwa dari total 180 

rumah tangga terdapat 10 rumah tangga (5,6%) yang nilai IKSnya 0,10, 

7 rumah tangga (3,9%) yang nilai IKSnya 0,20, 66 rumah tangga 

(36,7%) yang nilai IKSnya 63 rumah tangga (35%) yang nilai IKSnya 

0,40, 24 rumah tangga (13,3%) yang nilai IKSnya 0,50, 4 rumah tangga 

Keluarga yang Telah 

Menjadi Anggota 

JKN 

Frekuensi Persentase (%) 

Ya  34 18,9% 

Tidak 146 81,1% 

Total 180 100% 
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(2,2%) yang nilai IKSnya 0,60, 4 rumah tangga (2,2%) yang nilai 

IKSnya 0,70, 1 rumah tangga (0,6%) yang nilai IKSnya 0,80, dan 1 

rumah tangga (0,6%) yang nilai IKSnya 0,90. 

Tabel 4.20 

Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kategori IKS pada Masyarakat 

yang Melakukan Metatah tahun 2023 

Kategori IKS Frekuensi  Persentase (%) 

Keluarga Sehat 1 0,6% 

Keluarga Pra-Sehat 33 18,3% 

Keluarga Tidak Sehat 146 81,1% 

Total 180 100% 

Sumber : data primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.20, dapat diketahui bahwa terdapat 1 

rumah tangga (0,6%) yang termasuk dalam kategori sehat, 33 rumah 

tangga (18,3%) yang termasuk dalam kategori pra-sehat, dan 146 rumah 

tangga (81,2%) yang termasuk dalam kategori tidak sehat.  

Adapun analisis untuk status IKS tingkat Desa sebagai berikut : 

IKS Desa = 
𝛴 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑆>0,8

𝛴 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖 𝐷𝑒𝑠𝑎
 

= 
1

180
 

= 0,005 

Dari analisis di atas, dapat diketahui bahwa IKS masyarakat Hindu 

di Desa Rawamangun adalah 0,005 < 0,8 sehingga termasuk dalam kategori 

tidak sehat. 

B. Pembahasan 

1. Jumlah keluarga yang mengikuti program KB 

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu cara 

pemerintah untuk memperlambat pertumbuhan penduduk dan 

meningkatkan kesehatan ibu dan anak (Kemenkes RI, 2014). Hal ini sejalan 

dengan pertumbuhan penduduk Indonesia, angka kematian ibu yang tinggi, 

dan permintaan akan kesehatan reproduksi (Sulistiawan et al., 2021). 
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Indonesia adalah negara terpadat kelima di dunia, dengan perkiraan 

populasi 249 juta orang, menurut Lembar Data Penduduk Dunia 2013. Di 

antara negara-negara ASEAN, Indonesia, yang memiliki wilayah daratan 

terluas, terus memiliki penduduk terbanyak, jauh melebihi anggota lainnya 

(Badan Pusat Statistik, 2018). Jumlah anak yang dimiliki seseorang 

mempengaruhi mereka menggunakan kontrasepsi. Orang yang hanya 

memiliki satu anak mungkin tidak menggunakan kontrasepsi karena mereka 

ingin memiliki anak lagi.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang 

tidak mengikuti program KB pemerintah (48,3%) dan masyarakat yang 

mengikuti program KB (26,1%). Kebanyakan masyarakat menggunakan 

KB alami. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng 

Hayuningsih Tiyas, dkk (2023) KB modern dianggap bahaya sehingga 

informan memilih menggunakan KB alami yang menurut mereka lebih 

aman tanpa menimbulkan efek samping. 

Beberapa responden mengatakan bahwa mereka menggunakan 

metode kalender yang bertujuan untuk mengetahui masa subur dan periode 

ovulasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ajeng 

Hayuningsih Tiyas, dkk (2023) informan memilih metode KB alami dengan 

menggunakan metode kalender dalam mencegah dan mengatur kehamilan 

yang sesuai dengan tujuan reproduksi masing-masing (Tiyas et al., 2023). 

Berdasarkan teori KB sederhana dengan tidak menggunakan alat 

merupakan kontrasepsi yang digunakan secara mandiri dan tidak 

memerlukan kontak dengan tenaga kesehatan seperti metode kalender, 

MAL atau KB menyusui eksklusif, senggama terputus, suhu basal, dan 

metode lendir serviks (Noviyanti Rahardjo Putri, 2022).  
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Responden membatasi memiliki banyak anak meskipun tidak 

mengikuti program KB pemerintah. Rata-rata responden memiliki dua 

sampai tiga anak dan sudah merasa cukup memiliki anak. Hal ini sejalan 

dengan program KB Krama Hindu dalam hukum agama Hindu yang 

diarahkan untuk mengatur kelahiran, jarak, dan usia ideal melahirkan, 

mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak reproduksi Krama 

Hindu berdasarkan kearifan lokal (Sumada, 2017).  

Krama Hindu merupakan kearifan lokal dari umat Hindu yang telah 

ada sejak lama. Sebagai budaya leluhur, Krama Hindu tidak membatasi 

memiliki anak lebih dari dua (Lukman et al., 2021). Jika dikaitkan dengan 

slogan program KB pemerintah yaitu dua anak lebih baik adalah kurang 

tepat dan aturannya dapat berbenturan dengan adat atau kebiasaan leluhur 

umat Hindu yang telah berjalan secara turun-temurun. 

Tujuan dari berkeluarga dalam Hindu adalah untuk memperoleh 

keturunan atau anak. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharmasastra 

IX. 138 yang menyebutkan : 

Pumnamno narakadyas  

Mattraya te pitaram sutah  

Tasmat putra iti proktah  

Swayamewa swayambhu wa  

(Manawa Dharmasastra IX.138) 

Artinya : 

Oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orang tuanya 

dari neraka yang disebut Put (neraka lantaran tak memiliki keturunan), 

karena itu ia disebut Putra dengan kelahirannya sendiri (Pudja, 2002).  
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Dalam pandangan islam, memiliki banyak keturunan sama dengan 

menambah rezeki yang diberikan Allah SWT. Namun jika stigma ini terus 

dipegang, setiap keluarga akan berusaha untuk memiliki jumlah anak yang 

banyak. Oleh karena itu, dalam Islam juga diperbolehkan bagi individu 

tertentu untuk mengatur keturunan, tetapi hanya untuk alasan yang kuat 

(Dina Novita Sari, 2023).  

Dalam Islam ada hukum yang mengatur mengenai pandangan 

terhadap KB. Terdapat tiga ayat yang menjadi landasan dalam merumuskan 

pandangan Islam tentang KB. Pertama dalam QS. An-Nisa/4:9 : 

يَّةً ضِعَا َ وَلْيقَوُلوُا قوَْلًَ سَدِيداً وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لوَْ ترََكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذرُ ِ فًا خَافوُا عَليَْهِمْ فَلْيتََّقوُا اللَّّٰ  

 

 

Terjemahnya :  

Maka haruslah takut terhadap Allah SWT untuk orang yang 

meninggalkan anak atau keturunan mereka dengan keadaan lemah yang 

khawatir akan kesejahteraan terhadap mereka nantinya. Maka 

bertakwalah kepada Allah SWT dan mengucapkan perkataan yang 

benar saja.  

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa  para 

pengasuh anak yatim dan pemilik harta yang banyak hendaklah takut jika 

mereka mati dengan meninggalkan anak-anak kecil yang tidak mampu 

membelanjakan harta dengan baik, takut mereka akan berbuat zalim dan 

mubazir (Al-Jalalain, n.d.).  

Umat islam tidak perlu khawatir terhadap rezeki ketika memiliki 

keturunan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A’raf /7:96 : 
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تٍ م ِ  كِن كَذَّبوُا۟ وَلَوْ أنََّ أهَْلَ ٱلْقرَُىٰٰٓ ءَامَنوُا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفتَحَْنَا عَليَْهِم برََكَٰ نَ ٱلسَّمَآٰءِ وَٱلْْرَْضِ وَلَٰ

هُم بمَِا كَانوُا۟ يكَْسِبوُن   فََأخََذْنَٰ

Terjemahnya :  

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 

pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan 

bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami 

siksa mereka disebabkan perbuatannya. 

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa Allah akan 

menjamin rezeki semua makhluk-Nya di dunia ini yang bertakwa kepada-

Nya. Hal ini biasa dikaitkan dengan ketakwaan seseorang yang akan 

menarik berkah Allah dari langit dan bumi. 

Kedua dalam QS. Al-Tahrim/66:6 : 

 يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَارًا 

Terjemahnya :  

Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api 

neraka 

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa bagi orang-

orang yang beriman menjaga dan mengarahkan diri dan keluarga agar tetap 

taat kepada Allah SWT (Al-Jalalain, 2022d). 

Ketiga dalam QS. Al-Isra’/17:31 : 

  تقَْتلُوُا أوَْلََدكَُمْ خَشْيةََ إمِْلََقٍ نحَْنُ نرَْزُقهُُمْ وَإيَِّاكُمْ إِنَّ قَتلْهَُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيرًا لََ و

Terjemahnya :  

Dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena khawatir tidak 

bisa makan (jatuh miskin). Kamilah yang memberikan rezeki kepada 

mereka (anak-anakmu) dan juga kepada kalian. Sungguh membunuh 

mereka adalah Tindakan kejahatan yang besar. 

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa kita 

dilarang membunuh dengan mengubur anak-anak dalam keadaan hidup 

karena takut miskin. Allah telah mengatur rezeki kepada masing-masing 

umat-Nya. Sesungguhnya membunuh adalah dosa yang amat besar (Al-

Jalalain, 2022c). 
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Dari ketiga ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah 

merencanakan lahirnya generasi yang tangguh, cerdas, taat, dan memiliki 

segudang manfaat. Untuk memperoleh manfaat tersebut, beberapa tindakan 

harus dilakukan, salah satunya adalah memperhatikan proses-proses seputar 

kelahiran, antara lain perkawinan, hubungan suami-istri dalam perkawinan, 

usia ibu saat melahirkan, gizi bayi/keluarga, pendidikan dini, jumlah dan 

kualitas kelahiran. Inilah alasan KB sangat penting dalam hal 

mempertahankan dan melindungi generasi mendatang sehingga mereka 

dapat memperoleh manfaat baik secara  fisik, mental, spiritual, intelektual, 

dan sosiokultural. 

Adapun hadits yang membahas tentang cara mencegah kehamilan 

adalah sebagai berikut : 

قَالَ إِنَّ لِى جَارِيَةً أطَُوفُ عَلَيْهَا وَأنََا أكَْرَهُ أنَْ تحَْمِلَ. فَقَالَ » اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ  فَ  -

جُلُ ثمَُّ أتَاَهُ فَقاَلَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَ  رَ لهََا «. قَالَ فلََبِثَ الرَّ لَتْ. قَالَ شِئْتَ فَإنَِّهُ سَيأَتْيِهَا مَا قدُ ِ

رَ لَه» قَدأخَْبَ  رْتكَُ أنََّهُ سَيَأتْيِهَا مَا قدُ ِ َْ 

Artinya :  

Seseorang dari kaum Anshar dating menghadap Rasulullah dan 

bertanya: “Sungguh aku memiliki seorang budak perempuan yang 

aku gandrungi, namun aku tidak suka ia hamil”. Lalu Nabi 

mengatakan: “Ber-’azl-lah kamu darinya, jika mau, maka sungguh 

akan terjadi juga apa yang sudah dikadarkan untuknya.” Jabir 

berkata bahwa orang itu berdiam diri (dengan ‘azl-nya) kemudian 

datang lagi kepada Nabi dan berkata bahwa budak perempuannya 

telah hamil. Kemudian Nabi bersabda: “Sungguh sudah aku 

kabarkan kepadamu bahwa apa yang sudah dikadarkan untuknya 

tetap akan terjadi.” (HR. Abu Dawud, No. 2175) 

Hadits tersebut memberikan informasi dan konteks tentang masalah 

ini dengan teknik kontrasepsi konvensional, yang dikenal sebagai "azl." Jika 

suami dan istri ingin berhubungan seks tetapi tidak ingin hamil atau 

memiliki anak, mereka menggunakan pendekatan ini. Banyak sahabat Nabi 

yang menggunakan teknik ini pada saat itu, sementara wahyu Al-Qur'an 
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masih dalam proses. Secara umum, baik Nabi maupun wahyu yang 

diturunkan dari Al-Qur'an tidak pernah melarang praktek 'azl. Meskipun 

orang-orang Yahudi percaya bahwa 'azl merupakan pembunuhan kecil-

kecilan, Nabi menolaknya, dengan mengatakan bahwa interpretasi mereka 

salah, bukan bahwa 'azl termasuk pembunuhan kecil-kecilan (Borotan, 

2020). 

Dapat disimpulkan dari Al-Qur’an dan hadits di atas bahwa upaya 

manusia untuk mengatur jumlah keturunan melalui metode KB tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, KB sebagai salah satu 

komponen kegiatan muamalat dapat diterima sepanjang tidak merugikan 

dan menimbulkan ancaman bagi generasi umat manusia. Oleh karena itu, 

tetap diperlukan pertimbangan yang matang dalam menentukan suatu 

pasangan suami istri memerlukan KB atau tidak serta teknik kontrasepsi dan 

model KB yang akan digunakan.  

Faktor lain lain tidak menggunakan alat kontrasepsi karena takut 

akan efek samping dari KB dan sebagian pernah mengalami efek samping 

sehingga responden trauma dan memiliki pendapat negatif terhadap alat 

kontrasepsi. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ajeng Hayuningsih Tiyas, dkk (2023) adanya penolakan penggunaan 

alat kontrasepsi dengan alasan responden karena adanya efek samping yang 

ditimbulkan sehingga mengganggu kenyamanan (Tiyas et al., 2023). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden 

mengatakan bahwa pemilihan metode kontrasepsi dipengaruhi oleh faktor 

sosial budaya seperti adanya tekananan budaya yaitu diwajibkan anggota 

rumah tangga melakukan metatah sehingga muncullah persepsi di 

masyarakat jumlah anak ideal pada masyarakat beragama Hindu. Hasil 
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didukung oleh Chen (2022) jumlah anak ideal yang diinginkan merupakan 

salah satu unsur yang mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi mengatur 

fertilitas. Nilai setiap anak bagi keluarga menentukan jumlah anak yang 

optimal. Unsur lain yang dapat mempengaruhi keinginan untuk memiliki 

anak adalah susunan sosio budaya di lingkungan tempat tinggal (Chen, 

2022).  

2. Jumlah Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar 

Pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC) sangat penting 

dilakukan sesuai standar WHO. Jika memungkinkan, Ibu hamil disarankan 

untuk mendapatkan perawatan prenatal (Desmarnita U, dkk., 2021). 

Kunjungan Antenatal Care bertujuan untuk menginformasikan, 

meningkatkan kesehatan, dan mengidentifikasi masalah di awal kehamilan 

sehingga pengobatan dapat segera dimulai. Minimal empat pemeriksaan 

dilakukan dua kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua., 

dan tiga kali pada trimester ketiga (FK UGM, 2023).  

WHO merekomendasikan beberapa hal terkait ANC, termasuk 

pentingnya membuat prosedur dan kebijakan klinis khususnya terkait 

kesehatan ibu dan anak. Panduan ini dibuat sesuai dengan Prosedur Operasi 

Standar (SOP) diantaranya menangani masalah yang diprioritaskan dan 

hasil yang diharapkan, mengumpulkan bukti dari masalah yang dilaporkan, 

menilai bukti yang tersedia, merumuskan rekomendasi, dan merencanakan 

implementasi, mengkomunikasikan hasil, dan menilai dampak dari 

rekomendasi yang telah dibuat (WHO, 2016). 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 7 responden (3,9%) 

Ibu hamil yang rutin melakukan ANC sesuai standar dan 3 responden Ibu 

hamil  yang tidak ANC sesuai standar (1,7%).  Pemeriksaan ANC 
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(Antenatal Care) adalah pemeriksaan kehamilan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil semaksimal mungkin 

sehingga dapat mengatur persalinan, nifas, mempersiapkan ASI eksklusif, 

dan kembali ke kesehatan reproduksi di masa mendatang (Kemenkes, 

2018c).  

Intervensi untuk mengurangi AKI dapat dipusatkan pada tiga 

periode. Pertama adalah ANC (saat hamil), kedua adalah periode 

intrapartum (saat persalinan), dan ketiga adalah periode postpartum (setelah 

melahirkan). ANC berfungsi untuk memberikan perawatan yang memadai, 

terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah yang sering terjadi 

kekurangan sumber daya manusia dan kelemahan sistem kesehatan yang 

membatasi ketersediaan perawatan kedaruratan kebidanan (Sulaeman, 

2021). 

Berdasarkan informasi tambahan dari responden yang tidak 

melakukan ANC sesuai standar disebabkan oleh beberapa  faktor yaitu 

adanya rasa malas, tidak memiliki keluhan terhadap kehamilannya, dan 

dukungan suami. Penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang dilakukan 

oleh Sela Mariana, dkk (2023) sebagian kecil Ibu hamil yang masih belum 

melakukan kunjungan ANC dengan alasan malas, sibuk, dan tidak memiliki 

keluhan (Mangoto & Wulandari, 2023). Adapun responden yang rutin 

melakukan ANC sesuai standar dipengaruhi oleh kesadaran Ibu hamil dan 

keluarga akan pentingnya memeriksakan kehamilan dengan tujuan 

meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan baik bagi Ibu hamil maupun 

janinnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia 

Erawaty Siregar, dkk (2022) ada hubungan antara  dukungan keluarga 

dengan kunjungan pemeriksaan kehamilan (ANC). Responden yang 
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mendapatkan dukungan keluarga akan merasa lebih terarah ketika bingung 

dan memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan pemeriksaan 

kehamilan  agar setiap masalah kehamilan yang dialami terdeteksi secara 

cepat oleh petugas kesehatan (ANC) (Amelia Erawaty Siregar, dkk.,2023). 

Dalam pandangan Islam menjaga kesehatan selama kehamilan 

sangatlah dianjurkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadits. 

Sebab, kehamilan merupakan suatu tugas mulia yang Allah SWT 

amanahkan kepada wanita. Oleh karena itu, seorang muslimah yang sedang 

mengandung wajib untuknya mencari ilmu pengetahuan tentang kehamilan 

(A. . Putri, 2018). 

Perempuan memiliki hak untuk menjamin keselamatan dan 

kesehatan fungsi reproduksinya. Mengingat besarnya bahaya yang dihadapi 

perempuan dalam menjalankan aktivitas reproduksinya, maka hak ini 

bersifat mutlak. Menstruasi, hubungan seksual, kehamilan, persalinan, dan 

menyusui adalah contohnya. Seorang wanita hamil memiliki hak untuk 

mendapatkan perlindungan tertentu dari pasangannya. Islam telah 

menempatkan laki-laki (suami) sebagai pemimpin dan pelindung dalam 

rumah tangga dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:34 : 

 ُ امُونَ عَلَى الن سَِاءِ بمَِا فَضَّلَ اللَّّٰ جَالُ قَوَّ بعَْضَهُمْ عَلَىٰ بعَْضٍ وَبمَِا أنَْفَقوُا مِنْ  الر ِ

تِي تخََافوُنَ نشُُوزَهُنَّ   ُ ۚ وَاللََّ الِحَاتُ قَانتِاَتٌ حَافظَِاتٌ لِلْغَيْبِ بمَِا حَفِظَ اللَّّٰ أمَْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّ

فلَََ تبَْغوُا عَليَْهِنَّ سَبِيلًَ ۗ إِنَّ  فعَِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُهُنَّ ۖ فَإنِْ أطََعْنكَُمْ 

َ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا   اللَّّٰ

Terjemahnya:  

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah 

telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan 

nafkah dan hartanya. Maka perempuan yang shaleh adalah mereka 

yang taat (kepada Allah SWT) dan menjaga diri ketika (suaminya) 

tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). 
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Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa suami 

memiliki kekuasaan, kewajiban mendidik, dan membimbing istri, serta 

memberikan nafkah. Maka dari itu, istri yang shaleha akan menjaga 

kehormatan  dan lain-lain sepeninggal suami (Al-Jalalain, 2022e). 

3. Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap 

Program vaksinasi yang memberikan vaksin merupakan salah satu 

intervensi pencegahan terhadap kematian bayi. Pemberian berbagai 

vaksinasi berusaha untuk meminimalkan atau memberantas terjadinya 

penyakit tertentu. WHO mendefinisikan imunisasi sebagai tindakan 

membuat seseorang kebal atau kebal terhadap penyakit menular, yang 

umumnya dilakukan dengan pemberian vaksin (Desi Irawati, Neila Sulung, 

2022). 

Penyelenggaraan Imunisasi mengacu pada kesepakatan-

kesepakatan internasional untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit, 

antara lain:  

a. Pada tahun 2012, WHO melalui WHA mengesahkan rencana aksi 

dunia untuk tahun 2011-2020, mensyaratkan cakupan vaksinasi 

nasional minimal 90%, cakupan imunisasi kabupaten/kota minimal 

80%, pemberantasan polio pada tahun 2020, eliminasi campak dan 

rubella, dan pengenalan vaksin baru. 

b. Mempertahankan status Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal 

(ETMN) 

c. Himbauan dari WHO dalam global health sector strategy on viral 

hepatitis 2030 target eliminasi virus hepatitis termasuk virus 

hepatitis B 
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d. WHO/UNICEF/UNFPA tahun 1999 tentang Joint Statement on the 

Use of Autodisable Syringe in Immunization Services 

e. Konvensi Hak Anak: Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak 

Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tertanggal 

25 Agustus 1990, yang berisi antara lain tentang hak anak untuk 

memperoleh kesehatan dan kesejahteraan dasar 

f. The Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000 yang 

meliputi goal 4: tentang reduce child mortality, goal 5: tentang 

improve maternal health, goal 6: tentang combat HIV/AIDS, 

malaria dan penyakit lain (yang disertai dukungan teknis dari 

UNICEF); dan dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals 

(SDGs) 2016- 2030.  

g. Resolusi Regional Committee, 28 Mei 2012 tentang Eliminasi 

Campak dan Pengendalian Rubella, mendesak negara-negara 

anggota untuk mencapai eliminasi campak pada tahun 2015 dan 

melakukan pengendalian penyakit rubella 

h. WHO-UNICEF tahun 2010 tentang Joint Statement on Effective 

Vaccine Management Initiative (Kemenkes, 2017b). 

Pemberian imunisasi disesuaikan dengan usia anak. Bayi berusia di 

bawah 24 jam mendapatkan imunisasi Hepatitis B (HB-0), usia 1 bulan 

mendapatkan BCG dan Polio 1, usia 2 bulan mendapatkan DPT-HB-Hib 1 

dan Polio 2, usia 3 bulan mendapatkan DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3, usia 4 

bulan mendapatkan DPT-HB-Hib 3, Polio 4 dan IPV atau Injeksi Polio, dan 

usia 9 bulan mendapatkan Campak atau MR. Bayi di bawah dua tahun 

(Baduta) usia 18 bulan diimunisasi (DPT-HB-Hib dan Campak/MR), kelas 
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1 SD/madrasah/sederajat diimunisasi (DT dan Campak/MR), kelas 2 dan 5 

SD/madrasah/sederajat diimunisasi (Td) (Kemenkes, 2018b). 

Penyediaan vaksinasi dasar yang lengkap dikatakan telah menurun 

di seluruh dunia. Menurut data WHO, 68 negara penerima menghadapi 

kesulitan dalam memberikan vaksin, yang memengaruhi 80 juta bayi di 

bawah usia satu tahun (WHO, 2020a). Negara-negara tersebut adalah 

sebagai berikut: New York hingga 63%, California hingga 40%, Ohio 

hingga 45%, Virginia hingga 45,7%, dan Inggris hingga 19,7%. Keraguan 

tentang vaksinasi, penolakan dan ketakutan orang tua, terbatasnya akses ke 

layanan kesehatan, dan dana yang tidak mencukupi untuk program 

imunisasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi (Bamforth, 2020). 

Pada  penelitian ini ditemukan bahwa  sebanyak 7 responden yang 

anaknya mendapatkan imunisasi lengkap dan 2 responden yang anaknya 

tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Dari hasil wawancara terhadap 

responden ada beberapa faktor yang menyebabkan anaknya tidak 

mendapatkan imunisasi lengkap diantaranya tidak tega melihat anaknya 

demam tinggi dan rewel setelah imunisasi. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2019) didapatkan Ibu 

memiliki opini bahwa imunisasi hanya membuat anak menjadi demam, 

rewel, dan kejang sehingga imunisasi tidak diperlukan (Harahap, 2019). 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lovric 

Makaric (2018) bahwa 38% orang tua khawatir terhadap vaksin imunisasi 

yang dapat membahayakan anaknya (Lovrić Makaric, dkk.,  2018). Sikap 

dan kepercayaan inilah yang mempengaruhi pemberian imunisasi dasar 

pada anak.  
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Responden dalam penelitian ini yang memiliki status imunisasi 

lengkap dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan Ibu terkait pentingnya 

imunisasi terhadap kesehatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Triana (2017) ibu yang memahami manfaat imunisasi dan 

pengaruhnya terhadap anaknya maka akan memberikan imunisasi dasar 

yang lengkap dengan memperhatikan waktu yang tepat untuk memberikan 

imunisasi tersebut (Triana, 2017). Hal ini berdasarkan teori pengetahuan 

yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat 

penting dan membentuk tindakan seseorang (over behavior). Sebelum 

seseorang melakukan perilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi 

suatu proses yang berurutan yaitu awareness (kesadaran), interest (tertarik), 

evaluation (mempertimbangkan baik buruknya stimulus tersebut bagi 

dirinya) (Notoatmodjo, 2007). 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ayu Kusumaningrum, dkk (2022) seorang ibu mungkin memahami 

pentingnya imunisasi sesuai dengan tingkat pengetahuannya, namun 

pengetahuan bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi 

seberapa lengkap imunisasi seorang anak. Jika faktor lain seperti 

keterjangkauan pelayanan kesehatan dan dukungan tenaga kesehatan tidak 

diperhitungkan, maka imunisasi anak tidak akan tercapai sepenuhnya 

(Kusumaningrum & Komalawati, 2022). 

Perilaku masyarakat merupakan faktor penentu dalam pemberian 

imunisasi. Terdapat beberapa faktor penyebab bayi tidak diberikan 

imunisasi dasar yang lengkap. Menurut beberapa penelitian terdapat 

beberapa hambatan imunisasi antara lain tradisi (budaya), dukungan 

keluarga, tingkat pendidikan orang tua, pengetahuan ibu, pekerjaan orang 
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tua, akses atau ketersediaan pelayanan imunisasi, sikap dan perilaku ibu, 

informasi tentang imunisasi, kendala waktu, pembuatan vaksin, usia ibu, 

status imunisasi, peran petugas kesehatan, dukungan tokoh agama, dan 

pendapatan orang tua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari 

lebih dalam tentang unsur-unsur yang berkontribusi terhadap rendahnya 

cakupan bayi baru lahir yang menerima semua imunisasi dasar yang 

direkomendasikan di Indonesia (Zafirah, 2021).  

4. Jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan 

World Health Organisation (WHO) mengeluarkan rekomendasi 

tentang pemberian ASI eksklusif, yang menyatakan bahwa bayi hanya boleh 

diberikan ASI saja tanpa cairan atau makanan lain (kecuali vitamin, mineral, 

dan/atau suplemen obat untuk keperluan medis) hingga berusia 6 bulan, dan 

kemudian dilanjutkan menyusui hingga dua tahun (Yulfitrah, 2020). 

Perlindungan bayi terhadap penyakit menular dan kronis, penurunan 

angka kematian bayi akibat penyakit umum pada anak seperti diare atau 

pneumonia, dan pemulihan kesehatan yang lebih cepat pada anak-anak yang 

mendapat ASI eksklusif merupakan manfaat dari pemberian ASI eksklusif. 

Selain bermanfaat bagi ibu dan juga bayi, pemberian ASI eksklusif 

membantu ibu menjaga kesehatannya dengan menurunkan risiko 

perkembangan kanker payudara dan mendorong perkembangan keterikatan 

emosional dengan bayinya. Menyusui dapat membantu keluarga 

menghemat uang dengan mencegah pembelian susu formula yang mahal. 

Pada  penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 7 responden yang 

memberikan ASI eksklusif kepada anaknya dan 2 responden yang tidak 

memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Dari hasil wawancara terhadap 

responden, faktor yang menyebabkan responden tidak memberikan ASI 
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eksklusif kepada anaknya yaitu adanya kepercayaan di lingkungan 

masyarakat bahwa ketika Ibu balita terjangkit suatu penyakit maka akan 

menular kepada anaknya melalui ASI yang diberikan. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Harismayanti, dkk (2023) kurangnya 

pengetahuan Ibu mengenai ASI kepada bayinya sehingga mereka 

berpendapat bahwa ketika sakit baik itu demam atau flu sebaiknya Ibu 

berhenti menyusui dengan tujuan penyakit Ibu tidak menular kepada 

bayinya. Oleh karena itu, Ibu yang mempercayai hal ini, memberikan susu 

formula sebagai pengganti ASI (Harismayanti, dkk., 2023). Hal ini 

berdasarkan teori perilaku Lawrence Green bahwa mitos dan kepercayaan 

di masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang 

melakukan perilaku tertentu. Secara umum masyarakat sosial lebih 

cenderung mengikuti kebiasaan dari masyarakat sekitar atau orang  

terdekatnya (Rosida & Sari, 2020). 

Islam sangat memperhatiakan masalah anak baik sebelum dilahirkan 

maupun setelah. Syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat besar 

terhadap janin yang berada dalam rahim Ibu, baik perlindungan jasmaniah 

maupun rohaniyah sehingga janin tersebut dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna. Sehingga 

Islam memberikan hak-hak pada janin diantaranya adalah dimuliakan, 

dijaga, dan dilindungi sebelum lahir ke dunia. 

Sejak awal manusia dilahirkan ke dunia ini, Al-Qur'an secara khusus 

telah memberikan petunjuk tentang perlunya memperhatikan jenis dan pola 

makanan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemeliharaan 

kesehatan. Ketika hal ini terjadi, Al-Qur'an menekankan perlunya 

memberikan ASI yang halal dan bagus yang sangat dibutuhkan bagi 
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kesehatan bayi dan Ibu bayi itu sendiri. Penegasan terhadap pemberian ASI 

eksklusif terdapat pada QS. Al-Qasas/28:7 : 

ى امُ ِ مُوۡسٰٰٓى انَۡ ارَۡضِعِيۡهِ  ۚ فَاِذاَ خِفۡتِ عَلَيۡهِ فَاَ لۡقِيۡهِ فِى الۡيَم ِ وَلََ تخََافِىۡ  
وَاوَۡحَيۡنَاۤ الِٰٰٓ

وَلََ تحَۡزَنِىۡۚ انَِّا رَآٰدُّوۡهُ الَِيۡكِ وَجٰعِلوُۡهُ مِنَ الۡمُرۡسَلِيۡن  َ 

Terjemahnya :  

Dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa, "Susuilah dia (Musa), dan 

apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke 

sungai (Nil). Dan janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih 

hati, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan 

menjadikannya salah seorang rasul." 

Berdasarkan tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan bahwa tafsir ayat di 

atas yaitu dan Kami ilhamkan kepada ibunya Musa -'alaihissalām-, susuilah 

dia hingga apabila engkau merasa khawatir terhadap keselamatannya dari 

Fir'aun dan kaumnya yang hendak membunuhnya, letakkanlah dia di dalam 

sebuah peti lalu lemparkan ke laut, dan janganlah engkau khawatir akan 

tenggelam atau khawatir dari Fir'aun dan janganlah pula engkau sedih 

karena berpisah dengannya, sesungguhnya Kami akan mengembalikannya 

kepadamu dalam keadaan hidup dan menjadikannya sebagai salah seorang 

Rasul yang diutus Allah kepada para makhluk-Nya (Riyadh, n.d.). 

Allah SWT juga berfirman  dalam QS. AL-Baqarah/2:233 : 

ضَاعَةَ ۚ   وَالْوَالِداَتُ يرُْضِعْنَ أوَْلََدهَُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أرََادَ أنَْ يتُمَِّ الرَّ

وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لََ تكَُلَّفُ نَفْسٌ إِلََّ وُسْعهََا ۚ لََ تضَُارَّ  

لِكَ ۗ فَإنِْ أرََاداَ فِصَالًَ عَنْ   وَالِدةٌَ بِوَلَدِهَا وَلََ مَوْلوُدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثلُْ ذَٰ

ترََاضٍ مِنْهُمَا وَتشََاوُرٍ فلَََ جُناَحَ عَلَ يْهِمَا ۗ وَإِنْ أرََدْتمُْ أنَْ تسَْترَْضِعوُا أوَْلََدكَُمْ فلَََ جُناَحَ  

َ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَ صِير  َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللَّّٰ عَلَيْكُمْ إِذاَ سَلَّمْتمُْ مَا آتيَْتمُْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقوُا اللَّّٰ ٌ 

Terjemahnya :  

Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan 
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waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan. 

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa, 

hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat 

yang memperkuat, (yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan 

penyusuan) dan tidak perlu ditambah lagi. (Dan kewajiban yang diberi anak) 

(Al-Jalalain, 2022l).  

Dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits yang membicarakan 

mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak, antara lain sebagai berikut : 

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang 

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka 

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan 

d. Hak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran 

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat 

f. Hak mendapatkan cinta dan kasih sayang 

g. Hak untuk bermain (Jauhari, I., & Fitriani, 2018) 

Hikmah yang dapat diambil dari memberikan ASI menurut Islam 

yaitu, :   

1) Ikatan kasih sayang ibu kepada anaknya, terutama pada masa 

menyusui, merupakan kasih sayang paling sempurna yang 

dimiliki oleh manusia.   

2) Menyusui selama dua tahun penuh, merupakan waktu yang 

ideal, baik ditinjau dari kesehatan fisik, jiwa, dan mental 

spiritual anak.  
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3) Dirawat di lingkungan yang asri sebagai bentuk preventif agar 

tumbuh di lingkungan yang baik dan sehat.  

4) Ditetapkannya penetapan waktu menyusui bayi dengan masa 

dua tahun ini adalah, agar kepentingan bayi benar- benar 

diperhatikan (Asnawati, dkk., 2019). 

Menurut para pakar fiqih, Maqashid asy-syari’ah terbagi menjadi 

berbagai macam sesuai kategori pengelompokannya yaitu, memelihara 

agama (hifdz ad-din), memelihara jiwa (hifdz an-nafs), memelihara akal 

(hifdz al-aql), memelihara keturunan (hifdz an-nasb), dan memelihara harta 

(hifdz al-mal). Disini dapat dihubungkan dengan pemberian ASI terhadap 

pertumbuhan bayi dengan maqashid asy-syariah yaitu, hifdz naf, hifdz al-

aql, dan hifdz al-mal (Dian Widianti Mukaromah, Elsye Souvriyanti, 2023) 

5. Jumlah bayi yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan 

Gizi merupakan komponen penting dalam membangun generasi 

yang berkualitas dengan memenuhi gizi 1000 hari awal kehidupan (golden 

age), yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, terdapat 5 

(lima) sasaran strategis yang terkait dengan program Kesehatan 

Masyarakat. Tujuan tersebut antara lain meningkatkan kesehatan 

masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dalam rangka promosi 

kesehatan ibu dan anak, serta upaya gizi masyarakat.  

Pemantauan pertumbuhan anak adalah suatu hal yang sangat penting 

untuk mengetahui status gizi pada anak. Tujuannya adalah untuk 

memperbaiki status gizi apabila ditemukan anak dengan keadaan gizi yang 

tidak baik (Utami et al., 2022). Pemantauan pertumbuhan dilakukan pada 

anak usia 12-59 bulan setiap bulannya minimal delapan kali dalam setahun, 
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yang dicatat dalam KMS atau buku catatan lainnya (Kemenkes, 2016). 

Pergeseran berat badan anak adalah ukuran pertumbuhan mereka yang 

sangat sensitif . Jika seorang anak tidak mendapatkan berat badan yang 

seharusnya, pertumbuhan anak akan terhambat, dan anak berisiko 

kekurangan gizi. Di sisi lain, jika kenaikan berat badan lebih besar dari yang 

seharusnya, hal ini pertanda anak kelebihan gizi (Kemenkes, 2011).  

  Pada  penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 8 responden yang 

rutin melakukan pemantauan tumbuh kembang anak dan 3 responden yang 

tidak melakukan pemantauan tumbuh kembang anaknya. Dari hasil 

wawancara terhadap responden, faktor yang menyebabkan responden tidak 

melakukan pemantauan tumbuh kembang anaknya adalah responden 

berasumsi bahwa ketika imunisasi anak sudah lengkap, maka tidak perlu 

lagi mengikuti posyandu. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan 

pengetahuan responden tentang pentingnya pemantauan Balita di posyandu. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhila 

Fayasari, dkk (2022) faktor yang mempengaruhi status gizi Balita dan 

tumbuh kembang anak antara lain pengetahuan, pendapatan keluarga, 

pekerjaan Ibu, Riwayat penyakit infeksi, pola asuh, dan jumlah anggota 

keluarga (Fayasari et al., 2022). Elda Yusefni, dkk (2023) juga 

mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi Ibu dalam pemantauan 

pertumbuhan Balita adalah tingkat pendidikan, pengetahuan Ibu, serta peran 

kader posyandu. Hal ini berdasarkan teori H.L. Blum bahwa status 

kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu faktor lingkungan, perilaku, 

keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan (Sulaeman, 2021). 

6. Jumlah penderita tuberculosis paru yang  mendapatkan pengobatan sesuai 

standar 
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Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebarkan oleh 

bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC ditularkan melalui udara 

melalui tetesan dahak dari penderita TBC yang dahaknya termasuk kuman 

TBC (Siska Dewi Oktaviani, Tri Sumarni, 2023). Batuk berdahak selama 

dua minggu atau lebih, batuk darah, sesak napas, lemas dan nafsu makan 

menurun, penurunan berat badan, malaise, berkeringat di malam hari tanpa 

aktivitas fisik, dan menggigil lebih dari satu bulan merupakan gejala umum 

tuberkulosis pada orang dewasa. Jika tidak diobati, mayoritas (50%) pasien 

akan meninggal setelah lima tahun (Kementerian Kesehatan, 2017a). 

Tuberkulosis paru merupakan penyakit yang paling banyak 

ditemukan di Indonesia. Saat ini terdapat 842.000 kasus TB di Indonesia, 

dengan 93.000 kematian setiap tahun, atau 11 kematian per jam. 

Berdasarkan jumlah kasus, Indonesia berada diurutan ketiga di dunia setelah 

India dan China (Kemenkes, 2022b). Menurut WHO, TB merupakan 

penyakit menular tertinggi di dunia yang dapat membunuh 1,5 juta orang 

setiap tahunnya (WHO, 2020b). 

Strategi penanggulangan TB dalam pencapaian eliminasi nasional 

TB meliputi : 

a. Penguatan kepemimpinan program TB di kabupaten/kota 

b. Peningkatan akses layanan TB yang bermutu 

c. Pengendalian faktor risiko 

d. Peningkatan kemitraan TB melalui forum koordinat TB 

e. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB 

f. Penguatan manajemen program (health system strengthening) 

Berdasarkan global TB report tahun 2022 jumlah kasus TB paru 

termasuk penyakit terbanyak yang menyerang pada kelompok pada usia 
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produktif terutama dalam rentang usia 25-34 tahun. Di Indonesia jumlah 

kasus TB paru paling banyak menyerang usia produktif usia 45-54 tahun 

(Kemenkes, 2022b).  

  Pada  penelitian ini, tidak ditemukan penderita TB paru. Dari hasil 

wawancara terhadap responden, mereka tidak pernah didiagnosis TB paru 

dan tidak mengalami gejala umum TB. Beberapa responden mengatakan 

bahwa mereka pernah terkena flu dan batuk berdahak tetapi ketika sudah 3 

hari belum sembuh juga, maka mereka langsung memeriksakan 

kesehatannya di puskesmas atau bidan terdekat. Setelah mengkonsumsi obat 

yang telah diberikan oleh nakes, beberapa hari kemudian mereka sudah 

sembuh. 

Hadits yang menjelaskan tentang manusia ketika tertimpa suatu 

penyakit yaitu : 

“Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, 

kesedihan, gangguan, kegundah-gulanaan hingga duri yang menusuknya, 

melainkan Allah akan menghapus Sebagian dari kesalahan-kesalahannya” 

(HR. Bukhari No. 5641) 

Dari kutipan Hadits di atas, kita sebagai manusia hendaknya 

bersabar dan berikhtiar dalam menjalani pengobatan dari suatu penyakit 

yang diberikan Allah SWT. Begitu juga dengan pengobatan TB, pasien 

harus disiplin dan patuh dalam mengkonsumsi obat agar cepat sembuh. 

7. Jumlah penderita hipertensi yang berobat secara teratur 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi medis yang 

cukup serius yang sangat meningkatkan risiko kerusakan ginjal, penyakit 

jantung, dan stroke. Ciri khas dari tekanan darah tinggi adalah peningkatan 

tekanan darah arteri, yang seringkali terjadi tanpa gejala. Tekanan darah 
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sistolik dan diastolik adalah dua komponen tekanan darah. Saat jantung 

berdetak atau berkontraksi disebut sistolik, dan ketika jantung rileks disebut 

diastolik. menurut statistik WHO, 1,28 miliar orang atau 60% orang dewasa 

di seluruh dunia berusia antara 30 dan 79 tahun yang menderita hipertensi 

berpenghasilan rendah. Selain itu, 46% penderita hipertensi dianggap tidak 

peduli dengan penyakitnya (WHO, 2021). 

Konsumsi garam yang berlebihan, diet tinggi lemak, kurang buah 

dan sayuran, kurang olahraga fisik, serta penggunaan nikotin dan alkohol 

merupakan faktor risiko hipertensi. Unsur lingkungan, pengaruh sosial 

budaya, fasilitas kesehatan, genetika, dan sebagainya semuanya berdampak 

pada kesehatan. Variabel budaya mempengaruhi kesehatan masyarakat 

karena mempengaruhi gaya hidup dan tatanan sosial di bidang kesehatan 

(Yeni Kusuma Dewi, Hadi Pratomo, 2022). 

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa 166 responden memiliki 

riwayat hipertensi yang berobat secara teratur, dan 14 responden tidak 

memiliki riwayat hipertensi. Dari hasil pengamatan peneliti, selain dari 

faktor umur, budaya juga sangat mempengaruhi hipertensi. Hal ini dapat 

dilihat dari responden yang memiliki riwayat hipertensi, rata-rata masih ada 

anggota keluarganya yang belum melakukan metatah baik itu istrinya 

maupun anaknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Husna, dkk (2021) ada hubungan yang signifikan antara nilai budaya 

dengan kejadian hipertensi, kualitas dan budaya/kebiasaan yang masyarakat 

miliki (Husna, Iliza, 2021). 

Hasil wawancara terhadap responden yang memiliki riwayat 

hipertensi mengatakan bahwa adanya berbagai macam adat yang wajib kami 

lakukan (salah satunya adalah metatah), sehingga  menuntut kami untuk 
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mendapatkan penghasilan yang lebih banyak agar tetap melaksanakan 

kewajiban sebagai umat Hindu. Seringkali responden mengalami stress 

ketika memikirkan biaya hidup, biaya untuk melaksanakan adat, dan 

akhirnya mengalami hipertensi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Iyan Apriyanto, dkk (2023) ada hubungan signifikan 

antara stress dengan kejadian hipertensi di wilayah kerja UPTD Puskesmas 

Sukamulya Kabupaten Tanggerang. Terbukti bahwa peluang terjadinya 

hipertensi sebanyak 22,78 kali pada responden yang mengalami stress 

dibandingkan dengan responden yang tidak stress (Apriyanto et al., 2023).  

Menurut Nuraini (2015) stress merupakan salah satu faktor yang 

dapat menyebabkan hipertensi. Hormon adrenalin akan meningkat ketika 

stress dan dapat mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat 

sehingga tekanan darah pun ikut meningkat (Nuraini, 2015). 

Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zumar/39:10 yaitu : 

ذِهِ الدُّنْيَا حَسَنةٌَ ۗ وَأرَْضُ  قلُْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أحَْسَنوُا فِي هَٰ

ِ وَاسِعَةٌ ۗ  ابرُِونَ أجَْرَهُمْ بغِيَْرِ حِسَاب اللَّّٰ إِنَّمَا يوَُفَّى الصَّ ٍ 

Terjemahnya :  

Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada 

Tuhanmu. Bagi orang-orang baik di dunia ini akan memperoleh 

kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, maka hanya orang-orang yang 

bersabarlah yang mendapatkan pahala tanpa batas. 

  Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa, 

manusia diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah SWT dan 

meninggalkan orang-orang kafir demi menghindarkan diri dari hal-hal yang 

tidak  disukai Allah SWT. Selain itu, ketika tertimpa masalah hendaklah 

manusia bersabar (Al-Jalalain, 2022m). 

8. Jumlah anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa dan tidak 

ditelantarkan 
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Gangguan jiwa adalah penyakit yang ditandai dengan gangguan 

pada kognisi, persepsi, dan perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, atau 

lingkungan (Simanjuntak, 2006). Orang dengan gangguan jiwa yang 

disingkat ODGJ, memiliki kelainan pada pikiran, tindakan, dan perasaan 

yang muncul sebagai kumpulan gejala dan perubahan perilaku yang besar, 

serta dapat menimbulkan penderitaan, menurut Undang-Undang Kesehatan 

Jiwa No. 18 Tahun 2014 serta hambatan internal untuk menyelesaikan 

aktivitas dasar manusia. Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), yaitu 

mereka yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan 

perkembangan, dan/atau kualitas hidup yang berisiko mengalami masalah 

kesehatan jiwa, juga termasuk dalam kelompok orang dengan gangguan 

jiwa (Kemenkes, 2019a). 

Pada umumnya gangguan jiwa dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

gangguan jiwa berat (psikosa) dan gangguan jiwa ringan (neurosa). Ciri-ciri 

gangguan jiwa berat yaitu kurang memahami diri dan tidak mampu menilai 

realitas (Mohr, 2006). Dalam buku Videbeck (2008) menjelaskan bahwa 

gangguan jiwa berat merupakan gangguan jiwa dengan kehilangan rasa 

realitas atau kenyataan (sense of reality) yang dapat diketahui berdasarkan 

gangguan perasaan, pikiran, kemauan, motorik, dan lainnya sehingga 

perilaku penderita tidak sesuai dengan kenyataan (Videbeck, 2008). 

Anggota keluarga yang menderita penyakit mental yang serius 

merupakan tanggung jawab anggota keluarga lainnya. Tanggung jawab ini 

biasanya timbul karena perilaku pasien dan kebutuhan pasien tidak 

dipahami oleh keluarga, membuat komunikasi antara kedua pihak menjadi 
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sulit. Keluarga mengalami stres karena sulit untuk mendorong komunikasi 

dengan pasien (Aulia Fitri, 2023).    

Pada penelitian ini, tidak ditemukan responden yang memiliki 

anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa. Dari hasil wawancara, 

responden mengatakan bahwa  belum pernah ada yang memiliki gangguan 

jiwa di desa Rawamangun, kalau di desa sebelah ada satu orang yang 

gangguan jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa semua responden masih dapat mengelola stressnya 

dengan baik. Penyesuaian diri dan dukungan sosial yang dimiliki individu 

merupakan faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memasuki fase 

stress. Individu yang bisa menyesuaikan diri kan menangani stress dengan 

lebih baik sehingga sedikit kemungkinan mengalami gangguan jiwa 

(Semium, 2006).  

Islam memandang gangguan jiwa sebagai sebuah ujian dan hikmah, 

bukan sebuah sebuah aib atau bencana. Sebagaimana Allah SWT berfirman 

dalam QS. Asy-Syu’araa/26:80 : 

وَإِذاَ مَرِضْتُ فهَُوَ يشَْفِين  ِ 

Terjemahnya :  

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. 

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa sakit 

merupakan suatu ujian dari Allah SWT dan hanya Dia yang mampu 

menyembuhkan segala penyakit (Al-Jalalain, 2022f). 

9. Jumlah  anggota keluarga yang tidak merokok 

Perilaku merokok merupakan kegiatan menghisap rokok yang 

kemudian menghasilkan asap rokok dan dilakukan secara berulang sampai 

rokok habis. Menurut WHO Indonesia menempati urutan ketiga di dunia, 

setelah China dan India dengan jumlah penduduk yang merokok sebanyak 
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65 juta perokok (28%) (WHO, 2018). Prevalensi merokok setiap tahunnya 

mengalami peningkatan sebesar 1,9% dari 7,2% pada tahun 2012 dan 

meningkat menjadi 9,1% yang melibatkan usia dengan rentang 10-18 tahun 

pada tahun 2018 (Kemenkes, 2021b).  

Anggota keluarga yang merokok di dalam ruangan dapat 

membahayakan paru-paru dan masalah bagi kesehatan bayi dan orang 

sekitar (Syahrir et al., 2021). Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) 

merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh 

dunia dan diperkirakan menjadi penyebab utama kematian ketiga secara 

global pada tahun 2030 setelah penyakit jantung dan stroke, yang dapat 

diakibatkan oleh paparan asap rokok dalam jangka panjang dan terus 

menerus. Sekitar 45%  perokok berisiko terkena PPOK (WHO, 2015). 

Banyaknya bahan kimia dalam asap rokok mengungkapkan sejauh 

mana risiko ketika merokok. Terdapat 5.000 zat berbeda yang terdapat di 

dalam asapnya  dan  beberapa di antaranya berbahaya bagi tubuh. Bahan 

kimia berbahaya dalam rokok memiliki kemampuan untuk merusak sel-sel 

tubuh. Selain itu, zat kimia dalam asap rokok juga menyebabkan kanker. 

Ada 250 jenis zat berbahaya dan 70 jenis zat penyebab kanker yang berbeda 

dalam rokok. Zat berbahaya ini berasal dari bahan baku utama rokok yaitu 

tembakau (Kemenkes, 2022a).  

Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 33,9% responden 

yang masih merokok, dan 66,1% responden yang tidak atau sudah berhenti 

merokok. Dari hasil wawancara, alasan responden yang masih merokok 

adalah masih kecanduan dan rasanya aneh jika dalam sehari tidak merokok. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yazid Anwar, 

dkk (2021) keinginan untuk merokok timbul dari dalam diri masing-masing 
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individu yang penasaran dengan citarasa rokok, merasakan kenikmatan, 

tanpa beban atau masalah, dan berasumsi bahwa tidak dapat bekerja jika 

tidak merokok. Awalnya coba-coba dan akhirnya kecanduan (Anwar et al., 

2021). Ingin mencoba rasa yang dijanjikan iklan rokok dan harga yang 

murah dan mudah didapat, ingin tampil keren, mudah bergaul, dan dianggap 

dewasa, setia berteman, memiliki persepsi bahwa merokok dapat 

menghilangkan stres, mengusir rasa sepi, bosan , dan kebingungan, serta 

pergaulan dengan masyarakat atau teman yang merokok merupakan faktor-

faktor yang mendorong seseorang untuk merokok (Kemenkes, 2018a). Hal 

ini berdasarkan teori Lawrence Green bahwa perilaku dipengaruhi oleh 3 

faktor yaitu faktor predisposisi, factor pendukung, dan factor pendorong. 

Faktor predisposisi merupakan faktor yang mempermudah terwujudnya 

sebuah perilaku seperti pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-

nilai, norma sosial, budaya, dan lingkungan. Faktor pendukung merupakan 

faktor yang memfasilitasi terwujudnya sebuah perilaku seperti sarana dan 

prasarana. Sementara factor pendorong merupakan faktor yang mendorong 

atau memperkuat terwujudnya sebuah perilaku seperti sikap dan perilaku 

(Swastikanti, R. A., dkk, 2021). 

Adapun responden yang tidak merokok dengan alasan karena 

banyaknya kebutuhan anggota rumah tangga sedangkan penghasilan hanya 

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Elvi Juliansyah, dkk (2018) orang yang 

berpenghasilan lebih tinggi berusaha memenuhi kebutuhan utama yang 

paling mendasar sesuai dengan status atau jabatan dan pemahaman mereka 

tentang bahaya merokok (Juliansyah, E., Solehati, T., & Kosasih, 2018). 
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Larangan merokok bagi remaja dan anak-anak dipandang sebagai 

langkah positif. Demi membela hak hidup anak dari bahaya rokok, Komnas 

(Komisi Nasional) Perlindungan Anak mendukung MUI (Majelis Ulama 

Indonesia). Menurut ulama madzhab Hanafi, merokok dilarang (hukumnya 

haram) karena efek negatif dan potensi risikonya. Mengingat rokok lebih 

banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka sudah sepantasnya 

dikeluarkan fatwa larangan merokok (Dharmastuti, 2017). Sebagaimana 

hadits riwayat Ibnu Majah no. 2340 : 

"Segala sesuatu yang memabukkan secara berlebihan setidaknya 

melanggar hukum." 

Larangan merokok juga telah dijelaskan dalam QS. Al-A’raaf/7:157 

: 

يَّ الَّذِي يجَِدوُنَهُ مَكْتوُبًا عِنْدهَُمْ فِي   سُولَ النَّبِيَّ الْْمُ ِ الَّذِينَ يَتَّبعِوُنَ الرَّ

نْجِيلِ يَأمُْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْ  مُ  التَّوْرَاةِ وَالِْْ كَرِ وَيحُِلُّ لهَُمُ الطَّي ِبَاتِ وَيحَُر ِ

  عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيضََعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْْغَْلََلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنوُا بِهِ 

ئكَِ هُ  رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبعَوُا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ ۙ أوُلَٰ مُ الْمُفْلِحُون وَعَزَّ َ 

Terjemahnya :  

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang 

(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada 

di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf 

dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan 

menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan 

bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-

beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-

orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan 

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-

Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. 

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa Nabi 

Muhammad Saw. memerintahkan untuk menjauhkan diri  dari apa yang 

sebelumnya diharamkan oleh syariat mereka dan menjauhi segala larangan 

yang dapat berdampak buruk pada tubuh manusia (Al-Jalalain, 2022g).  
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10. Jumlah keluarga yang memiliki sumber air bersih 

Air merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidup manusia, baik dari segi kualitas maupun dari 

kuantitasnya (Campbell, 2002). Air bersih didefinisikan sebagai air yang 

digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan mencuci yang 

memenuhi standar kesehatan dan dapat diminum jika diolah lebih lanjut 

seperti memasak (Kemenkes, 2017a). Kurangnya air bersih dan kualitas air 

yang buruk sering dikaitkan dengan terjadinya Water Borne Disease, salah 

satunya adalah diare pada balita. Akibatnya, air harus bebas dari 

pencemaran dan kualitas tertentu untuk memenuhi tuntutan kadar dalam 

tubuh manusia. Di Indonesia, diare masih merupakan kondisi endemik yang 

terkadang diikuti kematian dan berhubungan langsung dengan air (Agusta, 

2022). 

Berdasarkan Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010, kriteria 

kualitas air minum adalah air minum yang layak harus bebas dari cemaran 

mikrobiologi organik, anorganik, dan patogen. Kriteria kualitas 

karakteristik mikrobiologis yang ditunjukkan oleh kadar E-coli dan total 

coliform adalah 0 per 100 ml sampel, menunjukkan bahwa polutan 

mikrobiologis tidak diperbolehkan dalam air minum (Kementerian 

Kesehatan, 2010). Escherichia coli merupakan bakteri indikator kualitas air 

yang keberadaannya menunjukkan bahwa bakteri patogen lain yang 

berbahaya bagi kesehatan manusia mungkin juga ada di dalam air (Rahayu, 

2018). Secara sederhana untuk mengetahui kualitas air, dapat dilihat dari 

ciri-ciri yaitu jernih, tidak berbau, tidak mempunyai rasa, tidak berwarna. 

Adapun sumber air bersih menurut kemenkes di antaranya air pipa (PDAM), 

sumur gali, sumur bor dengan pompa tangan atau pompa mesin, mata air 
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terlindungi, penampungan air hujan, tangki air atau terminal air (Kemenkes, 

2017a). 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 93,3% responden yang 

memiliki sumber air bersih, dan 6,7% responden yang tidak memiliki 

sumber air bersih. Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan, semua 

responden yang memiliki air bersih memiliki sumur bor sebagai sumber air. 

Adapun responden yang tidak memiliki air bersih dengan alasan penduduk 

baru yang belum cukup sebulan tinggal di desa rawamangun sehingga 

belum membuat sumur, dan terdapat beberapa rumah yang tidak ditemukan 

mata air yang disebabkan tanah disekitar rumah memiliki kandungan air 

yang sangat kuning sehingga mengharuskan mereka  mengambil air di 

sumur tetangga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

I Gede Arma Prima Reka Yoga, dkk (2020) hasil pengamatan pada 

parameter besi diperoleh 6 sumur yang tidak memenuhi syarat karena 

mengandung besi (Fe) yang menyebabkan air merah kekuning-kuningan, 

menimbulkan bau amis, dan membentuk lapisan seperti minyak (Arma et 

al., 2020). 

Allah SWT telah menciptakan air dengan berbagai manfaat seperti 

minum, mandi, mencuci, membersihkan, memberi minum ternak, menyiram 

tanaman dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-

An’aam/6:99 : 

وَهُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأخَْرَجْنَا بهِِ نَباَتَ كُل ِ شَيْءٍ فَأخَْرَجْنَا مِنْهُ  

 وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْنَابٍ خَضِرًا نخُْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُترََاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ داَنِيَةٌ 

انَ مُشْتبَهًِا وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ ۗ انْظُرُوا إلَِىٰ ثمََرِهِ إِذاَ أثَمَْرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِ  مَّ يْتوُنَ وَالرُّ ي  وَالزَّ

لِكُمْ لََيَاتٍ لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُن  ذَٰ َ 

Terjemahnya :  

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka 
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Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang 

menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir 

yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai 

yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) 

zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah 

buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) 

kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-

tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. 

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa dengan 

air hujan itu yang dapat tumbuh tumbuhan yang menghijau. Dari tanaman 

yang menghijau itu (butir yang banyak) yang satu sama lainnya bersusun 

seperti bulir-bulir gandum dan sejenisnya (dan dari pohon kurma) menjadi 

khabar dan dijadikan sebagai mubdal minhu (yaitu dari mayangnya) yaitu 

dari pucuk pohonnya; dan mubtadanya ialah (keluar tangkai-tangkainya) 

tunas-tunas buahnya (yang mengurai) saling berdekatan antara yang satu 

dengan yang lainnya (dan) Kami tumbuhkan berkat air hujan itu tanaman- 

(Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda) yang menunjukkan 

kepada kekuasaan Allah SWT. dalam menghidupkan kembali yang telah 

mati dan lain sebagainya (bagi orang-orang yang beriman) mereka disebut 

secara khusus sebab hanya merekalah yang dapat memanfaatkan hal ini 

untuk keimanan mereka, berbeda dengan orang-orang kafir (Al-Jalalain, 

2022h). 

Selain ayat di atas, juga dijelaskan dalam QS. Al-Furqaan/25:48 : 

يَاحَ بشُْرًا بَيْنَ يَديَْ رَحْمَتهِِ ۚ وَأنَْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَ  هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ الر ِ

 طَهُورًا 

Terjemahnya :  

Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira 

dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkan 

dari langit air yang amat bersih. 
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Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa Kami 

turunkan dari langit air yang amat bersih yaitu air yang dapat dipakai untuk 

bersuci, atau air yang mensucikan (Al-Jalalain, 2022i). 

11. Jumlah keluarga yang menggunakan jamban sehat 

Jamban keluarga merupakan fasilitas sanitasi dasar yang membantu 

menjaga kesehatan lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. 

Pembuangan feses memerlukan pertimbangan khusus karena merupakan 

limbah yang menimbulkan berbagai kesulitan dalam bidang kesehatan dan 

menjadi media bagi bibit penyakit. Selain itu, berpotensi mencemari sumber 

air baku (Syahrir S, dkk, 2019). Jamban sehat adalah jamban yang 

memenuhi standar dan peraturan kesehatan tertentu, seperti: 

a. Tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran langsung bahan-

bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran 

manusia. 

b. Dapat mencegah vektor yang menyebarkan penyakit pada pemakai 

dan lingkungan sekitarnya. 

Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga 

dengan penempatan (di dalam atau di luar rumah) yang terjangkau oleh 

penghuni rumah (Kemenkes, 2017a). Standar dan persyaratan bangunan 

jamban terdiri dari : 

1) Bangunan atas yang terdiri dari dinding dan atap melindungi 

pengguna dari cuaca dan gangguan lainnya. 

2) Bangunan tengah, terdiri dari  lubang tempat pembuangan 

kotoran  (tinja dan urin) dan lantai jamban yang konstruksi 

lantainya harus cukup kuat untuk menopang beban tinggi 

penggunanya tanpa menjadi macet. 
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3) Bangunan bawah, yang terdiri dari tempat penyimpan, 

pengolah, dan pengurai tinja yang berfungsi untuk 

menghindari pencemaran lingkungan, khususnya sumber air 

dan pencemaran tinja, baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui vektor (lalat, kecoa, ayam, babi, anjing, dan 

sebagainya). 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 92,8% responden yang 

memiliki jamban sehat, dan 7,2% responden yang tidak memiliki jamban 

sehat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada keterkaitan 

antara ketersediaan air bersih dengan jamban sehat. Dari 13 responden yang 

tidak memiliki jamban sehat, 12 diantaranya juga tidak memiliki air bersih 

dan 1 responden dananya tidak mencukupi untuk membangun jamban. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlasin dan 

Encep Nugraha Solihudin (2020) ada hubungan yang signifikan antara 

ketersediaan air bersih dengan kepemilikan jamban pada masyarakat di 

Desa Walikukun Kecamatan Serang (Mukhlasin & Solihudin, 2020). 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan 

Putri (2016) ada hubungan yang bermakna antara ketersediaan air bersih 

dengan kepemilikan jamban (F. Putri, 2016).  

Ketersediaan air bersih merupakan faktor yang memfasilitasi 

perilaku hidup sehat karena memudahkan anggota keluarga dalam menjaga 

kebersihan diri. Kegiatan yang dilakukan di jamban seperti membilas dan 

membersihkan kotoran di toilet juga sangat bergantung pada ketersediaan 

air bersih. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap air 

bersih berdampak signifikan terhadap kepemilikan jamban yang dapat 
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dilihat dari rumah tangga yang memiliki akses air bersih juga memiliki 

jamban. 

Membilas dan membersihkan diri juga telah dijelaskan dalam Islam 

bahwa setelah buang air besar atau kecil hendaknya segera ber istinja’ atau 

cebok sampai bersih. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan 

Muslim sebagai berikut : 

“Ketika Nabi keluar untuk buang hajat, aku dan anak sebayaku 

dating membawa seember air lalu beliau beristinja’ dengannya.” (HR. 

Bukhari No. 150 dan Muslim No. 271). 

12. Jumlah keluarga yang  telah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) 

Jaminan Kesehatan Nasional atau biasa disingkat dengan JKN 

merupakan jaminan perlindungan kesehatan sehingga peserta JKN 

mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.  Tujuan JKN adalah untuk mencapai 

cakupan kesehatan universal bagi seluruh penduduk Indonesia (Oktaviani 

Riga Setyaningrum, Imran Radne Rimba Putri, 2023). 

Masyarakat harus berpartisipasi dalam JKN karena tiga alasan: 

perlindungan, gotong royong, dan kepatuhan. Pertama, JKN menawarkan 

perlindungan yang kuat bagi diri sendiri, keluarga, atau orang lain untuk 

konfirmasi asuransi kesehatan, yang mungkin mengarah pada peningkatan 

produktivitas dan kesejahteraan. Kedua, dengan mengikuti JKN, setiap 

anggota yang sehat akan berkolaborasi untuk membantu individu yang sakit. 

Ketiga, sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum sehingga mendaftarkan 

dirinya dan anggota keluarganya pada JKN dan sesuai dengan proses 

pelayanan kesehatan yang diperlukan (Kurniawati & Rachmayanti, 2018). 
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Pada penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 18,9% responden 

yang telah menjadi anggota JKN, dan 81,1% responden yang tidak menjadi 

anggota JKN. Dari hasil wawancara, responden mengatakan bahwa mereka 

sangat jarang mengikuti sosialisasi mengenai JKN sehingga banyak yang 

tidak mengetahui manfaat yang diperoleh jika menjadi anggota JKN. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari 

(2021) salah satu faktor penyebab masyarakat Dusun Bujet, Desa 

Jambewangi, Kec. Pakis, Kab. Magelang tidak memiliki JKN adalah 

kurangnya partisipasi masyarakat jika diadakan sosialisasi terkait JKN 

membuat kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai JKN sangatlah 

kurang sehingga tidak mendaftarkan diri menjadi peserta JKN (Mustikasari, 

2021). 

JKN merupakan salah satu program pemerintah yang berdasarkan 

prinsip asuransi sosial. Ayat Al-Qur’an yang sering dikemukakan dalam 

asuransi sosial adalah  Allah SWT dalam QS. Al-Maidah/5:2 : 

ثْمِ وَالْعدُْوَان  وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِ ِ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلََ تعَاَوَنوُا عَلَى الِْْ ِ… 

Terjemahnya :  

… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. 

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa saling 

menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam mengerjakan yang dititahkan 

dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang  dan janganlah kamu saling 

tolong-menolong dalam berbuat dosa atau maksiat artinya melampaui batas-

batas ajaran Allah (Al-Jalalain, 2022k). 

13. Capaian indeks keluarga sehat pada masyarakat yang melakukan metatah di 

Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. 
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Keluarga sehat merupakan keluarga dengan keadaan sehat secara 

keseluruhan baik sehat fisik, mental, dan sosial sehingga semua anggota 

keluarga mampu hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis 

(Kemenkes, 2015). Terdapat 12 indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang 

telah Ditentukan Oleh pemerintah yaitu keluarga mengikuti program KB, 

Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar, bayi 

mendapatkan imunisasi lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif 0-6 

bulan, bayi mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru 

berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat secara teratur, penderita 

gangguan jiwa diobati, tidak ada anggota keluarga yang merokok, keluarga 

memiliki sarana air bersih, keluarga memiliki jamban sehat, dan semua 

anggota keluarga telah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

(Kemenkes, 2017a). 

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat 1 rumah tangga yang 

termasuk dalam kategori sehat, 33 rumah tangga yang termasuk dalam 

kategori pra-sehat, dan 146 rumah tangga yang termasuk dalam kategori 

tidak sehat. Hasil analisis menggunakan rumus IKS tingkat Desa, diperoleh 

hasil sebesar 0,005 yang berarti masyarakat Hindu di Desa Rawamangun 

termasuk dalam kategori tidak sehat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rafiah Maharani Pulungan, dkk (2021) dari tiga 

kecamatan di Kota Bekasi yang telah diteliti dapat diketahui bahwa semua 

responden dinyatakan tidak sehat dengan prioritas masalah yang berbeda-

beda (Pulungan et al., 2021). 

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan 

Yasinta Betan, dkk (2019) dari 320 KK terdapat 92 KK dinyatakan sehat, 

167 KK dinyatakan pra-sehat, dan 61 KK dinyatakan tidak sehat (Betan & 
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Wawo, 2019). Perbedaan hasil penelitian disebabkan oleh kurangnya 

kesadaran masyarakat tentang kesehatannya sehingga kurang berinisiatif 

terhadap program yang dicanangkan pemerintah atau puskesmas setempat. 

Namun terlepas dari itu, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Yasinta Betan, dkk adalah faktor yang mempengaruhi 

nilai indeks keluarga sehat diantaranya masyarakat masih mempercayai cara  

yang alami terkait kesehatan, masih terdapat keluarga yang susah 

mengakses sarana air bersih sehingga masih ada keluarga yang tidak 

memiliki jamban sehat (Betan & Wawo, 2019). 

Dalam Islam sangat menekankan menjaga kesehatan melalui 

tindakan preventif (menjaga kesehatan sebelum sakit). Oleh karena itu,  

Islam menyarankan perawatan medis untuk orang yang membutuhkannya 

karena sakit. Inilah salah satu ajaran Islam yang memperhatikan 

karakteristik, kemampuan, dan keadaan manusia Ayat Al-Qur’an yang 

mengandung nilai preventif dalam QS. Al-A’raf/7:31 : 

ا۟ ۚ إِنَّهُۥ لََ   بنَِىٰٓ ءَادمََ خُذوُا۟ زِينَتكَُمْ عِندَ كُلِ  مَسْجِدٍ وَكُلوُا۟ وَٱشْرَبوُا۟ وَلََ تسُْرِفوُٰٓ يَٰ

يحُِبُّ ٱلْمُسْرِفِين  َ 

  

Terjemahnya :  

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan. 

Ayat di atas dalam kitab tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa kita 

diperintahkan untuk menutupi aurat saat melakukan shalat dan tawaf, serta 

makan dan minum yang secukupnya (Al-Jalalain, 2022a). 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu peneliti tidak menerapkan kuesioner 

penelitian  dengan baik dalam hal tidak melakukan pengukuran tekanan darah 
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responden sehingga hasil analisis banyak yang not applicable. Selain itu, beberapa 

responden sulit untuk ditemui karena kesibukan pribadi dan banyak acara adat yang 

dilakukan di Pura. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait capaian 

indeks keluarga sehat pada masyarakat yang melakukan metatah di Desa 

Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jumlah keluarga yang mengikuti program KB yaitu 47 responden 

(26,1%) yang mengikuti program KB, 87 responden (48,3%) yang 

tidak mengikuti program KB, dan 46 responden (25,6%) not 

applicable. 

2. Terdapat 10 Ibu hamil, 7 (3,9%) diantaranya yang  memeriksakan 

kehamilannya (ANC) sesuai standar, 3 (1,7%) Ibu hamil yang tidak 

memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar, dan 170 

responden (94,4%) not applicable. 

3. Terdapat 9 bayi, 7 (3,9%) diantaranya yang mendapatkan imunisasi 

lengkap 2 bayi (1,1%) tidak mendapatkan imunisasi lengkap, dan 

171 responden (95%) not applicable. 

4. Jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan yaitu 7 

responden (3,9%) Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 0-6 bulan, 

2 responden (1,1%) Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif 0-6 

bulan, dan 171 responden (95%) not applicable. 

5. Jumlah bayi yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan yaitu 8 

responden (4,4%) Bayi yang mendapatkan pemantauan 

pertumbuhan, 3 responden (1,7%) Bayi yang tidak mendapatkan 
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pemantauan pertumbuhan, dan 169 responden (93,9%) not 

applicable. 

6. Jumlah penderita tuberculosis paru yang  mendapatkan pengobatan 

sesuai standar yaitu tidak terdapat responden yang menderita TB 

Paru atau not applicable. 

7. Jumlah penderita hipertensi yang berobat secara teratur yaitu 166 

responden (92,2%) memiliki riwayat hipertensi yang berobat secara 

teratur, dan 14 responden (7,8%) not applicable atau tidak memiliki 

riwayat hipertensi. 

8. Jumlah anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa dan tidak 

ditelantarkan yaitu tidak terdapat responden yang menderita 

gangguan jiwa atau not applicable. 

9. Jumlah  anggota keluarga yang tidak merokok yaitu 61 responden 

(33,9 %) yang masih merokok, dan 119 responden (66,1%) yang 

tidak atau sudah berhenti merokok. 

10. Terdapat 168 responden (93,3%) yang memiliki sumber air bersih, 

dan 12 responden (6,7%) yang tidak memiliki sumber air bersih. 

11. Jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat yaitu 167 responden 

(92,8%) yang memiliki jamban sehat, dan 13 responden (7,2%) yang 

tidak memiliki jamban sehat. 

12. Jumlah keluarga yang telah menjadi anggota JKN yaitu 34 

responden (18,9%) yang telah menjadi anggota JKN, dan 146 

responden (81,1%) yang tidak menjadi anggota JKN. 

13. Capaian indeks keluarga sehat pada masyarakat yang melakukan 

metatah yaitu 1 rumah tangga (0,6%) yang termasuk dalam kategori 

sehat, 33 rumah tangga (18,3%) yang termasuk dalam kategori pra-
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sehat, dan 146 rumah tangga (81,2%) yang termasuk dalam kategori 

tidak sehat. 

14. Nilai IKS keseluruhan masyarakat yang melakukan metatah adalah 

0,005 yang berarti tidak sehat. 

B. Saran 

Adapun saran dari hasil penelitian yang dilakukan terkait capaian 

indeks keluarga sehat pada masyarakat yang melakukan metatah di Desa 

Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara yaitu : 

1. Bagi tenaga kesehatan 

Bagi tenaga kesehatan, diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi 

terkait JKN dan melakukan penyuluhan  terkait manfaat menggunakan 

KB pada Pasangan Usia Subur (PUS), serta advokasi kepada 

pemerintah setempat terkait kepemilikan jamban sehat di Desa 

Rawamangun. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian dan 

masukan bagi puskesmas setempat untuk meningkatkan indeks 

keluarga sehat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan menggunakan sampel semua masyarakat di suatu desa, 

sehingga dapat membantu tenaga kesehatan untuk mengukur IKS di 

desa tersebut.
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LAMPIRAN 
 

 



 
 

 

Lampiran 1 

KUESIONER PENELITIAN 

CAPAIAN  INDEKS KELUARGA SEHAT  PADA MASYARAKAT YANG 

MELAKUKAN TRADISI METATAH DI DESA RAWAMANGUN, 

KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN, 

KABUPATEN LUWU UTARA” 

 

I. PENGENALAN TEMPAT 

1 Provinsi :  

2 Kabupaten/Kota*) :  

3 Kecamatan :  

4 sNama Puskesmas : Kode Puskesmas :        

5 Desa/Kelurahan*) :  

6 RT/RW : RT RW 

7 Nomor Urut 

Bangunan/Rumah 

:  

8 Nomor Urut Keluarga :  

9 Alamat Rumah : 

 

 

II. KETERANGAN KELUARGA 

1 Nama Kepala Keluarga : 

2 • Jumlah Anggota 

Keluarga 

 • Jumlah Aggota 

Keluarga 

diwawancara 

 

 • Jumlah Anggota 

keluarga 

Dewasa (≥15 Tahun) 

 • Jumlah Anggota 

Keluarga usia 10-54 

tahun 

 



 
 

 

 

 

• Jumlah Anggota 

Keluarga 

            Usia 12-59 bulan 

 • Jumlah anggota 

keluarga usia 0-11 

bulan 

 

3 

 

 

Apakah ada anggota keluarga 

yang sudah metata ? 

 • Jumlah anggota 

keluarga yang sudah 

metata 

 

4 Apakah tersedia sarana air bersih di lingkungan rumah 

1.Ya                            2. Tidak  P.5 

 

5 Bila ya, apa jenis sumber airnya terlindungi ? (PDAM, sumur pompa, 

sumur gali terlindungi, mata air terlindungi) 

1. Ya       2. Tidak (sumur terbuka, air sungai, danau/telaga, dll) 

 

 

6 

Apakah tersedia jamban keluarga ? 

1. Ya      2.Tidak P.7 

  

Bila ya, apakah jenis jambannya saniter ? (kloset/leher angsa/plengsengan 

1. Ya               2. Tidak (cemplung) 

 

7 Apakah ada anggota keluarga yang pernah didiagnosis menderita 

gangguam jiwa berat (Schizoprenia) ? 

1. Ya             2. Tidak P.9 

 

 

8 Bila ya, apakah selama ini anggota keluarga tersebut meminum obat 

gangguan jiwa berat secara teratur ? 

1. Ya Blok III              2. Tidak Blok III 

 

9 Apakah ada anggota keluarga yang dipasung ? 

1. Ya             2. Tidak  

 



 
 

 

 

IV. KETERANGAN ANGGOTA KELUARGA 

No Nama Hubungan 

Anggota 

Keluarga 

Tanggal, 

Bulan, 

Tahun 

Lahir 

Umur Jenis 

Kelamin 

1.Pria 

2.Wanita 

Status 

Perkawinan 

(Khusus 

wanita 

usia 10-

54 

tahun) 

Sedang 

Hamil ? 

1.Ya 

2.Tidak 

Agama ART usia 

>5 tahun  

 

 

Pendidikan 

ART usia 

≥10 

tahun 

 

 

Pekerjaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

2      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

3      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

4      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

5      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

6      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

7      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

8      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      



 
 

 

IV.KETERANGAN ANGGOTA KELUARGA (lanjutan) 

No Nama Hubungan 

Anggota 

Keluarga 

Tanggal, 

Bulan, 

Tahun 

Lahir 

Umur Jenis 

Kelamin 

1.Pria 

2.Wanita 

Status 

Perkawinan 

(Khusus 

wanita 

usia 10-

54 

tahun) 

Sedang 

Hamil ? 

1.Ya 

2.Tidak 

Agama ART usia 

>5 tahun  

 

 

Pendidikan 

ART usia 

≥10 

tahun 

 

 

pekerjaan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

2      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

3      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

4      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

5      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

6      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

7      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8      Tgl 

     Bln        

   Tgl 

     

Bln        

      

Kode kolom 3 

Hubungan dengan 

Kepala keluarga 

Kode 

kolom 

7 

Status 

Perkaw

inan 

Agama Kode kolom 10 

Pendidikan Tertinggi 

Kode Kolom 11 

Status Pekerjaan 

Utama 

1 = kepala 

RT 

2 = 

istri/suami 

3 = Anak 

4 = 

Menantu 

5 = Cucu 

6 = 

orang 

tua 

7 = 

Famili 

lain 

8 = 

Pembanu 

9 = 

Lainnya 

1 = 

Kawin 

2 = 

belum 

kawin 

3 = 

cerai 

hidup 

4 =  

cerai 

mati 

1 = 

Islam 

2 = 

Kristen 

3 = 

Khatoli

k 

4=Hindu 

5=Budha 

6=kongh

ucu 

1=Tidak 

pernah 

sekolah 

2=tidak 

tamat 

SD/MI 

3=tamat 

SD/MI 

4=Tamat 

SLTP/MT

S 

5=Tamat 

SLTA/M

A 

6=Tamat 

D1/D2/D

3 

7=Tamat 

PT 

1=Tidak 

Kerja 

2=Sekolah 

3=TNI/POL

RI 

4=PNS/Peg 

5=Wiraswa

sta/jasa 

6=Petani 

7=Nelayan 

8=Buruh 

9=Lainnya 



 
 

 

 

V. KETERANGAN INDIVIDU 

IDENTITAS ANGGOTA KELUARGA 

1 Tuliskan nama dan nomer urut 

anggota keluarga 

Nama 

:………………. 

Nomor urut 

anggota keluarga 

 

2 NIK :   

3 Tanggal 

Puldat 

 Usia anggota keluarga 

(tuliskan dalam bulan jika 

usia < 5 tahun atau dalam 

tahun jika usia ≥ 5 tahun 

                    

Bulan 

 

                    

Tahun 

 

GANGGUAN KESEHATAN 

Berlaku untuk semua umur 

1 Apakah saudara mempunyai kartu jaminan 

Kesehatan atau JKN ? 

 

1. Ya                      2. Tidak 

2 Apakah saudara merokok ?  

1. Ya (setiap hari, sering/kadang-kadang)       

2. Tidak (tidak/sudah berhenti) 

Berlaku untuk anggota keluarga berumur  ≥15 tahun 

3 Apakah saudara biasa buang air besar di jamban?  

1.Ya                      2. Tidak 

4 Apakah saudara biasa menggunakan air bersih ?  

PENGENALAN TEMPAT 

(KUTIPAN dari BLOKM I. PENGENALAN TEMPAT) 

PROVI

NSI 

KAB/K

OTA 

KECAM

ATAN 

KODE 

PUSKES

MAS 

DESA/ 

KELURA

HAN 

R

W 

R

T 

NO.URUT 

BANGUNAN/

RUMAH 

NO.UR

UT 

KELUA

RGA 

                    



 
 

 

         1.Ya (setiap hari, sering/kadang-kadang)       

2. Tidak (tidak/sudah berhenti) 

5 Apakah saudara pernah didiagnosis menderita 

tuberculosis (TB) paru ? 

 

1. Ya                      2. Tidak P.7 

6 Bila ya, apakah saudara meminum obat TBC 

secara teratur (selama 6 bulan) ? 

 

1. Ya P.8       2. Tidak P.8 

7 Apakah saudara pernah didiagnosis menderita 

batuk berdahak ≥ 2 minggu disertai satu atau 

lebih gejala;dahak bercampur darah/batuk 

berdarah, berat badan menurun, berkeringat 

malam hari tanpa kegiatan fisik, dan demam > 1 

bulan ? 

 

1.Ya                      2. Tidak 

8 Apakah saudara pernah didiagnosis menderita 

tekanan darah tinggi/hipertensi 

 

1. Ya                    2. Tidak  P.10a 

9 Bila ya, apakah saudara, meminum obat tekanan 

darah/hipertensi secara teratur ? 

 

1.Ya      P.11                      2. Tidak P.11 

10 a. Apakah saat ini dilakukan pengukuran 

darah 

1. Ya                              2. Tidak   P.11 

 

b. Hasil pengukuran tekanan darah  

1). Sistolik (mm/Hg) 

2). Diastolik (mm/Hg) 

 

 

Berlaku untuk anggota keluarga wanita berstatus menikah (usia 10-54 tahun) dan tidak 

hamil atau anggota keluarga laki-laki 



 
 

 

Bersatus menikah (usia ≥ 10 tahun)  

11 Apakah saudara atau pasangan saudara menggunakan alat 

kontrasepsi atau ikut program Keluarga Berencana ? 

 

1.Ya                      2. Tidak 

Berlaku untuk ibu yang memiliki anggota keluarga berumur ≤ 12 bulan  

12 Apakah saat ini Ibu melahirkan (NAMA) bersalin di fasilitas 

pekalayanan Kesehatan ? 

 

1.Ya                      2. Tidak 

Berlaku untuk anggota keluarga berumur 7-23 bulan 

13 Apakah bayi ini pada waktu usia 0-6 bulan hanya diberi ASI 

eksklusif ? 

 

1.Ya                      2. Tidak 

Berlaku untuk anggota keluarga berumur 12-23 bulan 

14 Apakah selama bayi usia 0-11 bulan diberikan imunisasi lengkap  

? (HB0, BCG, DPT-HB1, PT-HB2, DPT-HB3, Polio 2, Polio 3, 

Polio 4, campak) 

 

1.Ya                      2. Tidak 

Berlaku untuk anggota keluarga berumur 5-59 bulan 

15 Apakah  dalam 1 bulan terakhir dilakukan pemantauan 

pertumbuhan belita ?  

 

1.Ya                      2. Tidak 

 

 

CATATAN 

 



 
 

 

Lampiran 2 

Lembar Komite Etik



 
 

 

Lampiran 3 

Lembar Informed Consent 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 4 

Surat Permohonan Izin Penelitian UIN Alauddin Makassar 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 5 

Surat Izin Penelitian PTSP Prov. Sul-Sel 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 6 

Surat Izin Penelitian PTSP Kab. Luwu Utara 



 
 

 

Lampiran 7 

Surat Izin Penelitian Dinas Kesehatan Kab, Luwu Utara 



 
 

 

Lampiran 8 

Surat Keterangan Selesai Peneliti



 
 

 

Lampiran 9 

Output SPSS 

1. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 157 87.2 87.2 87.2 

Perempuan 23 12.8 12.8 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

b. Umur 

Umur (tahun, bulan) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16-25 14 7.8 7.8 7.8 

26-35 35 19.4 19.4 27.2 

36-45 31 17.2 17.2 44.4 

46-55 55 30.6 30.6 75.0 

56-65 29 16.1 16.1 91.1 

66-75 13 7.2 7.2 98.3 

76-85 3 1.7 1.7 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

c. Status Perkawinan 

Status Perkawinan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kawin 135 75.0 75.0 75.0 

cerai mati 28 15.6 15.6 90.6 

cerai hidup 17 9.4 9.4 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

 

 



 
 

 

d.  Pendidikan  

ART usia > 5 tahun) Pendidikan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak pernah 

sekolah 

12 6.7 6.7 6.7 

Tidak tamat SD/MI 3 1.7 1.7 8.3 

Tamat SD/MI 93 51.7 51.7 60.0 

Tamat SLTP/MTS 33 18.3 18.3 78.3 

Tamat SLTA/MA 36 20.0 20.0 98.3 

Tamat PT 3 1.7 1.7 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

 

e.   Pekerjaan 

(ART  usia  ≥ 10 tahun) Pekerjaan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak kerja 112 62.2 62.2 62.2 

Sekolah 2 1.1 1.1 63.3 

PNS/Pegawai 1 .6 .6 63.9 

Wiraswasta/jasa 3 1.7 1.7 65.6 

Petani 35 19.4 19.4 85.0 

Buruh 1 .6 .6 85.6 

Lainnya 26 14.4 14.4 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

f.  Jumlah Anggota Rumah Tangga 

Jumlah Anggota Keluarga 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 42 23.3 23.3 23.3 

2 51 28.3 28.3 51.7 

3 38 21.1 21.1 72.8 

4 31 17.2 17.2 90.0 

5 15 8.3 8.3 98.3 

6 3 1.7 1.7 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

g.  Rumah Tangga yang Sudah Metatah 

Rumah Tangga yang Sudah Metatah 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 180 100.0 100.0 100.0 

 

2. Hasil Uji  Univariat 

a. Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Sudah Metatah 

 

Jumlah Anggota Keluarga yang Sudah Metatah 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 56 31.1 31.1 31.1 

2 93 51.7 51.7 82.8 

3 21 11.7 11.7 94.4 

4 7 3.9 3.9 98.3 

5 3 1.7 1.7 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

 

 

 



 
 

 

b. Jumlah Keluarga yang Mengikuti KB  

 

 

KB 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not 

Applicable 

46 25.6 25.6 25.6 

Ya 47 26.1 26.1 51.7 

Tidak 87 48.3 48.3 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

c. Jumlah Ibu Hamil yang Memeriksakan Kehamilannya (ANC) 

sesuai standar 

ANC 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not 

applicable 

170 94.4 94.4 94.4 

Ya 7 3.9 3.9 98.3 

Tidak 3 1.7 1.7 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

d. Jumlah Bayi yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap 

 

Imunisasi Lengkap 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not 

applicable 

171 95.0 95.0 95.0 

Ya 7 3.9 3.9 98.9 

Tidak 2 1.1 1.1 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 



 
 

 

e. Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif 0-6 bulan 

 

ASI Eksklusif 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not 

Applicable 

171 95.0 95.0 95.0 

Ya 7 3.9 3.9 98.9 

Tidak 2 1.1 1.1 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

f. Jumlah Bayi yang Mendapatkan Pemantauan Pertumbuhan 

 

Pemantauan Pertumbuhan Balita 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not 

applicable 

169 93.9 93.9 93.9 

Ya 8 4.4 4.4 98.3 

Tidak 3 1.7 1.7 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

g. Jumlah Penderita TB Paru yang Mendapatkan Pengobatan 

Sesuai Standar 

 

Fix TB Paru 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not 

applicable 

180 100.0 100.0 100.0 

 

 

 



 
 

 

h. Jumlah Penderita Hipertensi yang Berobat Secara Teratur 

 

Fix Hipertensi 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 166 92.2 92.2 92.2 

Tidak 14 7.8 7.8 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

i. Jumlah Anggota Keluarga yang Memiliki Gangguan Jiwa dan 

Tidak Ditelantarkan 

 

Fix Gangguan Jiwa 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Not 

applicable 

180 100.0 100.0 100.0 

 

j. Jumlah Anggota Keluarga yang Tidak Merokok 

 

Merokok 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya (setiap hari, 

sering/kadang-kadang) 

61 33.9 33.9 33.9 

Tidak (tidak/sudah 

berhenti) 

119 66.1 66.1 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



 
 

 

k. Jumlah Keluarga yang Memiliki Sumber Air Bersih 

 

Fix Air 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 168 93.3 93.3 93.3 

Tidak 12 6.7 6.7 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

 

l.  Jumlah Keluarga yang Menggunakan Jamban Sehat 

 

Fix Jamban 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 167 92.8 92.8 92.8 

Tidak 13 7.2 7.2 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

m.  Jumlah Keluarga yang Telah Menjadi Anggota JKN 

 

JKN 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 34 18.9 18.9 18.9 

Tidak 146 81.1 81.1 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



 
 

 

n.  Indeks Keluarga Sehat (IKS) Pada Masyarakat yang Melakukan 

Metatah  

1) IKS  

Nilai IKS Total 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .10 10 5.6 5.6 5.6 

.20 7 3.9 3.9 9.4 

.30 66 36.7 36.7 46.1 

.40 63 35.0 35.0 81.1 

.50 24 13.3 13.3 94.4 

.60 4 2.2 2.2 96.7 

.70 4 2.2 2.2 98.9 

.80 1 .6 .6 99.4 

.90 1 .6 .6 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

 

2) Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Kategori IKS 

 

Kategori IKS 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Keluarga Sehat 1 .6 .6 .6 

Keluargar Pra-Sehat 33 18.3 18.3 18.9 

Keluarga Tidak 

Sehat 

146 81.1 81.1 100.0 

Total 180 100.0 100.0  

Descriptive Statistics 

 N Minimum 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Ok 

Jamba

n 

180 .00 1.00 .9278 .25958 

Okair 180 .00 1.00 .9333 .25014 

Okhip

er 

180 .00 1.00 .9222 .26857 



 
 

 

Okrok

ok 

180 .00 1.00 .3389 .47465 

Okjkn 180 .00 1.00 .1889 .39251 

Okkb 180 .00 10.00 2.8167 4.24063 

Okfas

kes 

180 .00 10.00 9.4833 2.13896 

Okim

un 

180 .00 10.00 9.5389 2.01770 

okAS

I 

180 .00 10.00 9.5389 2.01770 

Oktu

mban

g 

180 .00 10.00 9.4333 2.23006 

Oktb 180 10.00 10.00 10.0000 .00000 

Okgj 180 10.00 10.00 10.0000 .00000 

Nilai 

IKS 

Total 

180 .10 .90 .3683 .12573 

Valid 

N 

(listwi

se) 

180 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3) Distribusi Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)  

Berdasarkan Kategori IKS 

Jumlah Anggota Keluarga * Kategori IKS Crosstabulation 

Count   

 

Kategori IKS 

Total 

Keluarga 

Sehat 

Keluargar 

Pra-Sehat 

Keluarga 

Tidak Sehat 

Jumlah Anggota 

Keluarga 

1 0 5 37 42 

2 0 3 48 51 

3 0 5 33 38 

4 1 14 16 31 

5 0 4 11 15 

6 0 2 1 3 

Total 1 33 146 180 
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