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ABSTRAK 

 

Nama :  Ade Fadly H Masse 

NIM :  70200118017 

Judul Skripsi  :  Peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) Pada Upaya   

                 Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten   

                 Jeneponto 

 

WHO/United Nations Children's Fund (UNICEF)/ The World Bank (WB) 

menyatakan bahwa pada tahun 2020, 22% anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia 

mengalami pertumbuhan yang terhambat. Menurut Asian Devolopment Bank (ADB), 

2020 prevalensi stunting anak balita di Indonesia menempati urutan kedua di Asia 

Tenggara yaitu 31,8% pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada upaya pencegahan dan penanggulangan 

stunting di Kabupaten Jeneponto.  

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Jumlah informan sebanyak 20 orang yang terdiri atas 11 KPM, 5 Kepala Desa, dan 4 

Tenaga Pelaksana Gizi. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan juga 

dokumentasi, dengan menggunakan beberapa tahap analisis yaitu reduksi data adalah 

memberikan fokus terhadap data yang akan dicari, penyajian data adalah memberikan 

data dalam bentuk narasi, uraian dan bagan dan penarikan kesimpulan adalah verifikasi 

data agar memperoleh hasil yang kuat.  

Hasil penelitian mengenai peran kader pembangunan manusia pada upaya 

pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Jeneponto memberikan 

informasi bahwa KPM memiliki peran pendataan 1000 HPK dan pemetaan sosial, 

membantu posyandu dan juga advokasi terhadap pemerintah desa tentang pemberian 

PMT. Adapun kinerja KPM yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap pegiat 

lainnya dan juga mengikuti pelatihan dan pengembangan yang di anggarkan langsung 

oleh pemerintah desa. Sumber anggaran kegiatan konvergensi stunting yang difasilitasi 

oleh KPM berasal dari pemerintah desa dan bantuan puskesmas dalam pemberian PMT 

dan pelaksanaan konseling gizi pada ibu balita dan ibu hamil.  

Disarankan untuk pemerintah desa agar lebih aktif dalam membantu/mendukung 

kegiatan konvergensi pencegahan stunting, diperlukan juga kegiatan FGD dan rembuk 

stunting agar dapat menentukan prioritas permasalahan khususnya stunting dan juga 

diharapkan kepada pemerintah kabupaten, dinas kesehatan dan pemerintah desa untuk 

memberikan pelatihan dan pengembangan lebih sering dilaksanakan untuk membantu 

menambah wawasan dari seorang KPM.  

 

Kata Kunci: Konvergensi, Stunting, KPM, Konseling Gi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Stunting adalah gangguan pertumbuhan linearitas yang dapat diukur 

dengan z-score tinggi badan menurut umur (TB/U). Stunting disebabkan oleh 

adanya malnutrisi kronis atau penyakit menular kronis. Faktor pendorong dari 

terjadinya stunting, bisa disebabkan seperti keadaan sosial ekonomi, nutrisi yang 

didapatkan saat kehamilan, morbiditas bayi dan asupan gizi bayi (Rahmawati et 

al., 2019). Stunting menjadikan anak lebih mudah terkena penyakit dan 

produktivitas (Human Development Worker, 2018). Stunting menurut (P2PTM 

Kemenkes RI, 2018) adalah masalah kurang gizi kronis yang bisa dilihat dengan 

tubuh pendek. 

 Stunting ketika dibiarkan saja akan berdampak jangka panjang maupun 

jangka pendek. Efek yang akan terjadi seperti keterlambatan perkembangan, 

termasuk gangguan perkembangan otak, penurunan kognitif, gangguan 

pertumbuhan komposisi fisik mengurangi kekebalan tubuh dan lebih mudah 

untuk sakit, stunting erat kaitanya dengan tingkat kecerdasan anak (Rahmawati 

et al., 2019). Hasil Programme For International Student Assessment (PISA)  

2018 menunjukkan bahwa kecerdasan anak indonesia memperoleh peringkat 

yang kurang memuaskan dimana kemampuan membaca, sains dan matematika 

berada di urutan ke-74 dari 79 negara (tirto.id, 2018).



2 
 

 
 

 Anak stunting juga memiliki beberapa risiko penyakit seperti diabetes, 

obesitas, penyakit yang terjadi di jantung dan pembuluh darah, kanker dan 

stroke. Secara makro stunting dapat mengurangi kualitas dan produktivitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar 

(Rahmawati et al., 2019).  

 WHO/United Nations Children's Fund (UNICEF)/ The World Bank 

(WB) menyatakan bahwa pada tahun 2020, 22% anak di bawah usia 5 tahun di 

seluruh dunia mengalami pertumbuhan yang terhambat. Antara tahun 2000 dan 

2020, prevalensi stunting secara global menurun dari 33,1% menjadi 22%, dan 

jumlah anak yang terkena dampak turun dari 203,6 juta menjadi 149,2 juta. Pada 

tahun 2020, hampir dua dari lima anak dengan stunting tinggal di Asia Selatan 

sementara dua dari lima anak lainnya tinggal di sub-Sahara Afrika (UNICEF, 

2020; WHO, 2021).  

 Menurut Asian Devolopment Bank (ADB), 2020 prevalensi stunting 

anak balita di Indonesia menempati urutan kedua di Asia Tenggara yaitu 31,8% 

pada tahun 2020. Kementerian kesehatan RI melaporkan terjadinya penurunan 

prevalensi stunting, hasil riskesdas 2013 dan 2018 menunjukkan sebesar 37,2% 

dan 30,8% (Riskesdas, 2013, 2018). Sedangkan hasil SSGI prevalensi stunting 

tahun 2019 dan 2021, diperoleh angka sebesar 27,7% dan 24,4% (SSGI, 2019, 

2021). 

 Data terbaru hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten/Kota 

Tahun 2021, di daerah Jeneponto menunjukkan adanya penurunan prevalensi 

stunting tahun 2016 sebesar 48,4%, sedangkan di tahun 2021 sebesar 37,9%, 



3 
 

 
 

tetapi prevalensi stunting masih tinggi dan ini menjadikan Kabupaten Jeneponto 

peringkat pertama dengan permasalahan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan 

(SSGI Kab Kota, 2021). Berdasarkan standar WHO untuk anak stunting (sangat 

pendek dan pendek) adalah 20%. WHO dalam World Bank (2006) menyatakan 

bahwa suatu daerah dikatakan memiliki permasalahan stunting ringan ketika 

prevalensi berada diantara 20-29%, dinyatakan sedang ketika berada diantara 

30-39%, dan dikatakan berat ketika berada di angka ≥40%. Menurut data PPGM 

bulan Agustus 2020 dan 2021, angka prevalensi untuk daerah Jeneponto, 

tertinggi di Kecamatan Turatea dengan angka prevalensi sebesar 30,84% dan 

terendah pada Kecamatan Bangkala sebesar 5,98%. 

 Intervensi yang dilakukan untuk pencegahan stunting harus melalui 

konvergensi program yang melibatkan pelaku lintas sektor di tingkat pusat, 

daerah dan desa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah 

memastikan bahwa dana desa diprioritaskan untuk pencegahan stunting, 

dilakukan melalui program/fasilitas konvergensi pencegahan stunting di desa. 

Fasilitas konvergensi yang dimaksudkan yaitu pendampingan kepada 

pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengontrol langsung pilihan 

pemakaian dana desa kepada program-program pembangunan desa yang 

langsung berdampak terhadap percepatan pencegahan stunting yang telah 

dikelola secara terpadu dengan adanya sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan lainnya (KDPDTT, 2018). Oleh karena itu pendampingan dalam 

pencegahan stunting di desa dilakukan melalui pendampingan Kader 
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Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana yang telah diamanatkan oleh 

kebijakan penggunaan anggaran dana desa untuk stunting dari kementerian desa. 

 Kabupaten Jeneponto salah satu lokasi khusus (Lokus) pencegahan 

dan penanganan stunting telah melaksanakan apa yang telah di instruksikan oleh 

kementrian desa dengan membentuk Kader Pembangunan Manusia di setiap 

desa. Petugas KPM adalah mereka yang terpilih sebagai orang yang peduli dan 

mau berpartisipasi dalam pembangunan manusia di desa, terutama yang 

memantau dan menangani stunting (Human Development Worker, 2018). 

 Keberadaan KPM diharapkan dapat menurunkan prevalensi stunting 

di Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian terdahulu tentang peran pemerintah 

desa, masyarakat dan keberadaan kader kesehatan di suatu daerah memberikan 

dampak positif terhadap pembangunan kesehatan di Indonesia. Hasil penelitian 

oleh Andy Dikson P.Tse (2017) menunjukkan peran kader posyandu sudah 

efektif dilihat dari tingkat efektifitas dan sasaran program berupa kegiatan 

pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) di desa (Dickson et al., 2017). 

Peningkatan kapasitas aparat desa tentang stunting dan peningkatan kompetensi 

kader dalam mendeteksi dini stunting memberikan peran dalam penanganan 

stunting di desa (Yayuk & Rahayu, 2020). 

 Penelitian sebelumnya tentang KPM yang dilakukan oleh (Ramadhan 

et al., 2021) menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dan pelatihan yang 

diberikan dapat menambah wawasan kesehatan kepada KPM, kader dan bidan 

sehingga mereka mampu menyusun perencanaan kegiatan penanggulangan 

stunting (Ramadhan et al., 2021) sedangkan penelitian oleh (Hamdie et al., 2020) 
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yang mengkaji tentang peran KPM dalam penanganan stunting melalui strategi 

pemberdayaan masyarakat di Desa Malutu, NTT menunjukkan bahwa peran 

KPM di Desa Malutu belum optimal fungsinya sebagai kader karena adanya 

keterbatasan waktu dalam peningkatan kapasitas KPM sehingga berdampak 

pada kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya stunting (Hamdie et al., 

2020). Peran KPM setiap bulan hanya memberikan pendampingan kegiatan 

posyandu di desa. Ini menunjukkan bahwa peran KPM masih belum maksimal 

dilaksanakan. Sehingga penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran dan 

kinerja yang telah di lakukan KPM di Kabupaten Jeneponto.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini berfokus pada studi kualitatif terkait kajian peran 

pada upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten 

Jeneponto. 

2. Deskripsi Fokus 

 Demi menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda diantara 

pembaca, maka perlu diberikan Batasan pengertian pada beberapa istilah 

yang digunakan dalam penelitian. 

a. Peran dan Fungsi Kader Pembangunan Manusia 

Peran dan fungsi yang dilakukan KPM untuk dapat menurunkan angka 

prevalensi stunting didesa 
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b. Kinerja Kader Pembangunan Manusia 

Kinerja yang dilakukan KPM apakah sudah sesuai dengan sebagai 

mana mestinya  

c. Dampak Kader Pembangunan Manusia 

Dampak dari adanya KPM didesa untuk menurunkan prevalensi 

stunting 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) 

Pada Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten 

Jeneponto? 
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D. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Tabel Sintesa Penelitian  

Peran Kader Pembangunan Manusia Pada Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting  

di Kabupaten Jeneponto 

 

NO PENELITI JUDUL 
METODE 

PENELITIAN 

VARIABEL 

PENELITIAN 
HASIL 

1 Andy Dikson 

P.Tse, Agung 

Suprojo, 

Ignatus 

Adiwidjaya 

(2017) 

Peran Kader 

Posyandu 

Terhadap 

Pembangunan 

Kesehatan 

Masyarakat 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

yaitu kualitatif, 

sumber yang 

diambil adalah 

data primer 

dengan alat 

pengambilan data 

menggunakan 

wawancara, 

sumber data 

sekunder adalah 

observasi, 

dokumentasi, dan 

studi literatur, 

Teknik yang 

digunakan adalah 

Purposive 

Sampling dan 

Snowball 

Variabel Dependen : 

Kegiatan Pelayanan 

Kesehatan Di 

Posyandu. 

 

Variabel Independen 

:  

Peran Kader 

Posyandu untuk 

Pembangunan 

Kesehatan 

Masyarakat.  

Hasil yang telah didapatkan dari penelitian 

yaitu peran kader posyandu di Desa kontribusi 

Mnelalete dalam pembangunan kesehatan 

meliputi kegiatan pelayanan KIA (Kesehatan 

Ibu dan Anak), pelayanan Keluarga Berencana 

(KB), pelayanan imunisasi, pelayanan gizi, 

dan adanya penanggulangan diare dan 

pengendalian penyakit untuk penyakit 

menular lainnya, hal ini dilihat dari tingkat 

kegiatan dan tujuan rencana. Hambatan ini 

yang dialami kader dalam melakukan kegiatan 

pembangunan adalah sebagian besar kader, 

tingkat pendidikannya sebagai kader 

posyandu, mereka masih kurang dan belum 

mendapatkan pelatihan yang maksimal. 
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Sampling, ada 

beberapa Teknik 

analisis data 

menggunakan 

reduksi data, 

penyajian data, 

dan penarikan 

kesimpulan.  

2 Nizma A 

Hamdie, Andi 

Tenri Sompa, 

Muhammad 

Anshar Nur 

(2020) 

Community 

Empowerment 

Strategy in 

Handling Efforts 

of Stunting in  

Malutu Village, 

Hulu Sungai 

Selatan 

Metode yang 

digunakan itu 

kombinasi. 

Melakukan 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif. 

Dengan 

wawancara, 

pemetaan 

wilayah dan 

dokumentasi. 

Agar diperoleh 

data yang 

lengkap, raliabel, 

valid, dan 

objektif.  

Bagaimana 

mengetahui peran 

Kader Pembangunan 

Manusia (KPM), 

dalam penanganan 

stunting dan 

masyarakat memiliki 

strategi dalam 

penanganan stunting 

di Desa Malutu.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

permasalahan yang dihadapi oleh 

Kader Pembangunan Manusia dalam 

penanganan stunting di Desa Malutu belum 

optimalnya fungsi kader, 

peningkatan kapasitas mengingat waktu 

mereka masih terbatas sehingga persediaan 

lapangan tidak mencukupi dan tidak ada lagi 

pelatihan dan kurangnya kesadaran 

masyarakat tentang bahaya stunting. Strategi 

dalam program pemberdayaan masyarakat 

dalam upaya penanggulangan stunting di Desa 

Malutu adalah strategi SO atau kekuatan dan 

peluang. Strategi SO adalah 

strategi yang ditentukan untuk mendapatkan 

usaha yang optimal. Setelah mengetahui dan 

memanfaatkan kelebihannya, kita bisa 

memanfaatkannya secara maksimal 
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memanfaatkan peluang yang ada. Strategi 

pemberdayaan masyarakat yang dapat 

dilakukan adalah dengan menggunakan 

tersedianya anggaran untuk pengelolaan 

stunting yang optimal, peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia melalui dukungan dari 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

dan menjalin komunikasi antar aktor dan 

membuat rencana kerja bersama 

dalam penanganan stunting. 

 

3 Candarmaweni, 
Amy Yayuk 

Sri Rahayu 

(2020) 

Village Capacity 

Building Strategy 

In Efforts To 

Prevent Stunting 

In Pandeglang 

  

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif dengan 

metode 

deskriptif, untuk 

Teknik 

pengumpulan 

datanya itu 

menggunakan 

wawancara 

mendalam, 

observasi, dan 

studi dokumen 

Bagaimana strategi 

dalam peningkatan 

Kesehatan stunting 

menggunakan strategi 

peningkatan kapasitas 

organisasi dan 

peningkatan kapasitas 

aparat desa.  

Dari penelitian ini didapatkan bahwa 

kemampuan organisasi dalam merencanakan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program, sosialisasi 

dan komunikasi, pengaturan dana desa, 

pembinaan pemerintah desa, kemitraan, dan 

masyarakat menjadi faktor penting dalam 

penanganan stunting di Kabupaten 

Pandeglang. 
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yang berkaitan 

dengan 

penelitian.  

4 Athanasia Budi 

Astuti, Sri 

Mulyanti 

Diyono (2021) 

The Effectiveness 

of the 

Interprofessional 

Collaboration 

(IPC) 

Program on The 

Attitude of 

Mothers and 

Health Cadres on 

Stunting 

at Puskesmas 

Karanganom 

Klaten Central 

Java Republic of 

Indonesia 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

eksperimental 

adalah dilakukan 

dengan 

menggunakan 

quasi 

eksperimental 

pre-test post-test 

pada ibu dengan 

berjumlah 90 

orang dengan 

bayi di bawah 

dua tahun (batita) 

dan 30 kader 

 Kesehatan. 

Penelitian ini ingin 

mengetahui 

efektivitas terhadap 

Kolaborasi 

Interprofesional 

untuk sikap ibu dan 

kader kesehatan 

terhadap 

Pengkerdilan 

(stunting).  

Data dari hasil yang telah diteliti menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai sikap ibu terhadap 

stunting berubah dari 9,68 menjadi 16,52 

(p=0,001), sikap kader meningkatan dari 76, 

53 menjadi 87, 53 (p=0,001). 

5 Ni Ketut 

Aryastami ,dan 

Ingan Tarigan 

(2017) 

Kajian Kebijakan 

dan 

Penanggulangan 

Masalah Gizi 

Stunting di 

Indonesia 

Kajian dilakukan 

melalui review 

literatur terkait 

masalah gizi 

pertumbuhan dan 

ada juga 

outcomenya 

yakni tumbuh di 

Mengkaji kebijakan 

yang dilakukan dan 

kesenjangan yang 

dapat dipecahkan 

melalui opsi analisis 

dokumen legal dan 

literatur lainnya serta 

Pencegahan stunting dibutuhkan upaya yang 

bersifat holistik dan saling terintegrasi. 

Peraturan presiden nomor 42 tahun 2013 harus 

diperhatikan dengan kuat di tingkat pusat dan  

adanya aturan main yang jelas ditingkat 

provinsi. Perlu dilakukan oleh unit teknis 

kepada stakeholders lintas sektor dan 

pembantu kepentingan yang lain . selanjutnya 
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bawah kurva 

antropometri 

WHO (<-2 

standar deviasi).  

Literature review 

digunakan dari 

berbagai sudut 

pandang, jurnal 

dan teori untuk 

mempelajari 

faktor risiko dan 

determinan 

terkait variable 

outcame stunting.  

Penyusunan draft 

kajian dilakukan 

Bersama tim 

yang telah 

dibentuk melalui 

berbagai diskusi 

yang dilakukan, 

presentasi, 

Adapun 

konsultasi 

dengan pakar.  

Round Table 

Discussion 

(RTD) ini 

melihat program yang 

telah dikembangkan.  

adanya penguatan gizi 1000 HPK dapat 

menjadi bagian dari budaya dan kehidupan 

sosial di masyarakat (contohnya ibu merasa 

malu tidak memberikan ASI secara eksklusif 

kepada bayinya). ( 
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dilakukan untuk 

mendapatkan 

pandangan dari 

beberapa 

stakeholders 

terkait dengan 

beberapa gagasan 

yang bisa di 

kembangkan 

adanya pakar 

untuk 

merencanakan di 

masa yang akan 

datang. 

6 Kadar 

Ramadhan, 

Fransisca 

Noya, 

Aminuddin 

Aminuddin, 

Setiawan 

Setiawan 

(2021) 

Assistance of 

human 

development 

cadres in making 

proposals for  

convergence 

prevention of 

stunting activities 

Metode yang 

digunakan adalah 

Focus Groups 

Discussion 

(FGD). FGD ini 

dilakukan dengan 

Kader 

Pembangunan 

Manusia (KPM), 

bidan desa dan 

para kepala desa 

dan perwakilan 

puskesmas.  

Untuk adanya 

pendampingan dan 

pemberian kepada 

KPM dalam 

pembuatan KTI atau 

proposal dalam 

kegiatan konvergensi.  

Dalam kegiatan yang telah dilakukan Kader 

Pembangunan Manusia telah berhasil 

membuat proposal kegiatan Konvergensi, 

yang diharapkan pelatihan ini akan terus 

berlanjut yang dikoordinir oleh Pemerintah 

Desa. 
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7 TAREENA 

MUSADDIQ 

(2020) 

Women as 

Catalysts for 

Human De omen 

as Catalysts for 

Human 

Development: E 

elopement: 

Evidence for 

evidence from  

Pakistan 

Kami mulai 

dengan 

memperkirakan 

efek program 

Conditional Cash 

Transfer (CCT) 

pada pendidikan 

perempuan di 

model bentuk 

tereduksi. 

Identifikasi 

dalam 

pengaturan ini 

berasal dari 

variabilitas 

dalam paparan 

program yang 

terdiri dari dua 

komponen. 

Pertama, 

seseorang harus 

menjadi 

penduduk 

Kabupaten yang 

memenuhi syarat 

untuk 

pengobatan. 

Memperkirakan efek 

kausal dari program 

Bantuan Tunai 

Bersyarat (BTB) 

untuk gadis 

menghadiri sekolah 

menengah di Punjab, 

Pakistan. Kami 

menggunakan tiga 

putaran penampang 

survei rumah tangga 

untuk memperkirakan 

dampak paparan 

program pada sekolah 

perempuan, usia pada 

pernikahan dan 

kelahiran pertama dan 

perawatan kesehatan 

ibu. Yang penting, 

kami juga 

menganalisis antar-

efek generasi pada 

kesehatan dan 

kesejahteraan anak-

anak. Kami 

menemukan bahwa 

paparan CCT 

program mengarah ke 

pengenalan kader baru Community Midwives 

(CMWs) di Pakistan sebagai garis depan 

petugas kesehatan yang bertujuan untuk 

mempengaruhi perilaku kesehatan ibu dan 

meningkatkan kehadiran terampil kelahiran. 

Saya menemukan bahwa CMW berdampak 

positif pada bidan terampil dan kelahiran 

institusional. Namun, saya tidak menemukan 

bukti dampak pada pemeriksaan sebelum dan 

sesudah melahirkan.Meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dan membentuk 

keterkaitan yang lebih baik antara kesehatan 

lainnya inisiatif (misalnya Lady Health 

Worker (LHW) ) dan fasilitas (misalnya 

menghubungkan CMW ke Rural Health Units 

(RHU)) berpotensi menyebabkan perbaikan 

dalam pemeriksaan sebelum dan sesudah 

melahirkan juga. Peningkatan pemeriksaan 

pasca persalinan dapat berpotensi mengarah 

pada peningkatan kesehatan bayi juga, karena 

CMW juga dilatih untuk memberikan 

perawatan bayi baru lahir. Penelitian lebih 

lanjut dapat membantu menginformasikan 

pembuat kebijakan bagaimana tujuan akhir 

dari penurunan angka kematian ibu dan bayi 

dipengaruhi oleh CMW.  
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tahun yang lebih 

tinggi dari pendidikan 

selesai, mengurangi 

kemungkinan 

pernikahan dan 

persalinan pada usia 

remaja dan 

meningkatkan 

pemanfaatan 

pelayanan kesehatan 

ibu. Selanjutnya, ada 

efek antar generasi 

yang 

menguntungkan; 

Paparan ibu terhadap 

program mengarah 

pada kesehatan yang 

lebih baik dari anak-

anak (dalam hal berat 

dan tinggi badan), 

mengurangi kejadian 

penyakit dan 

meningkatkan 

kemungkinan 

terdaftar sejak lahir.  

8 Sitti Patimah 

,Idhar Darlis 

,Nukman ,Andi 

Peningkatan 

Kapasitas Kader 

Kesehatan Dalam 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

Meningkatkan 

kapasitas 

pengetahuan kader 

Dengan melakukan pelatihan ini adanya 

peningkatan jumlah kader yang telah 

mengetahui Teknik pengukuran sebesar 
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Nurlinda 

(2020) 

Upaya 

Pencegahan 

Stunting Di Desa 

Mangki 

Kecamatan 

Cempa Kabupaten 

Pinrang 

 

adalah 

penyuluhan 

dengan ceramah 

dan juga berupa 

tanya jawab. 

Media yang 

digunakan 

adanya power 

point dan buku 

panduan/modul 

tentang deteksi 

anak balita 

stunting.  

Kesehatan tentang 

stunting secara 

komprehensif dan 

untuk mengetahui dan 

mendeteksi adanya 

balita berisiko 

stunting.  

87,5%, dan peningkatan pengetahuan kader 

tentang stunting sebesar 81,3%. Dengan 

adanya pelatihan yang dilakukan dapat 

meningkatkan pengetahuan kader tentang 

stunting dan cara mendeteksi balita risiko 

stunting. 

9 Nur laela, 

Mudflilah, 

Fitria Siswi 

Utami, Siti 

Naili Ilmiyani 

Analisis Peran 

Kader Sebagai 

Motivator Pada 

Program 

Kelompok 

Pendukung Ibu 

(KP-IBU) Dalam 

Meningkatkan 

Pemberian Asi 

Eksklusif Di 

Yogyakarta 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

fenomenologi 

menggunakan 

data deskriptif 

dan juga 

melibatkan 

informan yaitu 

motivator KP-

Ibu, adanya 

pembinaan KP-

Ibu. Sedangkan 

pengumpulan 

data yang 

Melihat adanya 

program yang 

dilakukan di 

Yogyakarta yaitu KP-

Ibu dalam 

peningkatan cakupan 

ASI Eksklusif. 

Dari hasil yang telah didapatkan peran kader 

KP-Ibu belum signifikan terhadap 

peningkatan cakupan ASI Eksklusif melalui 

program KP-Ibu, tetapi jika ini keseluruhan 

berjalan secara optimal maka KP-Ibu dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan untuk 

meningkatkan cakupan ASI Eksklusif. 
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dilakukan yaitu 

wawancara 

mendalam, 

dokumentasi dan 

observasi.  

10 Yurista 

Permanasari, 

Meda Permana, 

Joko Pambudi, 

Bunga 

Christitha 

Rosha, Made 

Dewi 

Susilawati, 

Ekowati 

Rahajeng, 

Agus 

Triwinarto Dan 

Rachmalina S. 

Prasodjo 

(2020) 

Challenges of 

Implementing 

Convergence in 

Stunting 

Prevention 

Program in 

Priority  

Districts 

Metode yang 

digunakan yaitu 

operational 

research dengan 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif dengan 

metode 

wawancara 

mendalam di 

beberapa wilayah 

sebanyak 13 

kabupaten 

prioritas.  

Penelitian ini 

menganalisis program 

yang telah berjalan 

konvergensi 

pencegahan stunting 

yang telah dilakukan 

sejak 2018 oleh 

pemerintah daerah 

setempat prioritas 

berdasarkan proses, 

konteks, konten dan 

actor.  

Hasil menunjukkan beberapa masalah yang 

terjadi ketika mengimplementasikan 

konvergensi adalah masih adanya ketidak 

profesional dalam lingkup sectoral pada 

masing-masing OPD karena belum 

optimalnya sosialisasi yang dilakukan 

sehingga banyak yang belum memahami 

secara keseluruhan mengenai program 

pencegahan stunting. 

11 

 

 

 

 

 

 

Syamsul Alam, 

Agus Basri  

Pendampingan 

Pemantauan Dan 

Pemetaan Status 

Gizi Balita Oleh  

Kelompok Desa 

Sehat Di 

Kabupaten 

Metode yang 

dilakukan yaitu 

sosialisasi 

pendampingan, 

pelatihan 

peningkatan 

kapasitas, 

Memberikan 

pendampingan dan 

pelatihan kepada 

kelompok desa sehat 

yang telah 

sebelumnya terbentuk 

di desa ujung bulu 

Kegiatan yang dilakukan adanya perubahan 

yang baik, kelompok desa sehat sudah mampu 

melakukan pengumpulan data melalui 

pengukuran antropometri gizi anak balita yang 

ditandai dengan adanya peningkatan 

kemampuan, keterampilan kelompok desa 
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Jeneponto, 

Sulawesi Selatan 

pemetaan status 

gizi balita dan 

pendampingan 

pemantauan.  

kecamatan rumbia 

kab. Jeneponto.  

sehat yang telah sebelumnya diberikan 

pelatihan dan pendampingan.  
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Dari beberapa penelitian sebelumnya melakukan beberapa pelatihan-

pelatihan untuk menambah wawasan dari kader-kader kesehatan khususnya 

terhadap KPM salah satunya pemberian pelatihan KTI terhadap KPM dan beberapa 

stakeholder yang hadir. Sedangkan penelitian ini, ingin mengetahui peran dan 

kinerja yang telah dilakukan KPM dengan adanya buku pedoman KPM yang telah 

di buat.  

Penelitian sebelumnya juga membahas tentang menganalisis program yang 

telah berjalan konvergensi pencegahan stunting yang telah dilakukan sejak 2018 

oleh pemerintah daerah setempat prioritas berdasarkan proses, konteks, konten dan 

actor. Sedangkan penelitian ini ingin membahas tentang apakah peran kader dan 

juga kinerja yang telah dilakukan oleh KPM dapat mampu untuk menurunkan 

angka prevalensi stunting didesa. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui Peran KPM Pada Upaya Pencegahan Dan 

Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Jeneponto. 

2. Tujuan Khusus 

 Secara lebih rinci yang ingin peneliti ini teliti, yaitu: 

a. Untuk mengetahui peran KPM dalam melakukan pencegahan stunting 

sesuai peran dan tugasnya, seperti pemetaan sosial dan pendataan 1000 

HPK, FGD, rembuk stunting desa, pelaksanaan kegiatan konvergensi 

stunting, monitoring 5 paket layanan dan perencanaan kegiatan APBDes.  

b. Untuk mengetahui kinerja KPM yang ada di Kabupaten Jeneponto dalam 

menurunkan angka kejadian stunting. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini mengharapkan dapat memberikan: 

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Dapat memberikan informasi ilmiah tentang peran dan upaya KPM 

dalam pencegah dan penanggulangan masalah stunting di desa, sehingga 

dapat menjadi acuan ataupun pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.  

2. Bagi Institusi 

Dapat memberikan informasi bagi institusi tentang Peran KPM Pada 

Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Jeneponto. 
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3. Bagi Peneliti 

Hasil yang telah didapatkan dalam penelitian ini dapat menambah 

keilmuan dalam bidang peran dan upaya yang dilakukan oleh KPM dalam 

mencegah terjadinya stunting, dan sekaligus menjadi sebuah wadah dalam 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kader Pembangunan Manusia (KPM)  

  KPM adalah penduduk desa yang telah dipilih melalui musyawarah desa 

untuk mengerjakan dan membantu pemerintah desa dalam melakukan fasilitasi 

kepada masyarakat desa dalam membuat perencanaan, melakukan pengawasan 

pembangunan sumber daya manusia di pedesaan. 

  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah 

menetapkan bahwa adanya penggunaan Dana Desa tahun 2019 diprioritaskan 

salah satunya untuk pencegahan stunting. Peraturan yang dikeluarkan oleh 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 

tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Khususnya 

pada Pasal 6 telah diatur bahwa Dana desa diprioritaskan untuk kegiatan 

pelayanan gizi dan pencegahan pengkerdilan pada anak (stunting) yang meliputi 

(KDPDTT, 2018) : 

a. Penyediaan air bersih dan sanitasi 

b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi pada balita 

c. Pelatihan pemantauan perkembangan Kesehatan pada ibu hamil atau ibu 

menyusui 

d. Bantuan oleh posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan secara 

berkala terhadap Kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui 

e. Pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura untuk memenuhi 

kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui
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f. Pengembangan ketahanan pangan di Desa 

g. Kegiatan untuk penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa 

  Salah satu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa Dana Desa 

diprioritaskan  untuk pencegahan stunting, yang dilakukan melalui fasilitasi 

konvergensi pencegahan stunting di desa. Fasilitas yang dibutuhkan untuk 

konvergensi berupa pendampingan kepada pemerintah Desa dan masyarakat 

desa untuk mengarahkan pilihan penggunaan Dana Desa kepada kegiatan-

kegiatan pembangunan desa yang akan berdampak langsung pada percepatan 

pencegahan stunting yang telah dikelola secara terpadu dengan sumber-sumber 

pembiayaan pembangunan lainnya (KDPDTT, 2018). 

  Pendampingan  yang dilakukan di desa dalam pencegahan stunting di 

desa dilakukan oleh tenaga pendamping masyarakat desa dan Kader 

Pembangunan Manusia (KPM). Namun dalam setiap kegiatan pendampingan 

memungkinkan juga dilakukan oleh pegiat pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Untuk mempermudah kerja KPM dalam konvergensi 

pencegahan stunting di desa, maka adanya aturan yang harus diikuti oleh Kader 

Pembangunan Manusia (KPM) sesuai yang telah ditetapkan (Khosiah dan 

Sintayana Muhardini, 2019). 

  Beberapa pendapat menyatakan perlu adanya perhatian khusus dari desa 

terhadap adanya KPM mengingat tugas yang telah diemban oleh KPM begitu 

banyak. Perlunya adanya pelatihan-pelatihan tindak lanjut kaitannya dengan 
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penanganan stunting, dilihat dari tidak semua KPM memiliki kemampuan yang 

sama dengan KPM yang lainnya (Khosiah dan Sintayana Muhardini, 2019). 

1. Tugas Kader Pembangunan Manusia (KPM) 

   Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa KPM bertugas secara 

umum untuk mencegah dan mengurangi angka kejadian stunting pada Desa, 

secara khusus KPM memiliki tugas meliputi (KDPDTT, 2018): 

a) Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa 

kepada masyarakat di desa, termasuk memperkenalkan tikar 

pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai 

alat deteksi dini stunting; 

b) Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK; 

c) Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 

1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting 

mendapatkan layanan yang berkualitas; 

d) Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes 

utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan 

membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi 

gizi spesifik dan sensitif; 

e) Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan 

untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak; 

f) Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan 
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pembangunan Desa untuk pemenuhan pelayanan gizi spesifik dan 

sensitif; 

g) Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang 

berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan 

Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau 

perangkat Desa. 

2. Prosedur Kerja KPM 

   KPM mampu memfasilitasi masyarakat Desa dalam pencegahan 

stunting yang mencangkup beberapa tahapan seperti Diagram 1 ini 

(KDPDTT,2018):

 

   Adapun penjelasan pada alur tahapan yang digunakan oleh KPM 

untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberdayaan masyarakat dalam 
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mencegah dan menanggulangi stunting di Kabupaten Jeneponto (KDPDTT, 

2018), sebagai berikut: 

1) Tahap Pemetaan Sosial 

  KPM menggerakan pegiat pemberdayaan masyarakat Desa 

yang tergabung dalam Rumah Desa Sehat (RDS) untuk melakukan 

pemetaan sosial. Pemetaan sosial merupakan proses di tingkat dusun 

untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran rumah 

tangga 1.000 HPK dan kondisi pelayanan sosial dasar di Desa. Tahap 

ini dilakukan paling lambat sebelum penyelenggaraan rembuk stunting 

di Desa untuk kepentingan penyusunan RKP Desa tahun berikutnya. 

2) Tahap Fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah di Desa 

  Hasil pemetaan sosial menjadi dasar pembahasan tentang 

beragam upaya pencegahan stunting dalam pertemuan diskusi terarah di 

RDS. Materi diskusi terarah di RDS, mencakup: 

a) Analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial; 

b) Menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan; 

c) Merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan 

masalah; 

d) Merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau 

menangani masalah kesehatan di Desa. 
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3) Tahap Fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah di Antara Desa 

  Hasil pemetaan sosial di Desa-Desa menjadi dasar pembahasan 

tentang pencegahan stunting dan hasil diskusi kelompok terarah di Desa 

yang diselenggarakan melalui RDS menjadi bahan masukan dalam 

Musyawarah Antar Desa (MAD). Badan Kerjasama Antara Desa 

(BKAD) menyelenggarakan MAD sebagaimana dimaksud dalam hal 

dibutuhkan adanya kerjasama antar Desa untuk mempercepat 

konvergensi pencegahan stunting di antar Desa.  

Materi diskusi terarah di MAD, mencakup:  

a) analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;  

b) menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;  

c) merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan 

masalah; dan  

d) merumuskan 9 alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau 

menangani masalah kesehatan di Desa.  

 OPD kabupaten/kota dapat menjadi narasumber pada MAD untuk 

mempercepat konvergensi pencegahan stunting di antar Desa. 

4) Tahap Rembuk Stunting Tingkat Desa 

  RDS menyelenggarakan rembuk stunting di Desa yang 

dilaksanakan sebelum musyawarah Desa untuk penyusunan 

perencanaan pembangunan Desa tahun berikutnya. Rembuk stunting ini 

berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan 
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pemerintah Desa dan BPD untuk membahas pencegahan dan 

penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya stunting dengan 

mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa. Agar 

warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam rembuk stunting di Desa, 

maka sebelum diselenggarakan kegiatan dimaksud harus dilakukan 

penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah 

di RDS. Kegiatan utama dalam rembuk stunting di Desa, meliputi: 

1) Pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan 

sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di RDS dan 

MAD; 

2) Pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan 

intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kesepakatan hasil rembuk 

stunting di Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani 

oleh perwakilan RDS, masyarakat Desa, dan pemerintah Desa. 

5) Tahap Advokasi Pencegahan Stunting di Desa 

  Berita acara tentang hasil rembuk stunting disampaikan oleh 

perwakilan RDS kepada Kepala Desa dan BPD sebagai usulan 

masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

Desa (RPJM Desa dan/atau RKP Desa) serta dokumen perencanaan 

anggaran (APB Desa). Para pihak yang tergabung dalam RDS serta 

warga masyarakat Desa yang peduli akan upaya pencegahan stunting 10 

di Desa bersama-sama mengawal usulan program/kegiatan pencegahan 

stunting untuk dapat dibiayai dengan menggunakan keuangan Desa 
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khususnya Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

6) Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting 

  Tahap ini merupakan pelaksanaan atas APB Desa yang memuat 

pembiayaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting, dan 

pelaksanaan program/kegiatan pencegahan stunting yang dibiayai oleh 

OPD kabupaten/kota. Pada tahap pelaksanaan ini, KPM memfasilitasi 

RDS menyelenggarakan evaluasi 3 (tiga) bulanan untuk membahas 

pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting, termasuk 

membahas hasil pengukuran status anak dengan menggunakan tikar 

pertumbuhan 

7) Tahap Monitoring Pelaksanaan Layanan Pencegahan Stunting  

  Tahap ini dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan 

kegiatan konvergensi pencegahan stunting. Dalam tahap monitoring ini, 

terbagi menjadi 5 (lima) paket layanan intervensi yaitu: 

1. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

2. Layanan Konseling Kesehatan dan Gizi 

3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi 

4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan 

5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

  KPM memfasilitasi RDS untuk melakukan proses penilaian 

konvergensi dengan menggunakan “scorecard” atau kartu / formulir 
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penilaian. Sebelum penyelenggaraan rapat evaluasi 3 (tiga) bulanan di 

RDS, KPM melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan terkait 

dengan: 

a) Tingkat capaian layanan pencegahan stunting di Desa; 

b) Tingkat konvergensi layanan pencegahan stunting di Desa. 

3. Dasar Hukum 

   Hukum yang menjadi landasan bagi kinerja yang dilakukan oleh 

KPM itu sendiri seperti (KDPDTT, 2018):  

1) Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009; 

2) Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014; 

3) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Tahun 2014 Implementasi 

Undang-Undang No. 6 tentang Desa Tahun 2014; 

4) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

pada batas terendah; 

5) Perpres No.42 Tahun 2013 tentang Pergerakan Nasional Mempercepat 

perbaikan gizi; 

6) Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2015-2019; 

7) Peraturan Presiden No. 83 tentang Kebijakan Strategis Tahun 2017 

Makanan dan nutrisi; 

8) Peraturan presiden No. 72 tahun 2018 tentang rencana kerja pada 

pemerintahan tahun 2019;  
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9) Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat gaya hidup 

sehat; 

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pedoman integrasi pelayanan sosial dasar untuk pos pelayanan 

Tergabung; 

11) Peraturan Menteri Kesehatan No. 65 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat industri sehat; 

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Danau No. 114 Tahun 2014 

tentang pedoman pembangunan desa; 

13) Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Miskin, dan 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang transmigrasi Aturan dan Pedoman 

Peraturan Mekanisme konsultasi dan pengambilan keputusan penduduk 

desa; 

14) Peraturan Menteri pembangunan daerah pedesaan dan miskin, dan 

transmigrasi No. 3 tentang bantuan perdesaan Tahun 2015; 

15) Peraturan menteri pembangunan daerah pedesaan dan miskin, dan 

pemindahan No. 1 Tahun 2015 berdasarkan hak asal usul dan 

pemerintah daerah setingkat desa; 

16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang 

Pemerintahan Bagaimana mendistribusikan, menggunakan, memantau 

dan Evaluasi Dana Desa; 

17) Peraturan Menteri PPN/Kepala Badan Perencana Pembangunan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Rencana Aksi Pangan dan Gizi; 
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18) Peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018 persoalan 

pengelolaan keuangan Desa; 

19) Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Pedesaan dan Tertinggal 2018 

No. 16 Reinkarnasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada 

tahun anggaran 2019. 

B. Pemberdayaan kader 

1. Pengertian  

Menurut peraturan, Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 

2021 perihal Sistem Kesehatan Nasional. Subsistem pemberdayaan 

masyarakat merupakan pengelolaan penanganan berbagai upaya Kesehatan. 

Baik untuk perorangan, kelompok, maupun masyarakat yang dilaksanakan 

secara teratur, terpadu, dan saling berkesinambungan. Hal ini bertujuan untuk 

masyarakat menjadi mandiri dan bisa menyelesaikan masalah kesehatan 

masyarakatnya sendiri. Pencegahan stunting tentu memerlukan bantuan dari 

masyarakat agar semua berjalan dengan optimal (Harist & A’en, 2021). 

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan ekonomi yang akan 

merangkum segala nilai-nilai masyarakat dalam terbentuknya paradigma baru 

dalam sebuah pembangunan yang bersifat people centered, participatory, 

empowerment and sustainable.   

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu cara menangani generasi 

stunting dengan meningkatkan pemahaman dan keahlian masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat ini terdiri dari kegiatan memecahkan suatu 

masalah, membuat perencanaan dan menentukan keputusan untuk dapat 
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memecahkan suatu masalah stunting dengan hasil yang optimal secara 

mandiri. Pemberdayaan yang dilakukan di bidang kesehatan dapat 

menghasilkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan usaha 

pencegahan dan penanganan stunting pada anak (Brown, 2017). 

Pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari usaha promosi kesehatan. 

Promosi kesehatan dilaksanakan dengan memajukan nilai, pemahaman, dan 

perilaku dalam penanganan stunting pada anak. Pemberdayaan masyarakat 

adalah penerapan teori keperawatan Nola J. Pender mengenai Health 

Promotion Model (HPM). Teori HPM menjelaskan bahwa tindakan 

kesehatan merupakan hasil perilaku yang disampaikan untuk mendapatkan 

efek kesehatan yang optimal. Teori HPM yang memfokuskan pada pemberian 

pelayanan kesehatan promotif dan preventif berbeda dengan pelayanan 

kesehatan kuratif (Alligood, 2013; Dwi Astuti et al., 2020). 

Dari sebuah penelitian, menyatakan bahwa pemahaman masyarakat 

utamanya pada ibu tentang kejadian stunting kepada anak masih rendah 

(Haines et al., 2018). Penjelasan yang sering kali salah tentang penyebab 

ataupun pencegahan stunting yang saling berhubungan dengan pemikiran dan 

perilaku yang salah pada pencegahan terjadinya stunting. Oleh sebab itu, 

penting diperlukan program pengabdian masyarakat untuk dan untuk 

masyarakat lebih tahu dan mempunyai kemampuan dalam penanganan dan 

pencegahan stunting pada anak (Dwi Astuti et al., 2020; Sanders & Hall, 

2018). Seperti dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, bersabda; 
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خَيْر  ُ الناس   ُ أنَْفعَهُُم   ُ لِلناس   ُ  

Terjemahanya: 
“sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” 

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-

Albani di dalam Shahihul Jami’ no:3289) 

Seorang muslim diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang 

lain, ini adalah salah satu karakter yang harus dimiliki, bukan hanya mencari 

manfaat dari orang lain tetapi menjadi bermanfaat untuk banyak orang.  

2. Tujuan 

Menurut penulis buku tentang Pemberdayaan Masyarakat : Dalam 

Perspektif Kebijakan Publik yaitu (Dr. Ir. H. Poerwoko Soebiakto, 2013). 

tujuan dari pemberdayaan masyarakat memiliki 6 yaitu; 

a. Perbaikan kelembagaan (Better Institution)  

  Tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberdayaan 

masyarakat diinginkan bisa memperbaiki kelembagaan di wilayah 

pemberdayaan. 

b. Perbaikan usaha (Better Business) 

  Dengan berperannya pendidikan atau adanya semangat untuk 

belajar, perbaikan integritas, atau keterjangkauan, serta dapat 

memperbaiki kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki usaha yang 

telah dijalankan. 
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c. Perbaikan pendapatan (Better Income)  

  Adanya tindakan dalam rangka perbaikan bisnis atau usaha di daerah 

binaan maka dapat diharapkan dan dapat juga meningkatkan pendapatan 

atau pembiayaan masyarakat binaan.  

d. Perbaikan lingkungan (Better Environment)  

  Adanya tindakan usaha untuk memperbaiki pendapatan bahwa 

diharapkan masyarakat juga dapat memperbaiki lingkungan. Oleh karena 

itu kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan. 

e. Perbaikan kehidupan (Better Living) 

  Sementara pendapatan dan lingkungan telah membaik maka 

diharapkan dari pola hidup masyarakat juga membaik.  

f. Perbaikan masyarakat (Better Community)  

  Dan pada akhirnya diharapkan menjadi perbaikan untuk 

keseluruhan di berbagai sektor elemen masyarakat. Banyak kader yang 

telah menangani masalah stunting di Indonesia, seperti adanya kader 

posyandu, kader gizi, kader promosi kesehatan dan kader-kader kesehatan 

lainnya, yang turut membantu dalam pencegahan dan penanggulangan 

stunting di Desa. Tapi ini belum mampu menurunkan angka stunting yang 

diinginkan, oleh sebab itu pemerintah Desa membentuk KPM dari seorang 

warga masyarakat Desa yang telah dipilih melalui musyawarah Desa untuk 

bekerja dan membantu pemerintah dalam menangani, merencanakan, 

melaksanakan dan memfasilitasi masyarakat untuk pembangunan sumber 
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daya manusia di Desa. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Ar-

Ra’ad/13:11 Allah SWT, berfirman: 

إنَِّ اللهَ لََ يغُيَ ِرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى يغُيَ ِرُوا مَا بأِنَْفسُِهِم  ُ  

 

 Terjemahan: 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

 

  Ini bisa menjadi sebuah motivasi terhadap diri kita, bahwa Allah 

SWT tidak akan mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik kecuali 

dengan usaha dan kerja kerasnya sendiri. 

C. Stunting 

1) Pengertian  

Stunting anak balita merupakan pertumbuhan linier yang buruk 

selama masa kritis periode dan didiagnosis sebagai tinggi badan untuk usia 

kurang dari standar pertumbuhan anak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

dards median. Akibat dari stunting pada anak adalah baik jangka pendek 

maupun jangka panjang dan termasuk peningkatan morbiditas dan kematian, 

perkembangan anak yang buruk dan kapasitas belajar, peningkatan risiko 

infeksi dan penyakit tidak menular di masa dewasa, dan mengurangi 

produktivitas dan kemampuan ekonomi (Beal et al., 2018). 

Kegagalan pertumbuhan linier pada masa kanak-kanak adalah bentuk 

kekurangan gizi yang paling umum dan terjadi secara global. Diperkirakan 

165 juta anak di bawah 5 tahun mengalami stunting, dengan tinggi/usia Z-

score (HAZ) di bawah 2 (yaitu lebih dari dua standar deviasi di bawah median 

populasi),tetapi lebih banyak anak dengan HAZ 2 masih memiliki 
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pertumbuhan linier yang tidak memadai dan oleh karena itu mengalami 

stunting. Kurang gizi mendasari 45% dari semua kematian anak di antara 

anak-anak 5 tahun, meskipun kematian telah digambarkan sebagai 'puncak 

gunung es' dari malnutrisi. Stunting semakin menghambat perkembangan 

potensi optimal dan modal manusia dari seluruh masyarakat karena dampak 

jangka panjangnya pada fungsi kognitif dan produktivitas ekonomi orang 

dewasa, oleh karena itu dianggap penanda pengganti terbaik dari 

ketidaksetaraan kesehatan anak (Prendergast & Humphrey, 2014).  

Anak stunting dipengaruhi oleh gizi buruk di masa kehamilan dan 

balita, serta sering terinfeksi sebelum atau setelah lahir, karena itu memiliki 

risiko lebih besar untuk sakit dan kematian. Riset menunjukkan bahwa anak-

anak yang terhambat mungkin tidak pernah mencapai potensi yang lebih 

tinggi dari anak seusianya dan memiliki kognitif yang buruk, perkembangan 

yang mengarah pada kinerja pendidikan yang kurang optimal dan penurunan 

kapasitas intelektual, motorik dan pengembangan sosial ekonomi. Selain itu, 

wanita yang pemenuhan gizi kurang memiliki risiko lebih besar untuk 

menerima komplikasi terhadap kehamilan karena panggul yang lebih kecil, 

melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah yang mengakibatkan 

peningkatan risiko penyakit tidak menular kronis di masa dewasa, serta siklus 

malnutrisi,sebagai bayi berat lahir rendah lebih cenderung lebih tinggi 

peluangnya (Titaley et al., 2019). 

Kurang gizi masih menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan anak 

dan pembangunan manusia di negara berkembang. Rendah/tinggi badan 



37 
 

 
 

menurut umur atau pengerdilan merupakan indikator penting untuk menilai 

kekurangan gizi pada anak-anak. Akibat dari gizi buruk dalam waktu yang 

lama, pada anak di bawah lima tahun, stunting bisa terjadi pada 1000 hari 

pertama kehidupan (HPK) dan dapat diperburuk oleh penyakit berulang dan 

kronis. Ditambah dengan kekurangan zat gizi mikro, terpengaruh dengan 

perkembangan anak dan mungkin menderita kerusakan otak ireversibel, 

dalam perkembangan anak. Dampak stunting justru lebih cenderung 

menjalani kehidupan yang berkurang, penurunan prestasi sekolah, kinerja, 

menurunkan produktivitas ekonomi dan memiliki risiko lebih besar dari 

penyakit kronis terkait nutrisi di kemudian hari (Angdembe et al., 2019). 

Menurut WHO tingkat angka kejadian stunting menjadi suatu masalah 

kesehatan jika tingginya angka stunting lebih dari 20% (Riskesdas, 2013) dan 

program yang dijalankan untuk pencapaian indikator Gerakan seribu hari 

pertama kehidupan tahun 2025, yaitu penurunan jumlah balita yang stunting 

sebesar 9% (Oksitosin & Vi, 2019). 
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2) Penyebab 

 

  Menurut Kerangka Kerja UNICEF ada 3 utama faktor penyebab 

stunting, asupan makanan yang tidak seimbang, BBLR (Berat Badan Lahir 

Rendah) dan riwayat penyakit. Faktor pendukung penyebab stunting di 

Indonesia adalah sosial ekonomi rumah tangga yang status rendah, menyusui 

non-eksklusif, kelahiran prematur dan pendidikan orang tua dan pola asuh 

yang rendah juga menyebabkan miskin status gizi balita Pola asuh dalam hal 

ini merupakan indikator dari praktik pemberian makan. Praktek pemberian 

makan berhubungan dengan kualitas makanan konsumsi yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kecukupan nutrisi. Tingkat kecukupan gizi merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status gizi balita dibawah lima 

tahun. Penyebab utama kedua dari stunting adalah berat badan lahir rendah. 

BBLR diartikan sebagai bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram 

terlepas dari periode kehamilan. BBLR berhubungan dengan kematian, 

mobilitas janin, neonatus, gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan 
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kognitif dan kronis penyakit di kehidupan yang akan datang. Bayi dengan 

BBLR dalam perkembangan negara lebih mungkin mengalami pertumbuhan 

intrauterine keterbelakangan karena status gizi ibu dan peningkatan tingkat 

infeksi bila dibandingkan dengan negara maju. Status gizi ibu sebelum dan 

selama kehamilan merupakan salah satu penyebab BBLR (Achmad et al., 

2020). 

  Penyebab masalah gizi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

langsung dan faktor tidak langsung. Fakta langsung, penyebabnya adalah 

faktor makanan dan penyakit infeksi. Faktor tidak langsung tersebut antara 

lain ketahanan pangan dalam keluarga, pola asuh, kesehatan, sanitasi yang 

tidak memadai. Factor yang tidak langsung saling berhubungan dengan 

pendidikan ibu, pengetahuan, pendapatan, dan keterampilan. Itu dampak 

yang ditimbulkan oleh stunting dapat menyebabkan anak menjadi kognitif, 

gangguan motorik, pertumbuhan postur, peningkatan kejadian morbiditas, 

dan kematian (Yunitasari et al., 2020). 

  Ada banyak faktor yang menjadi penyebab masalah stunting salah 

satunya masalah gizi pada ibu yang tidak menjaga nutrisi saat kehamilan, 

keadaan ibu pendek, dan juga perilaku yang tidak baik pada saat pemberian 

makan kepada anak. Ibu yang memiliki masa remaja kurang nutrisi dan juga 

pada saat kehamilan anak terlahir Bayi Berat badan Lahir Rendah (BBLR) 

ada juga yang mempengaruhi pertumbuhan seperti pemberian ASI Eksklusif. 

Secara umum faktor penyebab terjadinya stunting (Komalasari et al., 2020). 
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a) Permasalahan pada ibu 

  Menurut penelitian (Wanimbo and Wartiningsih, 2020), hasil 

pengamatan yang dilakukan bahwa masih banyaknya perempuan yang 

berumur cukup mudah mengalami putus sekolah, ini karena pemahaman 

dan budaya yang terjadi di lingkungan, yang bahwasannya perempuan 

tidak perlu sekolah lebih tinggi karena akan kerja di dapur. 

  Melihat sangat kompleksnya factor yang menjadi penyebab 

terjadinya stunting, oleh karena itu 1.000 HPK merupakan waktu yang 

kritis dimana ketika tidak dimanfaatkan dengan baik akan menimbulkan 

kerusakan yang bersifat permanen. Perlunya orang tua utamanya ibu untuk 

mendapatkan pendidikan yang berkualitas, seperti memberikan nutrisi 

yang seimbang untuk anak dan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan (Himawaty et al., 2020).  

b) Permasalahan pada bayi seperti infeksi 

  Infeksi merupakan faktor penyebab langsung karena menyebabkan 

suatu proses dimana nutrisi digunakan untuk memperbaiki jaringan atau 

sel yang rusak. Infeksi yang sering terjadi terutama yang disebabkan oleh 

infeksi saluran cerna (diare yang disebabkan oleh virus, bakteri atau 

parasit), infeksi saluran pernafasan (ISPA), dan cacingan (helminths). 

Penyakit infeksi dapat mengurangi asupan makanan, mengganggu 

penyerapan nutrisi, menyebabkan kehilangan nutrisi secara langsung dan 

meningkatkan kebutuhan akan metabolit. Dalam hal ini terjadi interaksi 
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timbal balik antara status gizi dengan penyakit infeksi. Gizi buruk 

meningkatkan risiko berkembangnya penyakit infeksi, dan infeksi dapat 

menyebabkan gizi buruk, yang jika tidak segera diatasi dan terjadi dalam 

jangka panjang dapat mengganggu pengolahan asupan makanan sehingga 

meningkatkan risiko stunting pada anak (Husada et al., 2019). 

  Pada infeksi diare, anak mengalami malabsorbsi zat gizi, durasi 

yang lebih lama (>4 hari) dan frekuensi diare mengakibatkan kehilangan 

zat gizi yang lebih besar pada anak. Hal ini bisa terjadi jika tidak segera 

ditindaklanjuti dan diimbangi dengan asupan makanan yang tepat. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara riwayat 

diare dengan kejadian stunting (p=0,025), balita yang sering diare 

memiliki risiko stunting 3,619 kali lipat lebih tinggi dibandingkan balita 

yang jarang diare (Husada et al., 2019). Pada infeksi saluran pernapasan 

akut (ISPA), hal ini sejalan dengan penelitian Puspita (2015) yang 

menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik antara riwayat 

ISPA dengan risiko stunting pada balita yang mengalami ISPA dan balita 

yang tidak mengalami ISPA. Kecacingan berdampak pada berkurangnya 

asupan zat gizi seperti karbohidrat, protein dan kehilangan darah. 

Kecacingan pada anak usia sekolah menyebabkan kelemahan fisik dan 

risiko tinggi tertular penyakit, dan kecacingan merupakan salah satu faktor 

penyebab keterlambatan perkembangan. Pemberian obat cacing dapat 

menurunkan risiko stunting hingga 30% (Husada et al., 2019). 
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c) Pekerjaan/penghasilan pada keluarga 

 Menurut UNICEF, selain faktor pola asuh, pendapatan rumah 

tangga juga berhubungan dengan kejadian stunting, dan salah satu masalah 

mendasar tumbuh kembang bayi adalah krisis ekonomi. Kepala rumah 

tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi bayi baik kuantitas maupun 

kualitas, sehingga berdampak buruk pada gizi bayi. Menurut temuan Agus 

Hendra dan Ampera Miko (2016), dapat dijelaskan bahwa 41,7% anak 

dengan stunting tinggal di keluarga berpenghasilan rendah, dibandingkan 

dengan 81,2% anak dengan status gizi normal, yaitu keluarga 

berpenghasilan tinggi (Atica Ramadhani Putri, 2020). 

 Dalam hasil analisis penelitian Farrah Okky Aridiyah, Ninna 

Rohmawati and Mury Ririanty (2015) menunjukkan bahwa ada Hubungan 

antara pendapatan rumah tangga dan pendapatan rumah tangga Prevalensi 

stunting pada balita di desa dan di kota-kota. Dari segi karakteristik Akar 

dan Masalah Masalah Tumbuh Kembang Bayi gizi yang salah satunya 

disebabkan oleh krisis ekonomi. Sebagian besar anak memiliki gangguan 

pertumbuhan kurang ekonomis (Atica Ramadhani Putri, 2020). 

d) Kurangnya akses pelayanan sanitasi 

 Faktor sanitasi menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting, 

anak yang tidak memiliki sanitasi yang baik ini mempunyai risiko 5,0 kali 

lebih besar terjadi stunting. Aksen layanan sanitasi yang baik dapat 

melindungi balita terhadap stunting sebesar 70,6%. Air yang baik di 

minum, sanitasi yang layak, pengolahan limbah padat yang tepat, dan 
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saluran air limbah adalah intervensi kesehatan ekuitas yang utama 

(Khotimatun Nisa et al., 2021). 

 Kurangnya air bersih dapat menimbulkan beragam penyakit 

terhadap bayi yang bisa menyebabkan stunting seperti infeksi diare dan 

kecacingan, sehingga yang terjadi pada balita kurangnya penyerapan 

nutrisi pada proses penyerapan yang mengakibatkan berat pada balita 

turun. Jadi jika infeksi ini terjadi dalam jangka waktu yang lama bisa 

mengakibatkan stunting (Khotimatun Nisa et al., 2021).  

3) Penanggulangan 

  Masalah stunting seharusnya dihindari karena kejadiannya sejak 

lahir sulit diobati, dan pencegahan dimulai dari masa pemeriksaan dari 

hamil selama sembilan bulan sampai dengan anak itu berumur dua tahun. 

Sebaliknya, berdasarkan hasil dari tinjauan sistematis, faktor-faktor 

penentu pengerdilan pada anak-anak di bawah usia lima tahun sangat rumit 

dan kompleks, tapi ada variabel yang dapat digunakan untuk intervensi 

dalam rangka untuk mencegah stunting secara berkelanjutan. Secara 

konseptual, diketahui bahwa ibu, memainkan peran paling penting dalam 

perawatan (makan, perawatan,kebersihan, dan konsultasi secara bertahap) 

anak-anak selama masa kritis periode pertumbuhan, faktor anak, ibu, dan 

lingkungan sosial adalah seperti dua sisi mata uang, jika response positif, 

itu berguna untuk mendukung tumbuh kembang anak dan sebaliknya, serta 

pengasuhan yang maksimal kapasitas dipandang sebagai peluang untuk 

meningkatkan keberlanjutan nutrisi (Sirajuddin et al., 2021). 
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  Stunting dapat dicegah dengan memenuhi gizi sebelum menikah, 

status gizi dan kesehatan ibu sebelum hamil,selama kehamilan, dan saat 

menyusui adalah hal yang masa kritis bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak-anak. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa-

masa sensitif. Jika anak sedang mengalami masalah gizi saat 

ini,konsekuensinya akan permanen dan tidak bisa diubah. Menurut hasil 

penelitian Unila tahun 2016, ibu hamil yang menderita anemia berisiko 

melahirkan bayi dengan status gizi kurus berisiko janin kerdil, 

pertumbuhan dan bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah. Di 

kehidupan selanjutnya, anak itu akan berisiko mengalami masalah gizi 

kurang, menurunkan perkembangan fungsi motorik dan mental, dan 

berkurang kapasitas fisik (Yunitasari et al., 2020). Sebagaimana dalam 

firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:9 Allah SWT, berfirman: 

 َ مۡ فۖلَۡيتََّق وا اللّٰه عٰفاً خَاف وۡا عَليَۡه  يَّةً ض  مۡ ذ ر   نۡ خَلۡف ه  يۡنَ لَوۡ ترََك وۡا م  وَلۡيَخۡشَ الَّذ 

يۡداً  وَلۡيَق وۡل وا قَوۡلًً سَد 

   Terjemahanya: 

  “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar” (QS.an-Nisa’:9) 

  Dalam ayat di atas mengartikan bahwa hendaklah orang bersikap 

takut ketika dia meninggalkan anaknya dengan keadaan lemah (tidak 

sehat) ataupun dalam keadaan lemah secara finansial.   
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  Prevalensi jumlah stunting Indonesia menurut hasil riskesdas 2018 

adanya penurunan, tapi hal ini juga perlu diperhatikan dalam mencegah 

terjadinya stunting karena masih termasuk kategori tinggi, apa saja 

Langkah yang perlu dilakukan (promkes.kemenkes, 2019):  

a. Pemenuhan status gizi saat kehamilan 

b. Pemberian ASI Eksklusif pada bayi sampai berumur 6 bulan 

c. Pendampingan ASI Eksklusif dengan MPASI sehat 

d. Pemantauan tumbuh dan perkembangan anak 

e. Kebersihan lingkungan juga penting 

 Pemberdayaan masyarakat di desa memiliki tugas atau proses 

dalam mengubah dan menumbuhkan kesadaran, kemauan, mengatasi, dan 

cara masyarakat dalam mengenali memelihara, melindungi, dan mengatasi 

kesejahteraan mereka sendiri. Tindakan dari pemberdayaan masyarakat 

adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kebiasaan 

yang bisa membuat masyarakat mampu untuk berperilaku dalam upaya 

hidup bersih dan sehat. Dengan beberapa tugas yang dilakukan oleh kader-

kader pemberdayaan, pemerintah desa melakukan upaya pencegahan dan 

penanggulangan stunting dengan membentuk Kader Pembangunan 

Manusia (KPM) di Desa. 

D. Kaitan Kader Pembangunan Manusia Dengan Stunting 

KPM adalah salah cara atau solusi dalam pencegahan dan 

penanggulangan stunting yang langsung dibawah naungan pemerintah desa. 

Banyaknya pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di Desa yang 
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langsung difasilitasi oleh Kader Pembangunan Manusia di RDS maupun MAD 

(KDPDTT, 2018). 

Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disebut RDS adalah Sekretariat 

Bersama Ini adalah forum untuk memberdayakan aktor atau aktivis masyarakat 

desa yang dikelola masyarakat berdasarkan karakteristik lokal Sebagai upaya 

meningkatkan akses informasi dan mencapai kualitas, memberikan pelayanan 

sosial dasar kepada masyarakat desa. Pelaku Atau pegiat pemberdayaan 

masyarakat desa adalah kader posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, satuan 

pelayanan kesehatan, satuan pelayanan pendidikan, Kader PKK, ormas, tokoh 

masyarakat dan berbagai kalangan masyarakat yang peduli terhadap upaya 

pencegahan stunting. RDS dibentuk melalui musyawarah desa berdasarkan 

potensi sumberdaya dan kelembagaan lokal di desa. RDS berlaku untuk 

Membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber daya manusia Utamanya 

di bidang kesehatan (KDPDTT, 2018). 

Adanya KPM sangat membantu dengan  terfokus dalam satu 

permasalahan yaitu stunting dan di tunjuk langsung oleh pemerintah desa, KPM 

juga membantu dalam pemantauan pelayanan pencegahan stunting dengan 

memiliki sasaran 1.000 HPK, dan KPM juga memastikan seluruh lapisan 

kalangan mencegah stunting hingga ke pelosok desa, serta memastikan semua 

mendapatkan pelayanan yang berkualitas. 
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E. Penanggulangan Dan Pencegahan Stunting Melalui Teori Sistem 

Menggunakan teori Sistem, Sistem berasal dari Bahasa latin (System) dan 

Bahasa Yunani (Sustema) merupakan satu kesatuan komponen dan elemen yang 

telah dihubungkan Bersama untuk dapat memudahkan aliran informasi, materi 

dan energi. Menurut para ahli, beberapa definisi Sistem: 

1. Ludwig Von Bertalanffy, sistem merupakan unsur-unsur yang saling terikat 

dalam suatu antar relasi dengan unsur-unsur tersebut dan dengan lingkungan. 

2. Anatol Rapoport, sistem merupakan kumpulan kesatuan dengan perangkat 

antara satu dan yang lain. 

3. L. Ackoff, sistem merupakan adanya kesatuan yang saling berhubungan 

secara konseptual atau fisik, dari berbagai bagian-bagian yang saling 

ketergantungan satu sama lain. 

4. John-A Beckett, sistem merupakan adanya sistem-sistem yang saling 

berinteraksi. 

Dari berbagai definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa, sistem adalah 

terdiri dari bagian-bagian yang bersama-sama beroperasi untuk mencapai suatu 

tujuan. Komponen sistem terdiri dari input,proses,output, dampak,umpan balik, 

dan lingkungan yang semua ini saling berhubungan satu dengan yang lain, saya 

menjadikan teori ini sebagai landasan penelitian, bisa digambarkan sebagai 

berikut: 
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1) Input 

 Input adalah semua yang berhubungan dalam perencanaan dan akan di 

proses, dan itu bermacam-macam seperti: 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM di sini dimaksudkan fasilitator maupun pelaksanan, yang 

saling berkaitan dengan pemecahan masalah stunting di desa seperti:  

a) Petugas Kesehatan 

Petugas kesehatan adalah seseorang yang telah mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan dan juga memiliki pengetahuan dan keterampilan 

melalui pendidikan di perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki 

kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. 

b) Kader Pembangunan Manusia (KPM) 

KPM adalah kader masyarakat yang telah dipilih oleh pemerintah desa, 

ikut serta dalam pembangunan di Desa khususnya pada 

penanggulangan dan pencegahan stunting.  
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b. Pendanaan 

Pendanaan/pembiayaan dari program-program kesehatan 

khususnya permasalahan stunting itu langsung dibiayai oleh pemerintah 

Desa, seperti APBDesa,  BOK, DAK, dan sumber pendanaan lainnya. 

c. Material 

Material adalah bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu hal 

yang berguna, yang dipakai untuk membuat sebuah program kesehatan 

khususnya stunting yaitu; 

a) Media Penyuluhan 

Media penyuluhan adalah media yang digunakan dalam 

meningkatkan pengetahuan lewat visual maupun audio seperti, 

powerpoint, flip chart, media audiovisual, animasi, komik dan media 

lainnya. 

b) Fasilitas Kesehatan/Sarana Prasarana 

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan, seperti puskesmas, pustu, balai 

pengobatan, poskesdes, posyandu, dan fasilitas lainnya yang bisa 

digunakan untuk pengobatan maupun penyedia informasi. 

c) Alat Ukur Antropometri (Timbangan TB/PB dan Lila) 

Pengukuran yang dilakukan menggunakan alat Antropometri untuk 

mendeteksi dini stunting. 
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d. Metode 

Method adalah sebuah pekerjaan yang bisa dilakukan untuk 

memecahkan masalah dalam membentuk sebuah program-program, 

dalam kesehatan seperti; 

a) Program Kesehatan 

Program kesehatan adalah sebuah cara seseorang dalam 

menjalankan sebuah perubahan dalam bidang kesehatan, berupa 

mentoring maupun evaluasi. Program kesehatan juga bisa 

memberikan evaluasi terhadap program selanjutnya berupa analisis 

data-data yang akurat. 

b) Program Penanggulangan Stunting 

Program penanggulangan stunting adalah upaya masyarakat atau 

pemerintah dalam mengurangi angka kejadian stunting dalam suatu 

daerah seperti, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita 

maupun ibu hamil, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada 

remaja putri dan ibu hamil, dan juga peningkatan imunisasi dasar 

lengkap pada bayi dan balita. 

2) Proses 

 Proses adalah sebuah upaya dalam melakukan atau memecahkan suatu 

permasalahan yang terjadi, seperti; 
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a. Petugas Kesehatan 

Dari sebuah input yang dilakukan oleh petugas kesehatan bisa 

menghasilkan proses berupa: 

a) Intervensi Gizi Spesifik  

intervensi ini yang langsung menangani terjadinya stunting seperti 

asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan 

kesehatan lingkungan.  

b) Intervensi Gizi Sensitif 

Intervensi gizi sensitif adalah intervensi pendukung untuk menurunkan 

angka kejadian stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. 

c) Pelayanan Promotif dan Preventif 

Pelayanan promotif lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan pelayanan 

promosi kesehatan, sedangkan pelayanan preventif adalah cara 

pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 

d) Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan adalah peningkatan dan pemeliharaan status 

kesehatan dalam melakukan usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, 

pemulihan dan penyembuhan penyakit. Pelayanan ini diberikan secara 

profesional oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan 

misalkan bidan,perawat, dokter dan tenaga-tenaga kesehatan 

masyarakat. 
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b. KPM 

Ketika KPM sudah melakukan persiapan dan perencanaan dengan 

baik yang harus dilakukan selanjutnya adalah pengaplikasian dari ide-ide 

yang telah dibuat seperti; 

a) Pemetaan Sosial dan Pendataan 

Pemetaan Sosial dan pendataan, KPM akan menggerakan pegiat 

pemberdayaan masyarakat desa yang telah tergabung dalam RDS untuk 

melakukan pemetaan sosial. Pemetaan sosial ini dilakukan di setiap 

dusun yang ada di Desa untuk mengidentifikasi dan mendata status 

layanan sasaran 1.000 HPK dan melihat juga kondisi pelayanan sosial 

di Desa. 

b) Focus Group Discussion (FGD) 

FGD yang dilakukan terbagi ada diskusi yang dilakukan di Desa dan 

juga diskusi antar Desa, ini bertujuan untuk sama-sama memecahkan 

permasalahan dan merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk 

mencegah dan menangani permasalahan di Desa. 

c) Rembuk Stunting Desa 

Rembuk stunting desa ini membahas tentang penyusunan perencanaan 

Desa tahun berikutnya. Rembuk stunting desa untuk melakukan 

musyawara terhadap pemerintah desa dan BPD dalam membahas 

pencegahan dan penangan masalah kesehatan khususnya stunting di 

Desa. Dilakukan juga tahap advokasi oleh KPM untuk penyaluran 
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pembiayaan Desa agar dapat terlaksana program-program yang telah 

direncanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

d) Pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Stunting 

Pada tahap ini KPM memfasilitasi RDS menyelenggarakan evaluasi 3 

bulanan untuk membahas bagaimana pelaksanaan konvergensi 

pencegahan stunting, termasuk membahas juga hasil-hasil pengukuran 

status anak dengan menggunakan tikar pertumbuhan. 

e) Monitoring 5 Paket Pelayanan 

Pada tahap ini dilakukan bersamaan dengan tahap konvergensi 

pencegahan stunting. Dalam tahap monitoring ini KPM memfasilitasi 

RDS dalam melakukan penilaian konvergensi menggunakan 

“scorecard” atau kartu/formulir penilaian. Sebelum rapat evaluasi tiga 

bulanan, KPM melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan terkait 

dengan, tingkat pencapaian pelayanan pencegahan stunting di Desa, 

dan tingkat konvergensi layanan pencegahan stunting di Desa. 

3) Output 

 Output adalah hasil yang diberikan dari sebuah proses yang telah 

dilakukan, dalam bidang kesehatan ini berupa program-program kesehatan, 

sebagai berikut; 
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a. Petugas Kesehatan 

  Dalam bidang kesehatan yang ingin didapatkan oleh beberapa ide 

yang muncul untuk penanggulangan dan pencegahan stunting adalah; 

a) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak 

b) Meningkatkan pemenuhan gizi anak dalam 1.000 HPK 

c) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan 

d) Meningkatkan kualitas pengasuhan bagi anak usia dini 

e) Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan 

stunting 

b. Kader Pembangunan Manusia (KPM) 

Sedangkan KPM yang ingin dicapai dalam sebuah program dalam 

pencegahan maupun penanggulangan stunting, adalah terkelolanya kinerja 

KPM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa 

4) Dampak 

 Dampak yang diinginkan oleh Tenaga Kesehatan itu sendiri 

menjadikan masyarakat sehat dapat terhindar dari masalah penyakit dan 

mengurangi angka kesakitan dan kematian karena pelayanan yang 

berkualitas. Sedangkan KPM maupun tenaga kesehatan lainnya yang 

diinginkan adalah, adanya perubahan dan pengurangan dari prevalensi 

stunting yang ada pada Desa. 
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5) Umpan Balik 

 Umpan balik yang dimaksud di sini suatu hasil menjadikan evaluasi 

untuk pelaksanaan program selanjutnya, ini terjadi dari sebuah sistem yang 

berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Umpan balik dalam 

sebuah pelayanan kesehatan berupa kualitas dari tenaga kesehatan yang 

membuat input menjadi semakin meningkat dan berkualitas. 

6) Lingkungan 

 Lingkungan disini merupakan semua keadaan yang diluar sistem tapi 

dapat mempengaruhi kualitas dari pelayanan kesehatan, ini juga telah 

dijelaskan dalam sebuah sistem, lingkungan yang dimaksud dapat sebuah 

lingkungan geografis atau situasi kondisi sosial yang ada di lingkungan 

masyarakat, seperti institusi diluar dari pelayanan kesehatan. 
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F. Kerangka Teori 

Bagan 2.2 Kerangka Teori   

Peran Kader Pembangunan  Manusia Pada Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting 

Di Kabupaten Jeneponto 
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G. Kerangka Konsep 

 

 

Keterangan: 

Variabel Diteliti  : 

Variabel Tidak Diteliti : 

Bagan 2.3 Kerangka Konsep  

Penelitian Peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) Pada Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan 

Stunting Di Kabupaten Jeneponto 

 



 

58 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi, pendekatan ini di 

mulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger dalam 

memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. 

Sedangkan fokus penelitian ini adalah memahami peran dan kinerja 

KPM pada upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, ini dimaksudkan 

untuk melihat apakah dengan adanya KPM mampu menurunkan angka 

kejadian stunting di Kecamatan Rumbia, Kecamatan Kelara, Kecamatan 

Bangkala dan Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi pada penelitian ini adalah Kecamatan Rumbia, Kecamatan 

Kelara, Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto 

Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan data pada SK 

BUPATI (NO. 050.13 / 158/ 2021) Tanggal 29 Maret 2021 dengan memilih 

lokasi khusus (Lokus) stunting di Kabupaten Jeneponto. Karena memiliki 

KPM dan juga angka prevalensi stunting yang begitu tinggi di Kecamatan 

Rumbia, Kecamatan Kelara, Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Turatea. 
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B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Februari sampai Mei 2022, dengan 

tahapan penelitian terdiri dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan 

analisis data.  

C. Informan Penelitian  

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik Proposive 

Sampling, merupakan metode yang digunakan apabila sasaran informan yang 

diteliti telah memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak mengambil informan 

lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan oleh penelitian. 

 

Gambar 2.1 Urutan Pengumpulan Data Pada Informan Dengan Triangulasi 

a. Informan kunci 

Informan kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara 

menyeluruh atau luas tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 

Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi permasalahan 

secara garis besar, tapi informan kunci juga harus memahami tentang 
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informan utama, yaitu Pemerintah desa, Petugas Gizi/ yang berwenang di 

puskesmas dan Kader-Kader Kesehatan yang ada di Kabupaten Jeneponto. 

a) Kriteria Inklusi 

a. Masyarakat Desa 

b. Memiliki wewenang dalam kinerja KPM 

c. Bersedia menjadi partisipan dalam wawancara 

b) Kriteria Eksklusi 

a. Sedang keluar daerah 

b. Tidak bersedia menjadi partisipan 

c. Memiliki penyakit menular  

b. Informan utama 

Informan utama merupakan informan yang memiliki peran penting 

bisa dikatakan bahwa “aktor utama” dalam sebuah kisah. Oleh karena itu 

informan utama dalam penelitian ini adalah Kader Pembangunan Manusia 

(KPM). 

a) Kriteria Inklusi 

a. Masyarakat Desa 

b. KPM telah bertugas >1 tahun 

c. Bersedia menjadi partisipan dalam wawancara 

b) Kriteria Eksklusi 

a. Sedang keluar daerah 

b. Tidak bersedia menjadi partisipan 
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c. Memiliki penyakit menular 

c. Informan pendukung  

Informan pendukung adalah seseorang yang dapat memberikan 

informasi tambahan dalam pemenuhan atau pelengkap analisis penelitian 

kualitatif, yaitu masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dalam 

pencegahan dan penanggulangan stunting di Kecamatan Turatea, Kabupaten 

Jeneponto. 

a) Kriteria Inklusi 

a. Masyarakat Desa 

b. Terlibat dalam kegiatan konvergensi stunting 

c. Bersedia menjadi partisipan dalam wawancara 

b) Kriteria Eksklusi 

a. Tidak bersedia menjadi partisipan 

b. Memiliki gangguan komunikasi 

c. Tidak dalam keadaan sehat  

D. Sumber Data 

Terdapat beberapa sumber data penelitian ini yang dapat membantu 

dalam pengumpulan informasi tentang Peran Kader Pembangunan Manusia 

(KPM) Pada Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten 

Jeneponto. 
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1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dari wawancara mendalam 

secara langsung oleh informan. 

2) Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diambil di puskesmas maupun di 

tempat pelayanan kesehatan lainnya, dengan melihat data kegiatan KPM, data 

perencanaan desa tentang penanggulangan dan pencegahan stunting, dan 

status gizi.  

E. Metode Pengumpulan Data 

1) Wawancara Mendalam 

Wawancara yang dilakukan oleh informan yaitu kader KPM di 

Kabupaten Jeneponto secara langsung untuk mendapatkan data-data yang 

diinginkan, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Informan diinginkan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh peneliti.  

2) Observasi 

Teknik ini dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan dengan 

pendekatan dan pengamatan langsung ke lokasi tentang Peran Kader 

Pembangunan Manusia (KPM) Pada Upaya Pencegahan Dan 

Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Jeneponto. Observasi yang 

dilakukan ke lokasi, diinginkan dapat menambah dan mengoptimalkan hasil 

yang telah didapatkan.  
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3) Dokumentasi 

Teknik yang dilakukan melalui dokumentasi, yang diinginkan peneliti 

bisa mendapatkan data dari catatan peristiwa yang sudah terjadi, dapat berupa 

gambar, tulisan atau dokumen dari seseorang. Dokumentasi dalam kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh KPM dalam pencegahan dan penanggulangan 

di desa.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen inti dari penelitian ini adalah kehadiran oleh peneliti itu 

sendiri. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini membutuhkan alat 

atau sarana yang dapat membantu memudahkan dalam mengambil data di lokasi. 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data dan 

mengumpulkan informasi terkait dengan penelitian secara sistematis ini juga 

dapat mempermudah pengumpulan dan pengolahan data. Instrumen yang 

digunakan untuk membantu penelitian yaitu, pedoman wawancara, alat rekam 

suara, dan form observasi.  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif ini merupakan 

mengumpulkan, mengorganisasikan, mengklasifikasikan dan memilih data yang 

bisa digunakan untuk menjadikan sebuah informasi. Teknik analisis yang 

digunakan harus memiliki tahap yang perlu dilakukan dalam memperoleh 

data/informasi yang baik, yaitu; 
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1) Reduksi Data 

Tahap ini merupakan pengambilan data dalam penelitian yaitu 

merangkum, menjadikan hal-hal pokok, membuat pemusatan data terhadap 

hal-hal penting, mencari tema. Reduksi data ini dapat memberikan fokus 

terhadap data yang akan dicari dari wawancara yang dilakukan.  

2) Penyajian Data 

Penyajian data ini dari penelitian kualitatif yaitu berupa teks naratif 

dalam bentuk uraian, bagan, yang berhubungan dengan variabel dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini akan menyajikan tentang Peran Kader Pembangunan 

Manusia (KPM) Pada Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di 

Kabupaten jeneponto.  

3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah tahap ke tiga dalam proses analisis data 

dalam penelitian ini. Adapun verifikasi data dilakukan dalam penelitian ini 

secara terkait untuk memperoleh hasil yang kuat.  

H. Pengujian Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini adalah 

triangulasi data merupakan suatu pendekatan memperlihatkan data dari berbagai 

sumber. Triangulasi menjelaskan bahwa mencari informasi dengan cepat dengan 

data yang sudah ada dalam memperkuat informasi dan juga meningkatkan 

kebijakan serta kegiatan yang berbasis pada bukti yang sudah ada.  Dengan 

berbagai cara seperti menguji informasi dengan mengambil dan mengumpulkan 
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data melalui metode yang berbeda, memiliki kelompok berbeda dan populasi 

yang berbeda pula. Hal ini dapat mengurangi dampak dari penyimpangan 

informasi  yang dapat terjadi dalam satu penelitian tunggal. Triangulasi dapat 

menyatukan penelitian kuantitatif dan kualitatif , memberikan  kepedualian 

terhadap data dan membuat pertimbangan dalam mengambil informasi. 

Triangulasi merupakan cara agar mendapatkan data yang benar-benar  absah  

dengan cara menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah 

bagaimana cara memeriksa keabsahan data dengan cara mengambil sesuatu yang 

lain diluar dari data yang telah ada, untuk  pengecekan atau bisa juga sebagai 

pembanding terhadap data itu (Kurikulum et al., 2010). Triangulasi memiliki 

berbagai macam cara yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yang artinya membadingkan dan mengecek ulang 

kepercayaan dari informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. 

Contohnya membandingkan hasil yang telah diamati dengan wawancara, 

apa yang telah dikatakan secara umum  antara perkataan pribadi, dan juga 

membandikan antara dokumen data yang didapat dan hasil wawancara. 

2. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dimanfaatkan untuk validitas data yang berhubungan 

dengan suatu proses yang berubah dan perilaku seseorang, dikarenakan 

perilaku manusia dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk memperoleh data 

yang absah melalui observasi atau pengamatan yang tidak dilakukan hanya 

satu kali saja. 
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3. Triangulasi Teori 

Triangulasi teori merupakan pemanfaatan dua teori atau lebih untuk 

digabungkan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan analisis data dan 

pengumpulan data yang lebih lengkap. Dengan demikian akan memberikan 

hasil yang lebih memuaskan.  

4. Triangulasi Penelitian 

Triangulasi penelitan merupakan penggunaan lebih dari satu penelitian 

dalam kegiatan wawancara dan observasi. Dikarenakan masing-masing dari 

penelitian memiliki gaya, sikap, dan pemahaman yang berbeda dalam 

mengamati suatu fenomena maka hasil yang telah diamati dapat berbeda 

dalam mengamati fenomena yang sama.  

5. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode merupakan perilaku mengecek keabsahan data, atau 

bisa juga mengecek keabsahan penelitian. Teriangulasi metode dapat 

digunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk memberikan hasil 

yang sama. Pelaksanaan ini juga lebih tepatnya cek dan recek. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Jeneponto 

Kabupaten jeneponto adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan yang secara bentuk bentang alamnya terdiri dari daerah dataran rendah 

terletak pada di bagian tengah dan daerah perbukitan yang berada di bagian utara, 

dan juga kawasan pantai di bagian selatan. Kabupaten Jeneponto berada di ujung 

selatan bagian barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota 

Bontosunggu, memiliki jarak sekitar 91 Km dari Makassar Ibukota Provinsi 

Sulawesi Selatan, secara geografis terletak antara 5°23’12” - 5°42’1,2” LS dan 

antara 119°29’12” - 119°56’44,9” BT. 

Kabupaten Jeneponto memiliki luas 74.979 Ha atau 749,79 Km² dan hanya 

1.20% dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki 11 Kecamatan ; yaitu 

Rumbia, Kelara, Tarowang, Arungkeke, Batang, Turatea, Binamu, Bontoramba, 

Tamalatea, Bangkala Barat, dan Bangkala. Dari 11 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Jeneponto terdapat 4 kecamatan yang masuk lokus stunting menurut SK 

BUPATI (NO. 050.13 / 158/ 2021) Tanggal 29 Maret 2021. Adapun desa lokus 

tergambarkan pada tabel 4.1 dibawah ini: 
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Tabel 4.1 

Daftar Desa Lokus Stunting Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 

 

No Kecamatan Desa 

1 Rumbia 

Pallantikang 

Bontomanai 

Rumbia 

Tompobulu 

2 Kelara 
Tombo Tombolo 

Tolo Selatan 

3 Bangkala Tombo Tombolo 

4 Turatea 

Bungungloe 

Jombe 

Paitana 

Bululoe  
Sumber : SK BUPATI (NO. 050.13 / 158 / 2021) Tanggal 29 Maret 2021 

 
Gambar. 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto 

B. Karakteristik Informan 

 

Penelitian ini mengumpulkan informan sebanyak 20 orang, di antaranya 11 

orang KPM sebagai informan utama  5 Kepala Desa sebagai informan kunci dan 4 

orang tenaga pelaksana/penanggung jawab gizi sebagai informan pendukung. 

Adapun karakteristik informan penelitian tergambarkan pada tabel 4.2 dibawah ini: 

 



69 
 

 
 
  

Tabel 4.2 

Karakteristik Informan Penelitian 

Peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) Pada Upaya 

Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Jeneponto 

 

NO Nama JK Usia Pendidikan 
Jenis Pekerjaan 

Utama 
Ket 

1 R P 30 SMA KPM 

Informan Utama 

2 J P 32 S1 KPM 

3 RH P 30 S1 KPM 

4 RM P 27 SMK KPM 

5 IK P 41 S1 KPM 

6 SR P 45 SMK KPM 

7 SS P 31 D-3 KPM 

8 DH P 26 S1 KPM 

9 LT P 34 SMA KPM 

10 EN P 28 D-3 KPM 

11 BH L 38 S1 KPM 

12 AR L 49 S1 Kepala Desa 

Informan Kunci 

13 SB L 48 S1 Kepala Desa 

14 SL P 47 S1 Kepala Desa 

15 SA L 48 S1 Kepala Desa 

16 DH P 47 S1 Kepala Desa 

17 LK P 25 D-IV Gizi 
Tenaga Pelaksana 

Gizi 

Informan 

Pendukung 

18 KT P 44 S1 Tenaga Pelaksana 

Gizi 

19 FB P 42 S1 Pelaksana Gizi 

Puskesmas 

20 SY P 39 S1 Penanggung 

Jawab Gizi 

Sumber: Data Primer, 2022 

Tabel ini menunjukkan 20 informan, yaitu informan utama KPM 

berjumalah 11 orang, berjenis kelamin 10 perempuan dan 1 laki-laki dengan rata-

rata pendidikan terkhir S1, SMA dan SMK. Sedangkan informan kunci yaitu kepala 

desa berjumlah 5 orang 2 perempuan dan 3 laki-laki dengan pendidikan terakhir S1. 

Adapun Tenaga Pelaksana Gizi dan Pelaksana/Penanggung jawab gizi berjumlah 4 

orang dengan pendidikan terakhir D-IV Gizi dan S1.  
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C. Hasil Wawancara Penelitian 

1. KPM (Peran Dan Fungsi) 

 Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada informan baik dari 

kepala desa, staf gizi puskesmas dan KPM, mengatakan bahwa masyarakat 

yang di pilih sebagai KPM memiliki beberapa fungsi dan peran yang harus di 

lakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai berikut; 

a. Sosialisasi Kebijakan Konvergensi Stunting 

Sosialisasi kebijakan konvergensi stunting adalah penyampaian 

intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegritas, dan bersama-

sama untuk mencegah stunting didesa, sosialisasi kebijakan konvergensi 

stunting itu penting karena perlunya kesadaran masyarakat dan ajakan oleh 

KPM terhadap masyarakat pada saat adanya kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dari 20 informan, mengatakan 

bahwa: 

 “sosialisasi yang saya lakukan untuk kebijakan konvergensi stunting itu 

kebanyakan itu yang saya sosialisasikan soal pemeriksaan diri dan juga 

pentingnnya menjaga gizi dari balita, itu biasanya saya lakukan di 

posyandu atau dari rumah ke rumah untuk pendataan sekaligus sosialisasi, 

kegiatan ini di laksanakan biasanya setiap hari posyandu” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 

 

“kami bekerjasama bersama nakes, untuk melakukan sosialisasi agar tidak 

stunting dan balita dapat di jaga pola makannya, kami melakukan di setiap 

posyandu” 

(J, 32 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 1 April, Desa Bululoe) 

 

“misalkan sekarang itu permasalahan tentang WC, dulukan caranya tidak 

sembarang membuang kotoran jadi kita mensosialisasikan harus memakai 

WC itu sarat untuk menjadi sehat. Terus makanan siap saji terkadang tidak 

mau repot ibu-ibu nya jadi langsung membeli makanan siap saji. Dan di 

sini itu stunting terbagi tiga yang 65% itu pola asuh, 35% kesehatan 
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lingkungan dan yang 10% itu keturunan, jadi memang ada tiga yang 

mengakibatkan stunting” 

(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 

 

“untuk melakukan sosialisasi itu biasanya di kumpulkan satu tempat 

kadang juga di datangi satu-satu khususnya yang mengalami stunting di 

datangi ke rumahnya” 

(SR, 45 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 20 Mei, Desa Pallantikang) 

 

 Sosialisasi kebijakan itu jarang dilakukan lebih sering sosialisasi 

tentang pentingnya menjaga gizi dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita dan 

ini biasanya terjadi pada saat hari posyandu atau ketika ada inisiatif KPM 

untuk mau datang memberikan sosialisasi pentingnya gizi ke rumah sasaran. 

 “KPM itu sendiri mendatangi kepada sasaran khususnya balita untuk 

mengikuti kegiatan seperti ketika ada penyuluhan di posyandu atau 

pemberian PMT” 

(AR, 49 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 3 Juni, Desa Bontomanai) 

 

“kalau soal sosisalisasi kebijkan, kebanyakan soal sosialisasi kegiatan 

yang dilakukan oleh KPM terhadap sasarannya” 

(SL, 47 Tahun, Perempuan, S1, Kepala Desa, 3 Juni, Desa Pallantikang) 

 

“sosialisasinya mereka itu di posyandu dan juga pemberian PMT baik 

balita maupun ibu hamil” 

 (DH, 47 Tahun, Perempuan, S1, Kepala Desa, 12 April, Desa Paitana) 

 

 Sosialisasi kebijakan yang dilakukan itu bagaimana KPM, 

mendatangi secara langsung sasaran untuk mengajak atau mengundang agar 

mau berpartisipasi dalam kegiatan konvergensi stunting khususnya terhadap 

sasaran rumah tangga 1000 HPK dan ada pula pemberian PMT.  

“sosilaisasinya itu baik, karena menyeluruh ke sasaran bahkan di datangi 

rumahnya kalau tidak datang posyandu” 

(KT, 44 Tahun, Perempuan, S1, Tenaga Pelaksana Gizi, 27 Maret) 

 

“sosialisasi kebijakan yang dilakukan masih kurang terhadap masyarakat, 

sosialisasi tentang stunting itu sudah cukup baik yang dilakukan selama 

ini” 

(SY, 39 Tahun, Perempuan, S1, Penanggung Jawab Gizi, 30 Mei) 
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 Sosialisasi kebijakan masih sangat kurang dilakukan tetapi 

penyuluhan tentang stunting sudah baik. Penyuluhan stunting yang 

dilakukan KPM sudah cukup baik karena meyeluruh ke semua sasaran dan 

KPM juga datang ke rumah ketika tidak hadir di posyandu. 

b. Pendataan 1000 HPK  

Data sasaran rumah tangga 1000 HPK adalah ibu hamil dan anak 

usia 0-23 bulan, kegiatan pendataan 1000 HPK diawali dengan mendata 

layanan dan sasaran rumah tangga 1000 HPK ini dilakukan untuk menilai 

kondisi layanan kesehatan dan pendidikan didesa yang akan diakses oleh 

sasaran 1000 HPK dengan melalui, penyusunan peta sosial dasar secara 

partisipatif dan pengisian data kondisi layanan. Berdasarkan hasil 

wawancara dari 20 informa, mengatakan bahwa: 

 “pendataan yang saya lakukan di desa, biasanya saya lakukan bersama 

kader posyandu dari rumah ke rumah tapi lebih sering dilakukan di 

posyandu, sedangkan kalau dari ibu hamilnya kita ambil datanya itu di 

bidan desa, alat yang biasa saya gunakan untuk pendataan itu ada aplikasi 

yang di ajarkan yaitu aplikasi HDW itu tinggal di isi-isi saja” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 

 

 “kalau ada pendataan yang masih kurang biasanya saya turun langsung 

Bersama teman-teman dari kader-kader posyandu, karenakan yang lebih 

mengetahui itu teman-teman kader di setiap dusun jadi saya juga bekerja 

sama dengan mereka, alat yang berada di posyandu, ada juga pendataan 

yang di lakukan manual secara tertulis kemudian di input melalui aplikasi, 

tetapi selama ini aplikasinya biasanya eror terus jadi kebanyakan kami 

melakukan secara manual” 

(J, 32 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 1 April, Desa Bululoe) 

 

 “pendataan nya itu memang ada formatnya dari aplikasi eHDW dan 

memang ini ada cuman untuk desa, kalau untuk KPM kelurahan itu tidak 

ada. Dan itu mulai dari ibu hamil, balita itu mulai dari 0-23 bulan, 

pengukuran tinggi badan, berat badan, akta kelahiran, BPJS, ketersediaan 

WC” 
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(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 

 

 “saya melakukan pendataan itu dari rumah ke rumah dan menggunakan 

aplikasi untuk mendatanya kadang juga kuesioner secara manual, baru kita 

input, yang saya gunakan dalam mendata itu ada aplikasi HDW dan juga 

kuesioner yang akan di isi sasarannya” 

(RM, 27 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 27 Mei, Desa Jombe) 

 

 Pendataan yang dilakukan KPM dengan bersama kader posyandu, 

mendatangi rumah sasaran tetapi lebih sering kegiatan pendataan ini 

dilakukan di posyandu. Pendataan ini menggunakan aplikasi eHDW, 

aplikasi ini dapat mendata sekaligus memantau sasaran rumah tangga 1000 

HPK. 

“kalau saya melakukan pendataan itu dari rumah ke rumah, dan kita juga 

mendatangi setiap posyandu, kalau untuk mendata itu masih menggunakan 

manual dengan buku” 

(SR, 45 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 20 Mei, Desa Pallantikang) 

 

 Pendataan yang KPM lakukan juga menggunakan manual dengan 

buku, dikarenakan masih kurangnnya jaringan sampai ke plosok dusun 

untuk turun mendata dan memantau. 

“pendataannya sudah baik, mereka mendatangi dari rumah ke rumah” 

(AR, 49 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 3 Juni, Desa Bontomanai) 

 

“KPM itu mendatangi dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan data” 

(SB, 48 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 12 April, Desa Langkura) 

 

“KPM melakukan pendataan di posyandu atau langsung datang ke rumah-

rumah” 

(SL, 47 Tahun, Perempuan, S1, Kepala Desa, 3 Juni, Desa Pallantikang) 

 

 “pendataannya sudah baik, dia datang ke rumah-rumah untuk mendata 

ketika tidak ada di posyandu” 

(SY, 39 Tahun, Perempuan, S1, Penanggung Jawab Gizi, 30 Mei) 

 

“kalau pendataan yang di lakukan KPM itu langsung turun eumah ke rumah 

atau kalau ada datang di posyandu, itu yang di data” 

  (KT, 44 Tahun, Perempuan, S1, Tenaga Pelaksana Gizi, 27 Maret) 
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 Pendataan yang dilakukan KPM sudah baik, karena mereka 

langsung turun ke masyarakat seperti ke posyandu, ketika ada sasaran yang 

tidak hadir di posyandu KPM akan mendatangi ke rumah-rumah sasarannya 

1000 HPK.  

c. Pemantauan Layanan Berkualitas 

Pendataan dan pemantaun sasaran rumah tangga 1000 HPK ini 

saling berhubungan yang tidak bisa dipisahkan oleh karena itu data 

pemantauan adalah dipantua sasaran rumah tangga 1000 HPK seperti 

kondisi layanan dan jumlah sasaran rumah tangga 1000 HPK (ibu hamil dan 

anak 0-23 bulan), hasil pengukuran tikar pertumbuhan (deteksi dini 

stunting), kelengkapan konvergensi paket layanan pencegahan stunting bagi 

sasaran rumah tangga 1000 HPK, tingkat perkembangan konvergensi desa 

dan jumlah dana desa yang digunakan untuk pencegahan stunting. Data 

pemantauan ini penting karena digunakan dalam menentukan perencanaan 

dan kegiatan yang akan dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan 

stunting. Berdasarkan hasil wawancara dari 20 informan, mengatakan 

bahwa: 

 “pemantauan yang saya lakukan terhadap sasaran 1000 HPK nya itu, saya 

pantau mulai dari air bersih, jamban, sampai pendidikannya. Pemantauan 

yang saya lakukan biasanya di temani oleh kader-kader posyandu, ibu desa 

sekaligus ketua PKK, dan ada juga guru PAUD” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 

 

 “kalau pemantauannya itu sekaligus yah, ketika pendataan kami juga 

melihat apakah memadai fasilitas yang di gunakan, saya bersama kader-

kader posyandu dalam pemantauan” 

(J, 32 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 1 April, Desa Bululoe) 
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 “saya melakukan pemantauan itu langsung ke rumahnya atau saya 

tanyakan langsung ke sasarannya bagaimana layanan kesehatannya, kalau 

saya melakukan pemantauan itu biasanya di temani sama kader posyandu, 

bidan desa, dan petugas puskesmas” 

(RM, 27 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 27 Mei, Desa Jombe) 

 

 “iya kita melakukan pemantauan seperti itu, dan biasaya saya sama-sama 

kader. Ini tidak semua terpantau untuk sasarannya” 

(SR, 45 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 20 Mei, Desa Pallantikang) 

 

 Pemantauan yang dilakukan oleh KPM bersamaan dengan 

pendataan, sekaligus turun langsung kesasaran rumah tangga 1000 HPK. 

Dengan memantau air bersih, jamban sehat, pendidikan (PAUD) dan 

fasilitas kesehatan, kegiatan ini bersama dengan kader-kader posyandu, ibu 

desa, ketua PKK dan guru PAUD. 

 “kalau contohnya fasilitas WC kalau memang tidak sanggup, kita lihat 

kondisi dan keadaan. Kalau dia memang tidak mampu kita menyampaikan 

ke aparat desa tetang keadaan sasaran rumah tangga yang kurang mampu 

dan mungkin akan di anggarkan kalau ada nanti pembagian WC dia yang 

di utamakan untuk di berikan” 

(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 

 

 Apa saja yang diperlukan oleh ibu hamil, ibu menyusui dan balita 

umur 0-23 bulan tentang fasilitas kesehatan, itu akan diusahakan KPM 

dengan berbicara langsung kepada pemerintah desa, agar menyediakan 

fasilitas tersebut. Seperti fasilitas WC yang awalnya tidak memiliki WC 

pribadi itu disediakan oleh pemerintah. 

 “jadi pemantauan itu KPM melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan 

terkait seperti, dari puskesmas, dinas kabupaten Bersama- sama kepala 

desa turun Bersama-sama untuk melihat dan membrantas stunting” 

(SB, 48 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 12 April, Desa Langkura) 

  

 “pemantauan yang KPM lakukan itu melibatkan banyak sektor ada dari 

puskesmas dan juga dari kader-kader posyandu untuk melihat ke 

masyarakat tentang fasilitas-fasilitas kesehatan” 

  (AR, 49 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 3 Juni, Desa Bontomanai) 
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 “pemantauan, banyak ikut memantau dari saya sendiri, kader posyandu, 

sekali-kali ikut ibu PKK” 

  (SY, 39 Tahun, Perempuan, S1, Penanggung Jawab Gizi, 30 Mei) 

   

“jadi yang di lakukan KPM dalam pemantauan itu, dari rumah ke rumah 

dia secara langsung melihat pelayanan-pelayanan khusunya untuk 

kesehatan” 

  (LK, 25 Tahun, Perempuan, D-IV Gizi, 27 Mei, Tenaga Pelaksana Gizi) 

 

 Pemantauan KPM juga melakukan kerjasama dengan pegiat-pegiat 

lainnya, seperti dari puskesmas, dinas kabupaten, bersama-sama untuk 

melakukan pemantauan pelayanan kesehatan agar lebih maksimal, 

sekaligus melihat pelayanan-pelayanan kesehatan. 

d. Advokasi Anggaran Desa 

Mengadvokasi peningkatan belanja APBDesa utamanya yang 

bersumber dari dana desa, untuk digunakan membiayai kegiatan 

pencegahan stunting. Kepala desa untuk membuat aturan kewenangan desa 

atas pembiayaan kegiatan konvergensi stunting, misalnya desa membuat 

keputusan mengalokasikan kegiatan penanganan stunting minimal 10% 

atau 15% dari APBDesa sesuai dengan rapat atau musyawara. Berdasarkan 

hasil wawancara dari 20 informan, mengatakan bahwa:  

 “alhamdulillah anggaran itu tersalurkan dengan baik, karena banyak 

kemarin tahun lalu pemberian PMT dan sebako untuk semua sasaran balita 

dan itu langsung di panggil ke kantor desa untuk di berikan secara 

langsung, itu di laksanakan dua kali tahun lalu. Beda yang di berikan 

posyandu dan juga pemberian oleh pemerintah desa” 

(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 

 

 Pemerintah juga melakukan inisiatif untuk memberikan kepada 

masyarakat makanan pokok  yang dapat membantu memenuhi gizi dari 

keluarga khususnya sasaran rumah tangga 1000 HPK, kegiatan ini sangat 
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membantu agar memberikan semangat kepada keluarga yang kurang 

mampu, bahwa pemerintah peduli dengan keadaan masyarakatnya. 

 “saya selalu melakukan pembicaraan tapi selalu juga tidak ada tindakan, 

saya mengirimkan surat pencairan dana untuk kegiatan itu juga tidak ada 

tindakan sampai sekarang, awalnya kita semangat tapi ketika tidak ada 

respon dari pemerintah kita jadi malas untuk berbicara lagi” 

(BH, 38 Tahun, Laki-Laki, S1, KPM, 30 Maret, Desa Paitana) 

 

  KPM memerlukan dukungan terhadap pemerintah desa karena akan 

sangat sulit kegiatan konvergensi pencegahan stunting dilakukan jika tidak 

adanya bantuan dari pemerintah desa apalagi sangat sulit untuk 

menyalurkan anggaran untuk kegiatan pencegahan stunting. 

“tentang anggaran yang di salurkan oleh pemerintah itu, kalau saya 

memantau tiap bulan, tetapi ketika saya bicara ke pemerintah desa 

menyampaikan permasalahan itu setiap 3 bulan kepada ibu desa sekaligus 

mewakili kepala desa untuk menyalurkan penambahan PMT untuk ibu 

hamil dan balita, dan ketika saya sudah berbicara hasilnya bagus tetapi itu 

tergantung dengan dana desa lagi, tetapi PMT setiap bulan selalu ada” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 

 

 “biasanya saya langsung ke kantor desa untuk berbicara atau diskusi apa 

saja yang harus di lakukan, itu saya berbicara ke pemerintah kalau ada 

kegiatan yang ingin di laksanakan itu saya pasti ke kantor desa untuk 

melaporkan sekaligus, membicarakan ini keuangannya” 

(RM, 27 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 27 Mei, Desa Jombe) 

 

 “kalau di desa ini memang ada dana khususnya untuk menyalurkan PMT 

nya tiap bulan, kita biasanya bersama orang gizi untuk bicara ke 

pemerintah” 

(SR, 45 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 20 Mei, Desa Pallantikang) 

 

 “saya hanya menyampaikan ke ibu desa, data-data yang saya dapatkan di 

lapangan siapa yang butuh susu atau PMT, dan respon dari pemerintah 

desa itu sangat baik untuk anggaran kegiatan” 

(SS, 31 Tahun, Perempuan, D-3, KPM, 12 April, Desa Rumbia) 

 

“memang di desa sudah menyediakan anggaran untuk KPM, dan juga dari 

desa memberikan anggaran untuk PMT yang akan di berikan ke 

masyarakat” 

(AR, 49 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 3 Juni, Desa Bontomanai) 
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“desa itu harus menyiapkan biaya untuk PMT dan juga kegiatan yang akan 

di lakukan untuk menghilangkan stunting di desa” 

(SB, 48 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 12 April, Desa Langkura) 

 

“selama ini lancer-lancar saja dalam komunikasi tentang anggaran yang 

di butuhkan khususnya PMT terhadap balita stunting” 

(SL, 47 Tahun, Perempuan, S1, Kepala Desa, 3 Juni, Desa Pallantikang) 

 

“yang saya tau itu, sering anggaran dari pemerintah desa memberikan 

bantuan PMT untuk balita” 

(SY, 39 Tahun, Perempuan, S1, Penanggung Jawab Gizi, 30 Mei) 

 

 Advokasi anggaran yang dilakukan KPM itu sudah baik, karena sudah 

berani berbicara permasalahan kepada pemerintah desa agar menyalurkan 

anggaran, khususnya kepada kegiatan konvergensi pencegahan stunting. 

Seperti penyaluran yang dilakukan yaitu pemberian PMT kepada balita dan 

ibu hamil. 

e. Memfasilitasi Masyarakat Dalam Mengikuti Kegiatan Konseling Gizi 

Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan 

untuk mau mengikuti kegiatan konseling gizi kesehatan ibu dan anak, oleh 

karena itu KPM mampu untuk mengajak masyarakat untuk mau mengikuti 

kegiatan konseling gizi khususnya suami dan bapak dari ibu hamil dan anak 

usia 0-23. Berdasarkan hasil wawancara dari 20 informan, mengatakan 

bahwa: 

ada beberapa kegiatan konseling seperti kelas ibu hamil, kelas ibu 

menyusui dan kelas anak balita, biasanya di lakukan 3-4 bulan dalam 1 

tahun, kegiatan ini dilakukan di pustu” 

(SR, 45 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 20 Mei, Desa Pallantikang) 

 

“ada kelas ibu hamil itu di lakukan pada bulan januari dan maret. Yang 

memberikan materi dari bidan puskesmas” 

(SS, 31 Tahun, Perempuan, D-3, KPM, 12 April, Desa Rumbia) 
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 Kegiatan konseling gizi di desa itu biasanya dilakukan dengan 

membuat kelas ibu hamil dan kelas ibu anak 0-23 bulan, ini dilakukan agar 

lebih mudah untuk mengarahkan kepada sasaran dengan memberikan 

pengetahuan yang tepat kepada ibu maupun ibu dari anaknya. 

“tidak ada” 

(BH, 38 Tahun, Laki-Laki, S1, KPM, 30 Maret, Desa Paitana) 

 

 Tidak adanya kegiatan konseling yang dilakukan oleh KPM ataupun 

pegiat kesehatan lainnya, di karenakan tidak adanya dukungan dari 

pemerintah desa terhadap KPM untuk menjalankan kegiatan konseling gizi. 

 “mengajak masyarakat agar mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan untuk 

ibu hamil dan anak 0-23 bulan, itu di lakukan setiap 3 bulan jadi 4 kali 

dalam 1 tahun untuk pemberian konselingnya itu dilakukan oleh bidan desa 

dan dari puskesmas” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 

 

 “ada memang dari kesehatan jadi kalau ada konseling gizi, KPM, kader 

posyandu yang ikut serta. Biasanya itu dari pemerintah desa atau petugas 

kesehatan, yang pasti kita mengajak dengan baik bagaimana caranya ibu-

ibu mau datang” 

(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 

 

 “dengan cara berbicara pentingnya kesehatan ibu dan anak pada saat 

posyandu atau langsung saya datang ke rumahnya, ada juga kelas ibu hamil 

dan ibu balita kalau konseling ini di lakukan biasanya di posyandu atau di 

buatkan waktu sendiri di rumah warga atau sasaran, kalau yang 

memberikan konseling itu biasanya dari bidan desa dan puskesmas” 

(RM, 27 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 27 Mei, Desa Jombe) 

 

“kalau tidak salah itu KPM melakukan konseling setiap 3 bulan, untuk 

kegiatannya kalau pemberian PMT nya itu bisa di berikan per bulan” 

(AR, 49 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 3 Juni, Desa Bontomanai) 

 

“setiap bulan itu di lakukan konseling terhadap ibu dan juga anaknnya 

selagi kita memberikan juga PMT itu juga kita selalu berkoordinasi dengan 

dinas kesehatan setempat” 

(SB, 48 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 12 April, Desa Langkura) 
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“kalau kegiatan konseling itu di lakukan secara bersama-sama di posyandu 

untuk ibu dan balita sasaran apalagi yang stunting” 

(FB, 42 Tahun, Perempuan, S1, Pelaksana Gizi Puskesmas, 30 Mei) 

 

“sudah baik dalam mengajak masyarakat untuk mau ikut dalam kegiatan 

konseling gizi, walaupun masih kurang antusias masyarakat untuk ikut” 

(SY, 39 Tahun, Perempuan, S1, Penanggung Jawab Gizi, 30 Mei) 

 

 Salah satu tugas KPM yaitu mengajak masyarakat untuk mau 

mengikuti kegiatan konseling gizi untuk ibu hamil maupun anak 0-23 bulan. 

Kegiatan konseling dilakukan setiap 3 bulan 1 kali, dalam hitungan tahun 

dilaksanakan 4 kali dalam satu tahun. Adapun yang memberikan materi 

biasanya dilakukan oleh puskesmas atau dari bidan desa. 

f. Memfasilitasi Masyarakat Dalam Berpartisipasi Untuk Perencanaan, 

Pelaksanaan, Dan Pengawasan Program/Kegiatan 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari 20 informan, mengatakan bahwa 

memfasilitasi masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan pembangunan desa untuk 

memenuhi layanan gizi spesifik dan sensitive.  

Pencegahan yang dilakukan untuk dapat memenuhi gizi yaitu 

intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran 1000 HPK harus dipastikan 

meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan pemenuhan gizi anak 

dalam 1000 HPK, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, dan 

meningkatkan pengasuhan bagi anak usia dini. Adapun hasil wawancara 

terhadap 20 informan yaitu: 

 “kalau soal pembicaraan untuk melaksanakan, merencanakan dan 

pengawasan program untuk masyarakat itu tidak pernah di lakukan” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 

 

“ini tidak pernah dilakukan” 
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(J, 32 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 1 April, Desa Bululoe) 

 

 “kalau perencanaan program/ kegiatan, itu rapat tidak yah. Kita langsung 

saja melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu penurunan angka 

stunting di desa” 

(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 

 

“kalau kegiatan seperti ini belum di lakukan, karena masih fokus untuk 

penurunan stunting dulu agar tidak lokus di desa” 

(AR, 49 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 3 Juni, Desa Bontomanai) 

 

“kalau kegiatan formal seperti belum ada di lakukan dari KPM” 

(SB, 48 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 12 April, Desa Langkura) 

 

“kalau selama ini belum ada yah” 

(DH, 47 Tahun, Perempuan, S1, Kepala Desa, 12 April, Desa Paitana) 

 

“kalau kegiatan formal seperti itu belum ada.” 

(KT, 44 Tahun, Perempuan, S1, Tenaga Pelaksana Gizi, 27 Maret) 

 

“kegiatan yang menyangkut banyak orang ini belum ada sampai sekarang, 

tetapi ini bagus untuk dilakukan agar dapat menentukan kegiatan apa lagi 

yang bisa dilakukan” 

(SY, 39 Tahun, Perempuan, S1, Penanggung Jawab Gizi, 30 Mei) 

 

 “kalau dari masyarakat nya untuk mengikuti kegiatan begini belum ada, 

tapi kalau dari tenaga kesehatan mulai dari KPM sampai puskesmas 

biasanya kita berdiskusi kecil” 

  (LK, 25 Tahun, Perempuan, D-IV Gizi, Tenaga Pelaksana Gizi, 27 Mei) 

 

 Kegiatan yang mengumpulkan orang banyak ini belum pernah 

dilaksanakan entah itu dari pemerintah ataupun KPM, yang seharusnya 

dilaksanakan seperti Focus Group Discussion (FGD) dan rembuk stunting 

yang akan membantu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

program/kegiatan. 

2. Kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) 

   Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada informan baik 

dari kepala desa, staf gizi puskesmas dan KPM mengatakan bahwa masyarakat 
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yang dipilih sebagai KPM memiliki beberapa kinerja yang perlu dilakukan 

yaitu tahap pemetaan sosial, FGD, rembuk stunting, pelaksanaan kegiatan 

konvergensi stunting, monitoring 5 paket layanan, perencanaan kegiatan 

stunting APBDesa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan sebagai 

berikut : 

a. Melaksanakan Kerjasama Dan Koordinasi 

 Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan para pihak yang 

berperan aktif dalam kegiatan pelayanan pencegahan stunting seperti 

bidan desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan 

perangkat desa.. Berdasarkan hasil wawancara dari 20 informan, 

mengatakan bahwa: 

“kami melakukan koordinasi itu biasanya secara online, untuk 

membicarakan apa saja yang kurang dalam pendataan, yang saya temani 

dalam berkoordinasi itu bidan desa, petugas puskesmas” 

(J, 32 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 1 April, Desa Bululoe) 

 

 Kegiatan koordinasi dan kerjasama dilakukan secara online, agar 

dapat mengefisienkan waktu dan bahkan sudah ada grub yang didalamnya 

ada bidan desa,petugas puskesmas dan kader posyandu. 

“kalau ada kegiatan itu biasanya KPM dan kader-kader itu mengajak 

masyarakat atau biasa juga itu ibu-ibu PKK membuat program kesehatan 

kayak senam ibu hamil, atau juma’at bersih” 

(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 

 

“cara ku itu, menjelaskan dan menunjukkan kepada pegiat desa hasil 

kovergensi stunting desa dan tentang stunting, biasanya saya 

berkoordinasi guru PAUD, tenaga puskesmas, bidan desa, ketua PKK” 

(RM, 27 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 27 Mei, Desa Jombe) 
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 Koordinasi juga dilakukan dengan cara beberapa organisasi 

membuat kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan membicarakan 

kerjasama yang akan dilakukan selanjutnya. 

“kalau koordinasi itu jarang, itu kecuali kalau ketemu langsung di 

posyandu” 

(BH, 38 Tahun, Laki-Laki, S1, KPM, 30 Maret, Desa Paitana) 

 

“kerjasama KPM antar Lembaga atau organisasi lain itu belum maksimal 

dikarenakan biasanya ada yang tidak tau ternyata sedang ada kegiatan” 

(SY, 39 Tahun, Perempuan, S1, Penanggung Jawab Gizi, 30 Mei) 

 

 Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan KPM belum maksimal 

dikarenakan beberapa organisasi lain memiliki kegiatan yang bertepatan 

ketika ingin melakukan koordinasi, hal ini akan sulit untuk berkomunikasi 

atau bekerjasama. 

“kerjasama yang kami lakukan itu, langsung melakukan koordinasi 

terhadap pihak terkait seperti bidan desa, guru PAUD, petugas puskesmas 

dll. Itu di lakukan kapan saja ketika memang ada kegiatan yang 

membutuhkan bantuan itu pasti di komunikasikan” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 

 

“kalau dalam koordinasi alhamdulillah sudah baik, kalau dalam 

berkoordinasi itu langsung ketemu saja dan membicarakan, yang saya 

temani untuk berkoordinasi itu ada dari guru PAUD dan juga dari 

puskesmas” 

(SR, 45 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 20 Mei, Desa Pallantikang) 

 

“kalau saya, langsung kordinasi ke kepala dusunnya, biasanya juga ke 

kader posyandu, ada juga guru PAUD, kalau ada kegiatan itu kita lakukan 

koordinasi lagi khususnya dalam mendata” 

(SS, 31 Tahun, Perempuan, D-3, KPM, 12 April, Desa Rumbia) 

 

“alhamdulillah kalau kerjasama dan koordinasi yang dilakukan itu KPM 

sudah bagus dalam mengajak semuanya untuk mengikuti kegiatan atau 

turut menyukseskan kegiatan yang akan di lakukan” 

(AR, 49 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 3 Juni, Desa Bontomanai) 
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“alhamdulillah dari komunikasi KPM terhadap kepala desa, guru, pustu 

semua bekerjasama tanpa adanya kerja sama pasti stunting di desa 

langkura ini tidak berakhir” 

(SB, 48 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 12 April, Desa Langkura) 

 

“kalau kerja sama nya mereka itu sangat baik, setiap saya panggil di 

kantor desa itu selalu ada” 

(DH, 47 Tahun, Perempuan, S1, Kepala Desa, 12 April, Desa Paitana) 

 

“kalau dari segi kerjasama dan berkoordinasi itu bisa di bilang cukup 

baik” 

(FB, 42 Tahun, Perempuan, S1, Pelaksana Gizi Puskesmas, 30 Mei) 

 

“alhamdulillah kalau melakukan koordinasi antara tenaga kesehatan itu 

KPM sudah bagus dalam berkoordinasi” 

(LK, 25 Tahun, Perempuan, D-IV Gizi, 27 Mei, Tenaga Pelaksana Gizi) 

 

 

 Kerjasama dan koordinasi yang KPM lakukan sudah baik, karena 

mencangkup beberapa pihak terkait seperti kepala desa, bidan desa, 

petugas puskesmas dan guru PAUD. Koordinasi dan kerjasama ini 

dilakukan kapan saja ketika ada kegiatan pencegahan konvergensi 

stunting. 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja KPM 

a. Kendala dan Hambatan 

 Kendala dan hambatan yang KPM alami saat melakukan sosialisasi, 

pendataan, mengajak masyarakat dan memberikan penyuluhan khususnya 

terhadap sasaran rumah tangga 1000 HPK. Berdasarkan hasil wawancara 

dari 20 informan, mengatakan bahwa: 

“masalah kendala dan hambatan yang di alami ketika saya menjadi KPM 

itu, soal transportasi untuk memantau dan mendata itu perlu minimal dana 

transportasi apalagi kita ini pekerja lapangan” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 
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 Kendala dan hambatan yang selama ini KPM hadapi adalah tentang 

jarak yang ditempuh untuk turun ke lapangan atau ke rumah-rumah 

sasaran rumah tangga 1000 HPK dan ini memerlukan biaya transportasi 

agar lebih mudah mengakses dusun yang jaraknya jauh.  

“alhamdulillah, setiap saya menjalankan tugas ini tidak ada hambatan 

palingan di aplikasi saja yang sering eror karena jaringan” 

(J, 32 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 1 April, Desa Bululoe) 

 

 Hambatan KPM selain dengan biaya transportasi, juga mengalami 

hambatan dalam mengakses aplikasi untuk pendataan dan memantau 

sasaran rumah tangga 1000 HPK. 

“yah terkadang kalau sudah terjun di lapangan, banyak yang 

mengeluarkan kata-kata yang tidak enak di dengar, dari masyarakat yah 

karena terakadang itu kalau turun mendata banyak yang memikirkan ini 

uang dia berfikiran kita yang di data dia yang ambil uangnya. Terkendala 

juga soal jumlah stunting kalau misalkan itu jumlah stunting tinggi kita 

mendapat teguran dari aparat, itu di pertanyakan kenapa ini bertambah 

padahal semua dana sudah di berikan, kita sebagai KPM sering di serang 

kalau ada rapat-rapat” 

(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 

 

“saat balita tidak bertambah beratnya padahal sudah diberikan bantuan 

berkali-kali, pemberian bantuan PMT” 

(RM, 27 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 27 Mei, Desa Jombe) 

 

 Beberapa hal terjadi selama KPM menjalankan tugasnya, seperti 

dari masyarakat dan pemerintah desa yang terkadang mengeluarkan kata-

kata yang tidak mengenakkan, ketika tidak adanya perubahan dari 

tingginya stunting didesa padahal KPM sudah berusaha semaksimalnya. 

“itu kendalanya, bagaimana kita mau buat program. Membuat poster saja 

tidak ada di berikan dana nya apalagi kegiatan-kegiatan besar” 

(BH, 38 Tahun, Laki-Laki, S1, KPM, 30 Maret, Desa Paitana) 
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 KPM sama sekali tidak mendapatkan dana untuk kegiatan, padahal 

KPM sudah memberikan hasil dari data dan sudah berbicara kepada 

pemerintah desa apa yang dibutuhkan dalam menyukseskan kegiatan 

pencegahan konvergensi stunting. 

“kalau hambatan itu, alhamdulillah tidak ada semua baik-baik” 

(SR, 45 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 20 Mei, Desa Pallantikang) 

 

“kalau kendala dan hambatan alhamdulillah, baik-baik selama ini” 

(SS, 31 Tahun, Perempuan, D-3, KPM, 12 April, Desa Rumbia) 

 

 Tidak ada kendala dan hambatan yang dialami selama ini, di 

beberapa desa. 

b. Pelatihan Dan Pengembangan KPM 

 Pelatihan dan pengembangan berhak diberikan kepada KPM, 

fasilitas pengembangan yang diberikan yaitu pelatihan dasar dan beragam 

kegiatan pembelajaran. Pelatihan dasar diberikan sebelum KPM menjalan 

tugasnya, sedangkan beragam pembelajaran diberikan ketika KPM sudah 

menjalankan tugasnya. Sumber pembiayaan pelatihan dan pengembangan 

KPM adalah APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan 

sumber pembiayaan yang sah. Berdasarkan hasil wawancara dari 20 

informan, mengatakan bahwa:  

“saya pernah mengikuti pelatihan yang di adakan oleh dinas kesehatan 

dan pematerinya itu banyak ada dari dinas, bidan dan dari gizi. Tapi ini 

sudah lama di lakukan terakhir itu di awal tahun 2021 dan ini juga di 

biayai oleh pemerintah desa untuk ikut pelatihan” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 

 

“iya pernah saya ikuti kegiatan pelatihan seperti itu, yang memberikan 

pelatihan itu dari puskesmas dan dinas kesehatan, dilakukan di hotel 

makassar dan di dinas kesehatan” 

(RM, 27 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 27 Mei, Desa Jombe) 
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“itu saja soal yang ikut pelatihan pasti di berikan dana trasportasi” 

(SS, 31 Tahun, Perempuan, D-3, KPM, 12 April, Desa Rumbia) 

 

“ada, ada kegiatan pelatihan yang di ikuti KPM itu di anggarkan langsung 

dari pemerintah desa untuk ikut pelatihannya” 

(AR, 49 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 3 Juni, Desa Bontomanai) 

 

“jadi KPM desa langkura di tahun 2021, bahkan dia mengikuti pelatihan 

di provinsi yang di fasilitasi oleh kepala desa dan di arahkan oleh dinas 

untuk menjalankan pelatihan selama 1 minggu” 

(SB, 48 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 12 April, Desa Langkura) 

 

“ada mereka mengikuti pelatihan-pelatihan cuman saya lupa tahun 

berapa itu tapi saya memberikan dana untuk ikut” 

(DH, 47 Tahun, Perempuan, S1, Kepala Desa, 12 April, Desa Paitana) 

 

“kalau pelatihan yang di ikuti oleh KPM, itu ada tapi saya lupa itu kapan” 

(FB, 42 Tahun, Perempuan, S1, Pelaksana Gizi Puskesmas, 30 Mei) 

 

“iya ada pelatihan yang KPM ikuti, mungkin 1 tahun 1 kali untuk 

pelatihannya” 

(KT, 44 Tahun, Perempuan, S1, Tenaga Pelaksana Gizi, 27 Maret) 

 

“setau saya itu KPM mengikuti pelatihan setiap satu tahun satu kali, di 

tahun 2020 dan 2021” 

(SY, 39 Tahun, Perempuan, S1, Penanggung Jawab Gizi, 30 Mei) 

 

 Pelatihan dan pengembangan yang selama ini diikuti oleh KPM, 

yang diadakan oleh dinas kesehatan, dan pematerinya berasal dari dinas, 

bidan dan gizi puskesmas. Pelatihan dan pengembangan ini dilakukan satu 

tahun satu kali yang telah dibiayai oleh pemerintah desa. 

“iya, kami sering melakukan pelatihan di PMD, dan ini baru-baru kami 

melakukan pelatihan di makassar, yang memberikan pengetahuan itu dari 

dinas kesehatan” 

(J, 32 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 1 April, Desa Bululoe) 

 

“kalau saya pelatihan pernah di dinas kesehatan. Kalau pelatihan aplikasi 

eHDW sering-sering pelatihan di PMD” 

(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 
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 Ada beberapa pelatihan dan pengembangan dilakukan di PMD ini 

yang lansung dibiayai oleh pemerintah, tentang pelatihan aplikasi eHDW 

untuk pendataan dan pemantauan terhadap KPM. 

c. Dana Oprasional KPM 

 KPM menjalankan tugas mendapatkan operasional berupa biaya 

pemantauan dan pengisian data konvergensi stunting. Berdasarkan hasil 

wawancara dari 20 informan, mengatan bahwa: 

“gaji bulanannya sudah sesuai tetapi ini perlu penambahan karena kita 

sebagai KPM itu kebanyakan pekerjaannya itu dilapangan” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 

 

“kalau soal gaji, itu sudah ada memang anggaran untuk KPM setiap 

bulannya” 

(AR, 49 Tahun, Laki-Laki, S1, Kepala Desa, 3 Juni, Desa Bontomanai) 

 

“biaya yang di luar dari gaji itu cuman kalau kita ikut pelatihan saja” 

(J, 32 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 1 April, Desa Bululoe) 

 

“alhamdulillah, sudah lebih dari sesuai, apalagi sekarang tahun lalu 

500.000 sekarang naik tahun 2022, 750.000. dari desa” 

(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 

 

“dari dana desa dan sangat sesuai alhamdulillah” 

(RM, 27 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 27 Mei, Desa Jombe) 

 

“iya ada dari pemerintah desa” 

(SR, 45 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 20 Mei, Desa Pallantikang) 

 

”iya ada dari pemerintah desa khususnya soal ikut pelatihan” 

(SS, 31 Tahun, Perempuan, D-3, KPM, 12 April, Desa Rumbia) 

 

 Dana oprasional yang diberikan untuk KPM itu tidak ada, kalau gaji 

bulanan yang diberikan itu ada. Dana oprasional seperti biayai transportasi 

untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan KPM itu diberikan 

oleh pemerintah desa. 
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4. Sumber Anggaran Kegiatan KPM 

a. Kegiatan Dana Desa 

 Kegiatan dana desa adalah kegiatan apa saja yang didanai langsung 

oleh desa untuk mendukung konvergensi pencegahan stunting. 

Berdasarkan hasil wawancara dari 20 informan , mengatakan bahwa:  

“ada beberapa yang didanai, seperti pemberian PMT terhadap ibu hamil 

dan balita” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 

 

“pemberian PMT untuk ibu hamil atau balita” 

(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 

 

“pelatihan dan pemberian PMT kepada sasaran” 

(RM, 27 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 27 Mei, Desa Jombe) 

 

“tidak ada jenis kegiatan yang di biayai, tapi penyaluran PMT untuk 

balita dan ibu hamil” 

(SR, 45 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 20 Mei, Desa Pallantikang) 

 

“tidak ada jenis kegiatan yang di biayai, tapi pemberian alat dan PMT itu 

ada” 

(SS, 31 Tahun, Perempuan, D-3, KPM, 12 April, Desa Rumbia) 

 

 Kegiatan yang didanai oleh pemerintah desa seperti pemberian PMT 

terhadap ibu hamil dan balita untuk membantu tumbuh kembang dari anak 

khususnya yang mengalami stunting. 

“kegiatan itu seperti konseling yang di lakukan di kantor desa, seperti 

kelas ibu hamil dan ibu menyusui, yang biasanya hadir itu dalam kegiatan 

ada ibu desa, ibu PKK” 

(J, 32 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 1 April, Desa Bululoe) 

 

 Kegiatan konseling gizi juga masuk kedalam kegiatan yang didanai 

oleh pemerintah desa kegiatan ini mempunya beberapa kelas seperti kelas 

ibu hamil, ibu menyusui dan ibu dari balita atau bisa dikatakan bahwa 

khusus untuk sasaran rumah tangga 1000 HPK. Pemerintah desa juga 
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menyediakan alat-alat untuk melakukan kegiatan konvergensi pencegahan 

stunting. 

“tidak ada” 

(BH, 38 Tahun, Laki-Laki, S1, KPM, 30 Maret, Desa Paitana) 

 

 Salah satu desa itu ada yang tidak didukung langsung oleh 

pemerintah untuk menyalurkan dana untuk kegiatan konvergensi stunting 

padahal ini untuk memajukan desa. 

b. Kegiatan Dana Puskesmas 

 Kegiatan dana puskesmas adalah kegiatan apa saja yang didanai oleh 

puskesmas yang membantu dalam kegiatan konvergensi pencegahan 

stunting. Berdasarkan hasil wawancara dari 20 informan, mengatakan 

bahwa: 

“ada kalau yang di danai oleh puskesmas seperti kelas ibu hamil dan ibu 

balita” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 

 

“ada, biasanya dari puskesmas juga yang adakan kelas ibu hamil dan 

menyusui dan pernah juga ada kegiatan observasi lingkungan” 

(J, 32 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 1 April, Desa Bululoe) 

 

“ada itu yang kegiatan kelas ibu hamil, yang di danai oleh puskesmas” 

(SS, 31 Tahun, Perempuan, D-3, KPM, 12 April, Desa Rumbia) 

 

 Kegiatan yang didanai oleh puskesmas, ada beberapa kegiatan selain 

dari pemerintah desa, dari puskesmas juga melakukan kegiatan konseling 

gizi seperti kelas ibu hamil, ibu menyusui dan ibu balita khususnya kepada 

sasaran rumah tangga 1000 HPK.  

“kalau dari puskesmas juga ada pemberian makanan tambahannya dari 

orang gizi” 

(SR, 45 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 20 Mei, Desa Pallantikang) 
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 Dari puskesmas juga memberikan PMT kepada yang membutuhkan 

khususnya stunting ini diberikan dari staf gizi yang ada di puskesmas 

ketika turun ke posyandu untuk melihat langsung sasaran yang 

membutuhkan bantuan PMT. 

“tidak ada” 

(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 

 

“tidak ada” 

(RM, 27 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 27 Mei, Desa Jombe) 

 

 Ada beberapa puskesmas yang tidak melakukan pemberian bantuan 

entah itu untuk membantu dalam bentuk dana yang diberikan ataupun 

pemberian PMT dan kelas konseling gizi yang dapat menurunkan angka 

stunting di desa. 

c. Kegiatan Dana Swadaya Masyarakat 

 Kegiatan dana swadaya adalah kegiatan apa saja yang telah didanai 

oleh masyarakat dalam membantu kegiatan konvergensi pencegahan 

stunting. Berdasarkan hasil wawancara dari 20 informan, mengatakan 

bahwa: 

“tidak ada, kalau swadaya masyarakat” 

(R, 30 Tahun, Perempuan, SMA, KPM, 20 Mei, Desa Bontomanai) 

 

“tidak ada” 

(J, 32 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 1 April, Desa Bululoe) 

 

“Tidak ada palingan itu kerja sama antar masyarakat kalau ada kegiatan 

membawa kue atau apa yang bisa di berikan oleh masyarakat” 

(RH, 30 Tahun, Perempuan, S1, KPM, 31 Maret, Desa Bungungloe) 

 

“tidak ada” 

(RM, 27 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 27 Mei, Desa Jombe) 

 

“tidak ada” 
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(SR, 45 Tahun, Perempuan, SMK, KPM, 20 Mei, Desa Pallantikang) 

 

“tidak ada” 

(SS, 31 Tahun, Perempuan, D-3, KPM, 12 April, Desa Rumbia) 

 

 Tidak ada dana yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam membantu 

kegiatan konvergensi stunting, tetapi beberapa dari masyarakat membuat 

makanan untuk diberikan pada saat hari posyandu. 

D. Pembahasan 

1. Peran Dan Fungsi Kader Pembangunan Manusia (KPM) 

a. Sosialisasi Kebijakan Konvergensi Stunting 

 Sosialisasi kebijakan konvergensi stunting yaitu bagaimana seorang 

KPM dapat mampu untuk mengajak masyarakat terutama kepada sasaran 

rumah tangga 1.000 HPK mengikuti kegiatan konvergensi stunting. 

 Adapun sosialisasi kebijakan konvergensi stunting yang telah di 

lakukan KPM, untuk mampu menurunkan prevalensi stunting yang ada di 

desa. Berdasarkan informasi dari informan utama: 

a) Sosialisasi mengajak kepada sasaran untuk ikut dalam kegiatan seperti 

penyuluhan yang ada di posyandu dan pemberian PMT 

b) Sosialisasi kegiatan dilakukan pada hari posyandu atau mendatangi 

sasaran. 

c) Sosisalisasi yang diberikan melalui posyandu, tapi itu bukan soal 

kebijakan konvergensi stunting. 

 Sosialisasi kebijakan konvergensi stunting dibutuhkan untuk 

menyampaikan atau mengajak kepada masyarakat untuk mau mengikuti 

kebijakan atau kegiatan konvergensi stunting yang akan dilakukan sampai 

ke tingkat desa. Oleh karena itu dalam lingkup pemerintahan, pemerintah 
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telah mengeluarkan kebijakan konvergensi stunting yang diharapkan dapat 

membantu dalam pencegahan stunting yang akan di lakukan mencakup 

intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive (Permanasari et al., 

2020).  

 Sosialisasi kebijakan konvergensi merupakan sosialisasi mengajak 

masyarakat/ pegiat untuk mengikuti kegiatan pencegahan dan 

penanggulangan stunting, agar lebih terkoordinir, terintegrasi dan 

bersama-sama untuk mencegah stunting khususnya terhadap sasaran 

prioritas. Dari hasil wawancara terhadap informan utama ditemukan 

informasi bahwa KPM belum memahami tentang sosialisasi kebijakan 

konvergensi, karena KPM melakukan sosialisasi dengan penyuluhan 

pencegahan stunting. Dalam penelitian (Permanasari et al., 2020), 

menjelaskan bagaimana pentingnya sosialisasi kebijakan konvergensi 

stunting, dikarenakan belum optimalnya dalam melakukan sosialisasi 

sehingga banyak yang belum mengerti tentang program pencegahan 

stunting.  

 Pemerintah juga mengeluarkan program Rencana Aksi Nasional 

Penanganan stunting pada tingkat nasional, daerah terutama desa pada 

tahun 2017, program yang akan berjalan ini diprioritaskan pada 

penanganan gizi spesifik dan sensitive (Hamer et al., 2022) 

 Sosialisasi konvergensi stunting yang dilakukan KPM untuk dapat 

menurunkan prevalensi stunting yang ada di desa, dengan mengeluarkan 
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kebijakan agar masyarakat lebih mementingkan kesehatan gizi terutama 

stunting.  

b. Pendataan 1000 HPK 

 Pendataan yaitu bagaimana seorang KPM mendata sasaran rumah 

tangga 1.000 HPK untuk mengetahui permasalah yang terjadi di wilayah 

desa dan dapat merencanakan program apa saja yang akan dilakukan di 

desa. 

 Berdasarkan hasil wawacara tentang pendataan yang dilakukan oleh 

KPM, untuk mampu menurunkan prevalensi stunting yang ada di desa: 

a) Melakukan pendataan diposyandu dan juga turun ke lapangan ketika 

tidak hadir diposyandu. 

b) Melakukan pendataan dari rumah ke rumah menggunakan aplikasi 

atau kuesioner   

 Pelaksanaan pendataan yang dilakukan diposyandu dari semua 

balita yang ada di wilayah kerja tersebut belum semua sasaran terutama 

ibu hamil dan balita yang datang ke posyandu, maka pendataan dari 

pemberdayaan rumah ke rumah perlu dilakukan agar pendataan bisa lebih 

maskimal. Pendataan 1000 HPK diperlukan untuk medapatkan informasi 

yang lebih akurat dan ketika ingin melakukan perencanaan dan kegiatan 

akan dapat diimplementasikan secara tepat bila didukung oleh 

ketersediaan data (Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka 2020). 

 Pendataan yang dilakukan KPM dapat mampu memecahkan 

berbagai masalah yang ada didesa dan juga menentukan prioritas 
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permasalah, kemudian menetapkan pembuatan program pencegahan 

stunting melalui pembicaraan rembuk stunting. 

c. Pemantauan Layanan Berkualitas 

 Pemantauan layanan berkualitas adalah bagaimana seorang KPM 

dapat mampu untuk memantau pelayanan yang akan menunjang kesehatan 

bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK seperti pelayanan pustu, posyandu, 

air bersih, jamban sehat, dan pendidikan anak (PAUD). 

 Berdasarkan hasil wawancara tentang pemantauan layanan 

berkualitas yang telah KPM lakukan untuk menurunkan angka kejadian 

stunting di desa: 

a) Pemantauan layanan fasilitas kesehatan sekaligus bersama dengan 

tenaga kesehatan. 

b) Pemantauan layanan air bersih dan jamban sehat. 

 

 Pemantauan layanan berkualitas adalah KPM dapat memantau 

mulai dari pelayanan posyandu, mewawancarai sasaran 1000 HPK ketika 

datang ke posyandu tentang status kepemilikan jamban dan air bersih, 

status kepemilikan akte kelahiran, status kepemilikan jaminan kesehatan, 

serta dalam mengikuti kegiatan PAUD. Selanjutnya KPM dapat memantau 

ke rumah dan kunjungan ke PAUD untuk dapat memastikan penerimaan 

layanan, kunjugan ke PAUD untuk memastikan tingkat kehadiran dalam 

mengikuti kegiatan (KDPDTT, 2018). Dari hasil wawancara terhadap 

informan utama, ditemukan bahwa KPM melakukan pemantauan dengan 
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hanya melihat dari kepemilikan jamban dan air bersih serta layanan 

fasilitas kesehatan, masih perlunya pemantauan lebih lanjut lagi.  

 Menurut Universal High Coverage (UHC) telah menjamin seluruh 

masyarakat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative yang baik dan 

efektif (Kesehatan et al., 2021).  

 Pemantauan layanan berkualitas diharapkan dapat mampu untuk 

memantau dan menjaga pelayanan yang berkualitas yang akan digunakan 

untuk membantu sasaran 1.000 HPK dapat sehat dan tetap merasa nyaman. 

d. Advokasi Anggaran Desa 

 Advokasi anggaran desa adalah bagaimana KPM dapat mampu 

untuk berbicara terhadap pemerintah desa dalam mengalokasikan dana 

desa untuk kegiatan konvergensi pencegahan stunting. 

 Berdasarkan hasil wawancara tentang advokasi anggaran desa yang 

telah dilakukan KPM untuk menurunkan angka kejdian stunting yang ada 

didesa: 

a) Anggaran desa dalam kegiatan PMT untuk ibu hamil dan balita 

b) Anggaran desa dalam kegiatan kelas ibu hamil dan orang tua yang 

memiliki balita 

c) Anggaran desa pemberian sembako untuk sasaran 1.000 HPK 

 Pemerintah harus dapat menjamin kelayakan hidup masyarakatnya 

dengan berbagai cara salah satunya memperhatikan tingkat kesehatan dan 

angka harapan hidup masyarakat, terutama bagi kalangan menengah 
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kebawah. Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan 

salah satu tujuan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia (Lailatus Suhroh, 

2021).  

 Oleh karena itu KPM melakukan Advokasi anggaran desa yang 

diharapkan dapat mampu untuk membantu pelaksanaan kegiatan 

konvergensi pencegahan stunting khususnya pada sasaran. 

e. Memfasilitasi Masyarakat Dalam Mengikuti Kegiatan Konseling Gizi 

 Memfasilitasi yang akan dilakukan KPM disini adalah dapat mampu 

untuk mengajak kepada masyarakat agar mau ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan pencegahan stunting khususnya kegiatan konseling gizi. 

 Berdasarkan hasil wawancara tentang KPM memfasilitasi 

masyarakat dalam mengikuti kegiatan konseling gizi yang desa adakan: 

a) Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan ibu hamil dan anak 0-23 

bulan yang dilakukan setiap 4 kali dalam 1 tahun. 

b) Beberapa pegiat lain selain KPM dalam mengajak masyarakat untuk 

mau mengikuti kegiatan konseling gizi seperti dari kader posyandu, 

pemerintah desa dan petugas kesehatan. 

c) Kegiatan konseling yang selama ini dilakukan itu didanai oleh 

pemerintah desa dan juga dari puskesmas. 

 Konseling gizi adalah proses penyampaian informasi obyektif dan 

bermanfaat untuk membantu masyarakat mengenali keadaanya saat ini, 

dapat memecahkan permasalahnnya sendiri, atau mengupayahkan 
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menyelesaikan permasalahan tersebut. Konseling gizi dapat menjadi 

sebuah alternatif untuk meningkatkan kesadaran diri serta pengetahuan 

dan kegiatan para ibu hamil dalam mengatasi permasalahannya (Luh Putu 

Febriana Putri et al., 2018). Pendidikan gizi adalah gabungan strategi yang 

bertujuan untuk memberikan peningkatan pengetahuan, sikap dan 

perubahan perilaku. Sementara itu metode yang dapat digunakan tidak 

hanya ceramah namun dapat disertai dengan praktek dan diikuti dengan 

studi kasus agar lebih mempermudah penyampaian informasi, 

pengetahuan dan keterampilan (Pendidikan et al., 2021). 

 Kegiatan konseling gizi ini dapat memastikan bahwa sasaran bisa 

memanfaatkan semua nutrisi yang baik dalam menjaga kesehatan tubuh, 

khususnya membantu agar tidak terjadinya stunting dikemudian hari. 

f. Memfasilitasi Masyarakat Dalam Berpartisipasi Untuk Perencanaan, 

Pelaksanaan, Dan Pengawasan Program/Kegiatan 

 Diharapkan KPM mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan, 

khususnya kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara KPM dalam mengajak masyarakat 

agar mau mengikuti kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

program/kegiatan: 

a) Tidak ada kegiatan yang dibuat dari pemerintah atau KPM itu sendiri 

b) Menentukan kegiatan lewat keadaan yang ada dilapangan 



99 
 

 
 
  

 Kegiatan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan dari data yang telah 

dikumpulkan oleh KPM melalui pendataan dan pemantauan.   

 Dengan melihat peran dan fungsi sebagai seorang KPM yaitu 

Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa 

kepada masyarakat di desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan 

untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini 

stunting, Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK, Memantau layanan 

pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk 

memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan 

yang berkualitas, Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja 

APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan 

membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi 

spesifik dan sensitive, Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak 

usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan 

ibu dan anak, Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan 

pembangunan Desa untuk pemenuhan pelayanan gizi spesifik dan 

sensitive, Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak 

yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan 

Desa. 

 Dari beberapa peneliti menyebutkan bahwa kader posyandu 

melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting dengan cara 
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memberikan penyuluhan dan konseling gizi, selain itu juga posyandu 

membantu masyarakat agar mau mandiri dalam pemenuhan gizi seimbang 

seperti pada penelitian pembuatan makanan yang sehat. Dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa peran dari posyandu adalah bagaimana 

membantu masyarakat dalam pemenuhan pengetahuan gizi dan konseling 

gizi serta kemandirian kesehatan gizinya (Astika et al., 2021; Undaan et 

al., 2021). Sedangkan KPM hanya berfokus untuk menurunkan stunting 

seperti melakukan advokasi kepada pemerintah untuk penyaluran 

anggaran kegiatan, sosialisasi kegiatan dan juga memfasilitasi kegiatan-

kegiatan yang akan membantu dalam penurunan stunting didesa. 

 Dari beberapa peneliti yang menyebutkan bahwa puskesmas 

melakukan program penurunan stunting di wilayah kerjanya, itu 

mengalami beberapa kendala yang sama yaitu kurangnya kerjasama antar 

lintas sektor baik itu dari aspek finansial (perencanaan dan penganggaran), 

pembagian kewenangan yang berpengaruh terhadap kualitas layanan 

intervensi gizi spesifik, walaupun secara data yang didapatkan sudah 

memenuhi tetapi secara kualitas masih perlu adanya peningkat kolaborasi 

dan konvergensi (Carolina et al., 2021; Yuni Masrona, 2021). Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya lembaga yang 

mengajak kepada pegiat lain agar ikut untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

konvergensi stunting agar lebih maksimal. Adanya KPM didesa untuk 

melakukan kerjasama dan koolaborasi kepada pegiat lain dalam kegiatan 
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konvergensi stunting sekaligus mengajak pegiat untuk membahas 

permasalahan kesehatan didesa khususnya pada penanganan stunting. 

 Jadi dalam sebuah peran dan fungsi sebagai pemberdaya di desa, 

adalah bagian penting dari bagaimana membentuk otonomi daerah dalam 

menyetarakan pembangunan dan kesejahtraan masyarakat. Oleh karena itu 

salah satu cara pemerintah dalam membentuk masyarakatnya agar ikut 

serta membuat program-program pemberdayaan masyarakat desa 

(Almasri et al., 2019).  

 Dari buku berjudul Pemberdayaan Masyarakat oleh (Dr. Dedeh 

Maryani, 2019), bahwa setiap bantuan yang di berikan dari pihak lain 

kepada masyarakat yang belum mampu dalam menentukan dan 

menyelesaikan suatu keputusan haruslah bersifat mendidik, berarti hal ini 

dapat membantu masyarakat untuk sementara sebelum mereka mampu 

mandiri sepenuhnya, seperti dalam QS.Al-Maidah/5:2. 

َ اۗ نَّ  ث م  وَال ع د وَان  ۖوَاتَّق وا اللّٰه ا عَلىَ الً   ا عَلىَ ال ب ر   وَالتَّق وٰىۖ وَلًَ تعَاَوَن و  وَتعَاَوَن و 

قاَب   د  ال ع  ي  َ شَد   اللّٰه
 Terjemahanya: 

 “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

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

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 

siksaan-nya” (QS. Al-Maidah 5:2) 

 

 Tolong menolong adalah sebuah prinsip utama dalam 

pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan yang dilakukan adalah 

sebuah tindakan menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan 

bantuan dan bimbingan. Tindakan pemberdayaan harus dimulai dari 



102 
 

 
 
  

perasaan peduli dan niat menolong individu dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

2. Kinerja Kader Pembangunan Manusia  

a. Melaksanakan Kerjasama Dan Koordinasi 

 KPM perlu dalam hal kerjasama dan koordinasi yang baik untuk 

dapat melakukan itu KPM membutuhkan komunikasi yang baik agar 

dalam menjalankan program-program konvergensi pencegahan stunting 

lebih mudah dilakukan jika pegiat lain ikut membantu.  

 Berdasarkan hasil wawancara KPM dalam melakukan kerjasama 

dan koordinasi terhadap pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat: 

a) Melakukan koordinasi secara langsung untuk meminta membantu 

dalam kegiatan yang akan dilakukan. 

b) Melakukan koordinasi lewat kepala dusun agar informasi lebih luas 

tersampaikan 

c) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik secara offline 

maupun online 

 Koordinasi dan kolaborasi merupakan kegiatan yang penting dalam 

berorganisasi agar tujuan dapat tecapai dengan efketif dan efisien. Dari 

hasil wawancara terhadap informan utama, KPM melakukan koorinasi dan 

kerjasama dengan baik karena dapat mengajak kepada pegiat lain untuk 

mengikuti kegiatan konvergensi stunting yang ada didesa. Oleh karena itu 

dengan melakukan koordinasi dan kerjasama antar bagian dari berbagai 

organisasi ke organisasi lain, ini dapat memudahkan setiap individu dalam 



103 
 

 
 
  

mengatasi masalah untuk tujuan bersama (Bangun Pembelajaran Mata 

Diklat et al., 2014). 

 Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan KPM itu perlu untuk 

dapat bekerjasama dengan baik terhadap pegiat lain agar lebih 

memudahkan dalam melakukan kegiatan konvergensi stunting didesa. 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja KPM 

a. Kendala Dan Hambatan 

 Kendala dan hambatan adalah rintangan yang dialami oleh KPM 

selama menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian terhadap 

masyarakat. Kendala dan hambatan ini harus dilalui dan dihadapi sehingga 

tujuan yang ingin kita capai dapat tercapai. 

 Berdasarkan hasil wawancara tentang kendala dan hambatan yang 

dialami oleh KPM dalam menjalankan tugasnya: 

a) Biaya transportasi diperlukan untuk turun ke lokasi memantau 

posyandu atau pendataan. 

b) Untuk mengumpulkan sasaran itu sulit dikarenakan, masyarakat 

taunya kegiatan pencegahan stunting ini mendapatkan uang. 

c) KPM memiliki aplikasi yang memudahkan dalam pendataan, kendala 

yang di hadapi yaitu jaringan yang sering eror. 

 Pengelolahan data menggunakan aplikasi agar dapat membantu 

pengelolahan informasi yang didapatkan di posyandu maupun turun 

langsung dari rumah ke rumah dan dapat mempermudah dalam 

pengelolahan data serta pembuatan laporan (Dwi Yunita & Winarko, 

2022). 
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 Kendala dan hambatan yang dialami oleh KPM itu dapat menghabat 

dalam pengolahan data dan informasi yang akan digunakan untuk 

membantu dalam menentukan permasalahan yang ada didesa.  

b. Pelatihan Dan Pengembangan  

 Pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk mengembangkan 

kompetensi KPM agar mampu bekerja dengan baik, mulai dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan membantu dalam 

pekerjaan dilapangan. 

 Berdasarkan hasil wawancara tentang pelatihan dan pengembangan 

yang diikuti oleh KPM desa: 

a) Pelatihan dan pengembangan yang diikuti KPM di anggarkan oleh 

pemerintah desa. 

b) Pelatihan yang di laksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa 

dan Puskesmas. 

c) Pelatihan dan pengembangan ini dilaksanakan tiap 1 tahun satu kali. 

 Dalam rangka percepatan perbaikan gizi pemerintah telah 

mengeluarkan peraturan presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan 

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang terfokus pada 1000 Hari Pertama 

Kehidupan (HPK). Dalam gerakan ini mengedepankan usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan yang diikuti 

dan kepedulian sebagai pemangku kepentingan secara terencana dan 

terkoodinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan sasaran 

prioritas pada 1000 HPK (Wuryanti & Marsiati, 2021).  
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 Oleh karena itu pemerintah dan organisasi lain ikut dalam 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dan pelatihan 

pengembangan kepada KPM dan Kader kesehatan lainnya dalam 

percepatan perbaikan gizi pada anak balita. Pelatihan yang diikuti oleh 

KPM itu sangat perlu dalam meningkatkan kapasitas dalam menjalankan 

tugasnya dengan susuai prosedur yang ada di pedoman KPM. 

c. Dana Oprasional KPM 

 Dana oprasional adalah dana yang diberikan oleh pemerintah desa 

untuk kegiatan sehari-hari atau kerja lapangan yang dilakukan oleh KPM. 

 Berdasarkan hasil wawancara dana oprasional KPM yang diberikan 

oleh pemerintah desa: 

a) Dana oprasional itu tidak ada selain dari gaji bulanan yang diberikan 

oleh pemerintah desa. 

b) Dana trasportasi yang diberikan oleh pemerintah jika kita mengikuti 

pelatihan dan pengembangan. 

 Anggaran alokasi dana desa diperlukan untuk menunjang kegiatan 

otonomi agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat ditingkat perdesaan. Oleh 

karena itu jika adanya pengelolahan yang baik dan jujur maka hasil yang 

diinginkan untuk kegiatan otonomi desa, khususnya kegiatan 

pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas (Ambya, 2020). 

 Dana oprasional yang dibutuhkan bukan hanya untuk membantu 

dalam kegiatan yang akan dihadiri oleh KPM tetapi dapat menyemangati 
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dalam KPM untuk memberikan/bekerja lebih maksimal untuk melakukan 

kegiatan yang ada didesa. 

4. Sumber Anggaran Kegiatan KPM 

a. Kegiatan Dana Desa 

 Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahtraan masyarakat desa, semua ini telah ada dalam rencana kerja 

pemerintah desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara dari kegiatan apa saja yang telah di 

danai oleh pemerintah desa: 

a) Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil dan balita 

b) Kegiatan konseling gizi untuk ibu hamil 

 Sebelum dan sesudah kehamilan adalah keadaan yang paling 

penting bagi seorang wanita untuk mengatur konsumsi nutrisi yang baik 

karena berperan dalam kebutuhan gizi ibu dan perkembangan janin dan 

juga dapat mengurangi risiko penyakit lainnya (Natalia Rorrong 

Pamilangan, 2019). Oleh karena itu kegiatan konseling yang dilakukan 

oleh pemberdaya itu sangat diperlukan agar ibu sebelum dan sesudah 

hamil dapat menjaga nutrisinya untuk ibunya ataupun anaknya. 

b. Kegiatan Dana Puskesmas 

 Kegiatan yang di danai oleh puskesmas di tujukan untuk pencegahan 

dan penaggulangan stunting yang ada di desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara tentang kegaitan yang di danai oleh 

puskesmas adalah: 
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a) Kegiatan konseling gizi terhadap ibu hamil dan balita 

b) Kegiatan PMT untuk balita 

 Keadaan gizi yang baik adalah syarat utama kesehatan dan 

berdampak terhadap kualitas dari sumber daya manusia. Permasalahan gizi 

pada balita masih menjadi permasalahan utama dalam susunan 

kependudukan, salah satu persoalannya adalah gizi kurang. Gizi 

merupakan hal yang penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi 

(Dewi et al., 2021). 

 Dalam hal ini kegiatan yang diadakan oleh puskesmas seperti PMT 

dan juga konseling gizi dikarenakan masih banyaknya angka stunting yang 

ada di jeneponto dan masih kurangnya pengetahuan ibu tentang 

pentingnya gizi bagi balita. 

c. Kegiatan Dana Swadaya Masyarakat 

 Kegiatan yang di danai oleh masyarakat untuk membantu dalam 

pencegahan dan penanggulangan stunting di desa. 

 Berdasarkan hasil wawancara tentang kegiatan yang di danai oleh 

masyarakat adalah: 

a) Tidak ada kegiatan yang di danai oleh masyarakat. 

b) Untuk bantuan yang di berikan dari masyarakat itu berupa makanan 

untuk anak balita seperti bubur. 

 Meliahat dari kinerja yang dilakukan oleh KPM memfasilitasi 

pencegahan stunting yang mencangkup beberapa hal perlu ada dalam 

bekerja sebagai KPM seperti tahap pemetaan sosial, tahap fasilitasi diskusi 
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kelompok terarah di desa, tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di antar 

desa, tahap rembuk stunting tingkat desa, tahap advokasi pencegahan 

stunting di desa, tahap pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan 

stunting, tahap monitoring pelaksanaan 5 paket layanan pencegahan 

stunting. 

 Pemberdayaan yang dilakukan KPM dapat mampu untuk 

memanfaatkan daya manusia melalui pengembangan dan perubahan dari 

manusia itu sendiri. Sumber daya yang perlu diberdayakan itu berupa 

kepercayaan, wewenang, kemampuan dan tanggung jawab untuk 

bagaimana meningkatkan kualitas dan kinerja yang dilakukan 

sebagaimana mestinya (Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan 

Potensi Masyarakat Kampung Nangoh Desa Sindanggalih Kecamatan 

Karangpawitan Kabupaten Garut et al., 2021).  

 Jika pemberdayaan tidak efektif, dari beberapa peneliti menyadari 

bahwa keberhasilan pelaksanaan kinerja yang dilakukan pemberdayaan 

tergantung pada kemauan masyarakat untuk memanfaatkan apa yang telah 

didapatkan dari seorang pemberdaya. Lingkungan yang diatur oleh 

organisasi yang baik dapat memiliki dampak yang kuat pada kognisi 

pemberdayaan, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemberdayaan 

mendukung secara signifikan dan positif berhubungan dengan kognisi 

pemberdayaan (Gong et al., 2021)  
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Table 4.3 

Data Prevalensi Stunting 

Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2020/2021 

 

NO DESA 

TOTAL 

STUNTING 

PREVALENSI 

STUNTING 

2020 2021 2020 2021 

1 Tolo Selatan 32 28 6,94 6,42 

2 Tombolo  14 16 9,27 10,66 

3 Bungung Loe 50 65 22,93 30,23 

4 Kayuloe Barat 55 64 27,22 30,47 

5 Paitana  96 83 36,22 32,80 

6 Bontomanai 39 51 26,53 23,61 

7 Pallantikang 22 17 11,16 10,17 

8 Rumbia  39 27 14,13 9,50 

9 Bontomanai  11 17 4,15 5,70 

10 Kalimporo  12 16 4,27 5,42 

11 Tombo-Tombolo 18 17 7,31 8,99 

Sumber : Data Sekunder PKM Rumbia, PKM Bontomatene Dan 

PKM Tolo 

 

 Berdasarkan hasil angka stunting tahun 2020/2021 di Kabupaten 

Jeneponto, ada beberapa yang mengalami penurunan stunting di desa 

Paitana dari 36,22% turun 32,80%, desa Bontomanai dari 26,53% turun 

23,61%, desa Pallantikang 11,16% turun 10,17% dan desa Rumbia 

14,13% turun 9,50%.  

 Dari hasil data puskesmas, mendapatkan informasi bahwa Desa 

Paitana, Desa Bontomanai, Desa Pallantikang dan Desa Rumbia 

mengalami penurunan stunting. Dari hasil wawancara menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan penyampaian informasi terhadap petugas KPM 

yang ada di desanya mengalami penurunan kasus stunting yaitu respon 

jawaban yang diberikan lebih efisien seperti informasi lebih rinci dan juga 

lebih jelas, dibandingkan dengan petugas KPM yang kasus stunting nya 
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meningkat dalam memberikan informasi yang kurang efisien. Seperti dari 

respon yang singkat dalam menjawab pertanyaan,tetapi memang dilihat 

dari kondisi informan masih kurang pemahaman tentang kinerja yang 

harus KPM lakukan.  

 Selanjutnya tentang koordinasi dan kerjasama kepada pegiat lain, 

KPM disini sangat dibutuhkan untuk mengajak kerjasama dan koordinasi 

terhadap pegiat lainnya, dari hasil wawancara terhadap informan utama 

diperoleh perbedaan dalam mengajak kepada pegiat lain, yang seharusnya 

menyeluruh tetapi beberapa KPM hanya mengajak kepada satu/dua 

lembaga. 

 Berdasarkan wawancara dan infomasi data yang didapatkan adanya 

KPM berpengaruh besar terhadap penurunan/kenaikan stunting yang ada 

didesa oleh karena itu ada perbedaan KPM disetiap desa mulai dari cara 

komunikasi terhadap masyarakat dan juga cara pendekatan kepada 

masyarakat, walaupun peran/fungsi dan kinrja yang dilakukan KPM itu 

sama mulai dari pendataan, sosialisasi, penyuluhan, dan konseling tetapi 

tetap mengalami kenaikan angka stunting di setiap desanya, berarti KPM 

berpengaruh besar untuk membantu penurunan stunting didesa. 

 Dari beberapa peneliti yang menyebutkan bahwa kinerja dari 

posyandu diantaranya melakukan pendataan balita, melakukan 

penimbangan berat badan dan tinggi badan dan akan mecatatnya dalam 

satu format, pemberian vitamin A, memberikan makanan tambahan dan 

penyuluhan gizi. Adapun program-program yang dibuat oleh pemerintah 
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daerah seperti pemberian PMT pada balita dan ibu hamil, Pemberian 

Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamil adapula 

pemberian cakupan imunisasi bagi bayi dan balita, pemberian vitamin A 

pada balita. Sedangkan KPM melakukan koordinasi dan kerjasama 

terhadap pegiat desa untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Seperti 

dalam QS. Al Hujurat Ayat 10:  

َ لعََلَّك م     ا بيَ نَ اخََوَي ك م  وَاتَّق وا اللّٰه و  ل ح  وَةٌ فاَصَ  نَ ا خ  ن و  م  ؤ  ا نَّمَا ال م 

نَ  و  حَم   ࣖ ت ر 

Terjemahanya: 

“sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” 

 

 Dari QS. Al Hujurat Ayat 10, memberikan maksud bahwa kita 

sebagai umat manusia harus saling mencintai, mengasihi dan menyayangi 

terhadap sesama bagaikan sebuah tubuh, dimana jika ada salah satu merasa 

sakit maka anggota badan yang lain akan merasakan demam dan susah 

tidur (sakit). Ini memberikan arti ketika melakukan sebuah kegiatan 

pemberdayaan kita membantu orang lain itu dengan hati yang ikhlas agar 

masyarakat lebih paham apa maksud dan tujuan kita bukan hanya sekedar 

melakukan tugas sebagai seorang pemberdaya tetapi kita melakukan 

semua itu agar masyarakat tetap sehat dengan mencegah lebih baik dari 

pada mengobati.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Kader Pembangunan 

Manusia (KPM) Pada Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting 

Kabupaten Jeneponto dapat disimpulkan bahwa :   

1. Hasil penelitian tentang peran dan kinerja kader pembangunan manusia 

(KPM) pada upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten 

Jeneponto dapat disimpulkan bahwa pendataan 1000 HPK sudah baik yang 

dilakukan oleh KPM, sedangkan pemetaan sosial seperti layanan kesehatan 

ibu dan anak (KIA), layanan konseling kesehatan dan gizi, layanan air bersih 

dan sanitasi, layanan perlindungan sosial dan kesehatan dan layanan 

pendidikan anak usia dini (PAUD) namun pemetaannya belum seluruhnya 

dilakukan oleh KPM. Pemetaan dan pendataan 1000 HPK dapat membantu 

dalam perencanaan terhadap masyarakat dan penyaluran PMT untuk balita 

dan ibu hamil. Sosialisasi kebijakan konvergensi yang harus dilakukan 

adalah bagaimana penentuan kebijakan konvergensi stunting 

disosialisasikan oleh KPM kepada masyarakat desa agar ikut dalam 

kegiatan konvergensi stunting, tetapi KPM beranggapan bahwa sosialisasi 

itu adalah penyuluhan gizi/stunting pada masyarakat. KPM mengadvokasi 

kepada pemerintah desa tentang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan 

konvergensi stunting berupa PMT untuk balita dan ibu hamil. KPM 

memfasilitasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan konseling gizi berupa 
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kelas ibu hamil dan konseling gizi bagi orang tua balita. KPM belum 

melakukan Rembuk stunting dan FGD padahal kegiatan ini harus dilakukan 

oleh KPM sebagai tempat musyawara antara masyarakat desa dengan 

pemerintah desa dan BPD untuk membahas pencegahan dan penanganan 

masalah kesehatan di desa khususnya stunting.  

2. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa KPM yang maksimal dalam 

menjalankan kinerja sebagaimana mestinya, berdampak pada penurunan 

prevalensi stunting  di desa. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama dan 

koordinasi dengan kader posyandu, karang taruna, ibu PKK dan guru PAUD 

serta didukung oleh pemerintah desa pada pelaksanaan kegiatan 

konvergensi stunting. Sedangkan beberapa desa mengalami prevalensi 

stunting meningkat, dimungkinkan kurangnya kolaborasi antara KPM 

dengan lembaga seperti dinas kesehatan, puskesmas dan juga posyandu 

dalam membantu menurunkan angka kejadian stunting didesa. 

  Kinerja yang KPM lakukan seperti melaksanakan kerjasama dan 

koordinasi sudah baik, karena dapat mengajak pegiat lain untuk ikut 

membantu dan menyukseskan kegiatan konvergensi stunting. Selanjutnya 

pelatihan dan pengembangan KPM, ini belum maksimal dikarenakan 

pengetahuan KPM masih perlu ditingkatkan, dari hasil wawancara terhadap 

informan utama yaitu KPM belum memahami kinerja yang harus KPM 

lakukan berdasarkan pedoman umum KPM. Sedangkan anggaran yang 

KPM gunakan dalam menjalankan kegiatan konvergensi stunting berasal 

dari pemerintah desa dan puskesmas.  
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B. Saran 

 Adapun saran dalam penelitian ini antara lain: 

1. Pemerintah desa diharapkan dapat lebih aktif dalam membantu/mendukung 

kegiatan konvergensi pencegahan stunting yang ada didesa dengan 

melakukan sosialisasi bersama dan pemberian dana oprasional agar KPM 

lebih semangat dalam melakukan kegiatan lapangannya. 

2. Diperlukan kegiatan FGD dan rembuk stunting, karena ini penting 

dilakukan agar pendataan dan pemetaan bisa dibahas untuk menentukan 

prioritas masalah dan mencari solusi terbaik dari permasalahan yang 

didapat, khususnya pada penanggulangan pencegahan stunting. 

3. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten, Dinas Kesehatan dan 

Pemerintah Desa untuk memberikan kegiatan pelatihan dan pengembangan 

lebih sering dilaksanakan, agar pemahaman yang harus ada di KPM itu 

bertambah, ini sangat kurang karena pelatihan dan pengembangan hanya 

dilakukan 1 tahun satu kali
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran.1 Pedoman Wawancara 

PERAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) PADA UPAYA  

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING  

DI KABUPATEN JENEPONTO 

A. Daftar Pertanyaan 

I. Data umum 

1. Nama    : 

2. Umur    : 

3. Jenis Kelamin  : 

4. Pendidikan Terakhir  : 

5. Jenis Pekerjaan Utama : 

6. Tanggal Wawancara  : 

Sejak kapan anda menjadi KPM? 

Apa alasan anda sehingga anda menjadi seorang KPM? 

Apa saja yang anda telah lakukan selama anda menjadi seorang 

KPM? 

II. Pertanyaan Untuk Informan Utama 

1. Bagaimana anda melakukan sosialisasi kebijakan konvergensi 

stunting kepada masyarakat di desa? 

(ditanyakan kepada KPM) 
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2. Bagaimana anda melakukan pendataan terhadap sasaran rumah 

tangga 1000 HPK? 

(ditanyakan kepada KPM) 

3. Bagaimana anda melakukan pemantauan terhadap sasaran rumah 

tangga 1000 HPK dalam memastikan setiap sasaran mendapatkan 

layanan yang berkualitas? 

(ditanyakan kepada KPM) 

4. Bagaimana anda berbicara terhadap pemerintah desa tentang 

anggaran  untuk pencegahan dan penanggulangan stunting atau 

layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif, sudah tersalurkan dengan 

baik atau belum? 

(ditanyakan kepada KPM) 

5. Bagaimana anda memfasilitasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan 

konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak? 

(ditanyakan kepada KPM) 

6. Bagaimana anda memfasilitasi masyarakat untuk mau berpartisipasi 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan 

pembangunan desa untuk memenuhi pelayanan gizi spesifik dan 

sensitif? 

(ditanyakan kepada KPM) 

7. Bagaimana anda melaksanakan koordinasi atau kerjasama kepada 

pihak yang berperan dalam pelayanan pencegahan stunting di desa? 
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Seperti PAUD, Bidan Desa, Petugas Puskesmas dan Perangkat desa 

lainnya. 

8. Apakah anda mengalami kendala/hambatan saat menjalankan tugas 

sebagai KPM? 

9. Apakah anda pernah mengikuti pengembangan kapasitas KPM, 

bagaimana model pengembangan kapasitas yang anda pernah ikuti? 

10. Apakah anda dalam menjalankan tugas sebagai KPM mendapatkan 

biaya operasional? (dari mana sumbernya dan apakah sudah sesuai) 

11. Darimana saja sumber yang anda dapatkan ketika menjalankan tugas 

sebagai KPM? 

III. Pertanyaan Untuk Informan Kunci/Pendukung 

1. Bagaimana KPM telah menjalankan peran dan fungsi sebagai 

Kader Pembangunan Manusia dengan sebagaimana mestinya? 

2. Bagaimana KPM melakukan sosialisasi kebijakan konvergensi 

stunting kepada masyarakat di desa? 

3. Bagaimana KPM melakukan pendataan terhadap sasaran rumah 

tangga 1000 HPK? 

4. Bagaimana KPM melakukan pemantauan terhadap sasaran rumah 

tangga 1000 HPK dalam memastikan setiap sasaran mendapatkan 

layanan yang berkualitas? 

5. Bagaimana KPM berbicara terhadap anda tentang anggaran  untuk 

pencegahan dan penanggulangan stunting atau layanan intervensi 
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gizi spesifik dan sensitif, sudah tersalurkan dengan baik atau 

belum? 

6. Bagaimana KPM memfasilitasi masyarakat dalam mengikuti 

kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak? 

7. Bagaimana KPM memfasilitasi masyarakat untuk mau 

berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

program/kegiatan pembangunan desa untuk memenuhi pelayanan 

gizi spesifik dan sensitif? 

8. Bagaimana KPM melaksanakan koordinasi atau kerjasama kepada 

pihak yang berperan dalam pelayanan pencegahan stunting di 

desa? Seperti PAUD, Bidan Desa, Petugas Puskesmas dan 

Perangkat desa lainnya. 

9. Apakah KPM pernah mengikuti pengembangan kapasitas KPM, 

bagaimana model pengembangan kapasitas yang anda pernah 

ikuti? 

10. Apakah KPM mendapatkan biaya operasional dalam menjalankan 

tugasnya?
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 Lampiran.2 Matriks Hasil 

 

MATRIKS HASIL WAWANCARA INFORMAN 

PERAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) PADA UPAYA 

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN JENEPONTO 

 

A. Peran Dan Fungsi Kader Pembangunan Manusia (KPM) 

No. Informasi Kode Informan Jawaban Informasi Reduksi Interpretasi/Makna 

1.  Sosialisasi Kebijakan 

Konvergensi Stunting 

R (30 Thn) “sosialisasi yang 

saya lakukan untuk 

kebijakan 

konvergensi stunting 

itu kebanyakan itu 

yang saya 

sosialisasikan soal 

pemeriksaan diri 

dan juga 

pentingnnya 

menjaga gizi dari 

balita, itu biasanya 

saya lakukan di 

posyandu atau dari 

rumah ke rumah 

untuk pendataan 

sekaligus 

“sosialisasi yang 

saya lakukan adalah 

tentang pemeriksaan 

diri dan pentingnya 

menjaga gizi balita, 

saya melakukan 

kegiatan sosialisasi 

di posyandu atau 

mendatangi rumah 

sasaran dengan 

malkukan sosialisasi 

sekaligus 

pendataan” 

Informan 

menyatakan bahwa 

sosialisasi kebijkan 

konvergensi stunting 

jarang dilaksanakan, 

yang KPM lakukan 

adalah sosialisasi 

tentang menjaga gizi 

dari balita. Ada juga 

yang KPM lakukan 

seperti terlaksananya 

kegiatan, KPM 

mendatangi sasaran 

untuk memberi 

tahukan tentang 

kegiatan yang akan 

dilaksanakan 
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sosialisasi, kegiatan 

ini di laksanakan 

biasanya setiap hari 

posyandu” 

J (32 Thn) “kami bekerjasama 

bersama nakes, 

untuk melakukan 

sosialisasi agar 

tidak stunting dan 

balita dapat di jaga 

pola makannya, 

kami melakukan di 

setiap posyandu” 

“saya dan tenaga 

kesehatan lainnya 

bersama-sama 

malakukan 

sosialisasi untuk 

pencegahan stunting 

di desa, kami 

melakukan disetiap 

posyandu”  

RH (30 Thn) “misalkan sekarang 

itu permasalahan 

tentang WC, 

dulukan caranya 

tidak sembarang 

membuang kotoran 

jadi kita 

mensosialisasikan 

harus memakai WC 

itu sarat untuk 

menjadi sehat. Terus 

makanan siap saji 

terkadang tidak mau 

repot ibu-ibu nya 

jadi langsung 

“ada beberapa 

faktor yang 

mengakibatkan 

stunting seperti 

penggunaan 

WC/Jamban sehat, 

makanan siap saji 

yang kurang baik 

untuk ibu dan 

anak,kemudian di 

desa ini terbagi tiga 

yang mengakibatkan 

stunting 65% pola 

asuh, 35% 

kesehatan 
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membeli makanan 

siap saji. Dan di sini 

itu stunting terbagi 

tiga yang 65% itu 

pola asuh, 35% 

kesehatan 

lingkungan dan 

yang 10% itu 

keturunan, jadi 

memang ada tiga 

yang mengakibatkan 

stunting” 

lingkungan dan 

yang 10% itu 

keturunan.” 

RM (27 Thn) “biasanya setiap 

ada mau kegiatan itu 

di sosialisasikan 

pada saat hari 

posyandu atau kita 

datangi rumah dari 

sasaran, di lakukan 

di posyandu atau di 

rumah sasaran” 

“kegiatan 

sosialisasi biasanya 

dilakukan pada saat 

hari posyandu atau 

kami datang ke 

rumah sasaran 

untuk 

mensosialisasikan 

kegiatan stunting” 

SR (47 Thn) “untuk melakukan 

sosialisasi itu 

biasanya di 

kumpulkan satu 

tempat kadang juga 

di datangi satu-satu 

khususnya yang 

“untuk melakukan 

sosialisasi kebijakan 

biasanya sasaran 

dikumpulkan satu 

tempat, kadang juga 

mendatangi rumah 

sasaran khususnya 
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mengalami stunting 

di datangi ke 

rumahnya” 

yang balitanya 

mengalami 

stunting” 

SS (31 Thn) “saya ikut di 

posyandu rutinnya, 

untuk melakukan 

sosialisasi. Dan 

saya suruh memang 

para kader untuk 

memanggil juga ibu 

hamilnya” 

“Untuk kegiatan 

sosialisasi dilakukan 

secara rutin di 

posyandu sekaligus 

kader posyandu 

saya minta untuk 

mendatangkan juga 

ibu hamil” 

BH (38 Thn) “sosialisasi yang di 

berikan melalui 

posyandu, tapi itu 

bukan soal 

kebijakan. Itu hanya 

sosialisasi 

pentingnya gizi 

seimbang untuk ibu 

hamil, ibu menyusui 

dan balita” 

“sosialisasi yang di 

berikan melalui 

posyandu, tapi itu 

bukan soal 

kebijakan. Itu hanya 

sosialisasi 

pentingnya gizi 

seimbang untuk ibu 

hamil, ibu menyusui 

dan balita” 

DH (26 Thn) “belum ada 

sosialisasi kegiatan, 

yang di lakukan. 

Biasanya di 

posyandu sosialisasi 

tapi itu sosialisasi 

“belum ada 

sosialisasi kegiatan, 

yang di lakukan. 

Biasanya di 

posyandu sosialisasi 

tapi itu sosialisasi 
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tentang kesehatan 

gizi” 

tentang kesehatan 

gizi” 

LT (34 Thn) “saya melakukan 

sosialisasi yang di 

bantu oleh pihak 

posyandu dan 

puskesmas. Yang 

saya temani itu 

biasanya dari kader 

posyandu dan 

puskesmas” 

“saya melakukan 

sosialisasi yang di 

bantu oleh pihak 

posyandu dan 

puskesmas. Yang 

saya temani itu 

biasanya dari kader 

posyandu dan 

puskesmas” 

EN (28 Thn) “kebanyakan itu 

yang saya 

sosialisasikan soal 

pemeriksaan diri 

dan juga 

pentingnnya 

menjaga gizi dari 

balita” 

“kebanyakan itu 

yang saya 

sosialisasikan soal 

pemeriksaan diri 

dan juga 

pentingnnya 

menjaga gizi dari 

balita” 

AR (49 Thn) “KPM itu sendiri 

mendatangi kepada 

sasaran khususnya 

balita untuk 

mengikuti kegiatan 

seperti ketika ada 

penyuluhan di 

posyandu atau 

pemberian PMT” 

“Petugas KPM 

mendatangi 

langsung 

sasarannya 

khususnya pada 

balita dalam 

mengikuti kegiatan 

seperti penyuluhan 
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 di posyandu atau 

pemberian PMT” 

SB (48 Thn) “jadi KPM itu turun 

langsung ke 

masyarakat untuk 

memberikan arahan 

dan motivasi, dan 

juga memberikan 

PMT ada juga 

arahan untuk ibu 

hamil” 

“KPM memberikan 

arahan kepada ibu 

hamil dan motivasi 

secara langsung 

kepada masyarakat 

dan juga pemberian 

PMT” 

DH (47 Thn) “sosialisasinya 

mereka itu di 

posyandu dan juga 

pemberian PMT 

baik balita maupun 

ibu hamil” 

“sosialisasi KPM 

dilakukan di 

posyandu dan juga 

pemberian PMT 

baik balita dan ibu 

hamil” 

SL (47 Thn) “kalau soal 

sosisalisasi 

kebijkan, 

kebanyakan soal 

sosialisasi kegiatan 

yang dilakukan oleh 

KPM terhadap 

sasarannya” 

“kalau soal 

sosisalisasi kebijkan 

itu belum ada, 

kebanyakan soal 

sosialisasi kegiatan 

yang dilakukan oleh 

KPM terhadap 

sasarannya” 

SA (48 Thn) “jadi KPM itu setiap 

membantu 

menjalankan 

“jadi KPM itu setiap 

membantu 

menjalankan 
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posyandu dia 

memberikan PMT” 

posyandu dia 

memberikan PMT” 

KT (44 Thn) “sosilaisasinya itu 

baik, karena 

menyeluruh ke 

sasaran bahkan di 

datangi rumahnya 

kalau tidak datang 

posyandu” 

“sosialisasi yang 

dilakukan baik, 

karena secara 

menyeluruh bahkan 

akan didatangi 

rumahnya ketika 

tidak hadir 

posyandu” 

SY (39 Thn) “sosialisasi 

kebijakan yang 

dilakukan masih 

kurang terhadap 

masyarakat, 

sosialisasi tentang 

stunting itu sudah 

cukup baik yang 

dilakukan selama 

ini” 

“sosialisasi 

kebijakan yang 

dilakukan masih 

kurang terhadap 

masyarakat, tetapi 

sosialisasi tentang 

stunting itu sudah 

cukup baik yang 

telah dilakukan” 

FB (42 Thn) “yang saya lihat itu 

pada saat posyandu 

melakukan 

sosialisasi tentang 

stunting” 

“pada saat 

posyandu saya 

melihat KPM 

melakukan 

sosialisasi tentang 

stunting” 

LK (25 Thn) “kalau melakukan 

sosialisasi yang 

“kalau melakukan 

sosialisasi yang 
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saya lihat itu KPM 

kebanyakan datang 

dari rumah ke 

rumah untuk ketemu 

langsung dengan 

sasarannya” 

saya lihat itu KPM 

kebanyakan datang 

dari rumah ke 

rumah untuk ketemu 

langsung dengan 

sasarannya” 

R (30 Thn) “pendataan yang 

saya lakukan di 

desa, biasanya saya 

lakukan bersama 

kader posyandu dari 

rumah ke rumah tapi 

lebih sering 

dilakukan di 

posyandu, 

sedangkan kalau 

dari ibu hamilnya 

kita ambil datanya 

itu di bidan desa, 

alat yang biasa saya 

gunakan untuk 

pendataan itu ada 

aplikasi yang di 

ajarkan yaitu 

aplikasi HDW itu 

tinggal di isi-isi 

saja” 

 

“pendataan yang 

saya lakukan 

biasanya 

diposyandu tetapi 

terkadang juga saya 

datang dari rumah 

ke rumah  
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2. Pendataan Sasaran Rumah 

Tangga 1000 HPK 

Pemantauan Layanan 

Berkualitas 

IK (41 Thn) “tiap posyandu di 

datangi, ada juga 

kunjungan rumah. 

Tapi itu kalau tidak 

datang di posyandu 

kunjungan rumah, 

dan yang saya biasa 

temani itu dari ibu-

ibu kader 

posyandu” 

“tiap posyandu di 

datangi, ada juga 

kunjungan rumah. 

Tapi itu kalau tidak 

datang di posyandu 

kunjungan rumah, 

dan yang saya biasa 

temani itu dari ibu-

ibu kader 

posyandu” 

Informan 

menyatakan bahwa 

KPM melakukan 

pendataan dengan 

datang diposyandu 

dan juga mendatangi 

rumah-rumah 

sasaran 1000 HPK. 

Pendataan ini 

menggunakan 

aplikasi yang telah 

diajarkan pada saat 

pelatihan, tetapi 

masih ada beberapa 

desa yang 

pendataannya secara 

manual/form yang 

telah diprint. 

J (32 Thn)  “kalau ada 

pendataan yang 

masih kurang 

biasanya saya turun 

langsung Bersama 

teman-teman dari 

kader-kader 

posyandu, 

karenakan yang 

lebih mengetahui itu 

teman-teman kader 

di setiap dusun jadi 

saya juga bekerja 

sama dengan 

mereka, alat yang 

berada di posyandu, 

ada juga pendataan 

yang di lakukan 

“kalau ada kegiatan 

pendataan yang 

masih kurang 

biasanya saya 

bersama teman-

teman kader 

posyandu untuk 

turun ke lapangan 

langsung, 

dikarenakan yang 

lebih mengetahui itu 

teman-teman kader 

disetiap dusun jadi 

saya juga bekerja 

sama dengan 

mereka. Sedangkan 

alat pendataan yang 

digunakan itu 
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manual secara 

tertulis kemudian di 

input melalui 

aplikasi, tetapi 

selama ini 

aplikasinya 

biasanya eror terus 

jadi kebanyakan 

kami melakukan 

secara manual” 

berasal dari 

posyandu. 

Pendataan ini 

dilakukan secara 

manual kemudian 

diinput melalui 

aplikasi.” 

RH (30 Thn) “pendataan nya itu 

memang ada 

formatnya dari 

aplikasi eHDW dan 

memang ini ada 

cuman untuk desa, 

kalau untuk KPM 

kelurahan itu tidak 

ada. Dan itu mulai 

dari ibu hamil, 

balita itu mulai dari 

0-23 bulan, 

pengukuran tinggi 

badan, berat badan, 

akta kelahiran, 

BPJS, ketersediaan 

WC” 

“pendataannya 

lewat aplikasi yang 

Namanya eHDW 

dan memang ini ada 

cuman untuk desa, 

kalau untuk KPM 

kelurahan itu tidak 

ada. Pendataan 

yang diambil di 

aplikasi itu mulai 

dari ibu hamil, 

balita 0-23 bulan, 

pengukuran tinggi 

badan, berat badan, 

akta kelahiran, 

BPJS, dan 

ketersediaan WC” 



136 
 

 
 
  

RM (27 Thn) “saya melakukan 

pendataan itu dari 

rumah ke rumah dan 

menggunakan 

aplikasi untuk 

mendatanya kadang 

juga kuesioner 

secara manual, baru 

kita input, yang saya 

gunakan dalam 

mendata itu ada 

aplikasi HDW dan 

juga kuesioner yang 

akan di isi 

sasarannya” 

“saya melakukan 

pendataan itu dari 

rumah ke rumah dan 

menggunakan 

aplikasi untuk 

mendatanya kadang 

juga kuesioner 

secara manual, baru 

kita input, yang saya 

gunakan dalam 

mendata itu ada 

aplikasi HDW dan 

juga kuesioner yang 

akan di isi 

sasarannya” 

SR (45 Thn) “kalau saya 

melakukan 

pendataan itu dari 

rumah ke rumah, 

dan kita juga 

mendatangi setiap 

posyandu, kalau 

untuk mendata itu 

masih menggunakan 

manual dengan 

buku” 

“kalau saya 

melakukan 

pendataan itu dari 

rumah ke rumah, 

dan kita juga 

mendatangi setiap 

posyandu, kalau 

untuk mendata itu 

masih menggunakan 

manual dengan 

buku” 

SS (31 Thn) “biasanya kita itu 

rumah ke rumah, 

“ pendataan yang 

saya lakukan it uke 
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saya lihat ini yang 

KEK. Nah saya 

melapor ke ibu desa 

ini yang perlu di kasi 

susu, saya 

menggunakan alat 

untuk mendata itu 

ada dari posyandu 

ada juga aplikasi 

yang saya gunakan” 

rumah-rumah dan 

saya melihat ada 

KEK. Dengan 

informasi ini saya 

menjelaskan ke ibu 

desa agar di berikan 

susu. Pendataan 

yang saya lakukan 

menggunakan alat 

dari posyandu dan 

aplikasi. 

R (30 Thn) “pemantauan yang 

saya lakukan 

terhadap sasaran 

1000 HPK nya itu, 

saya pantau mulai 

dari air bersih, 

jamban, sampai 

pendidikannya. 

Pemantauan yang 

saya lakukan 

biasanya di temani 

oleh kader-kader 

posyandu, ibu desa 

sekaligus ketua 

PKK, dan ada juga 

guru PAUD” 

“Pemantauan yang 

saya lakukan itu 

dengan memantau, 

air bersih, jamban 

sehat sampai 

dengan pendidikan 

anak. Pemantauan 

yang saya lakukan 

ditemani oleh kader-

kader posyandu, ibu 

desa sekaligus ketua 

PKK dan juga guru 

PAUD” 
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BH (38 Thn) “selain saya 

mendata di 

posyandu, saya juga 

turun langsung dari 

rumah ke rumah, 

ada juga alat yang 

saya gunakan 

seperti ada form 

yang di print dan 

juga aplikasi yang di 

gunakan” 

“selain saya 

mendata di 

posyandu, saya juga 

turun langsung dari 

rumah ke rumah, 

ada juga alat yang 

saya gunakan 

seperti ada form 

yang di print dan 

juga aplikasi yang di 

gunakan” 

DH (26 Thn) “biasanya dari 

posyandu, atau juga 

saya bekerja sama 

dengan bidan desa 

juga untuk 

melakukan 

pendataan di 

lakukan juga dari 

rumah ke rumah, 

yang biasanya saya 

temani itu ada dari 

kader-kader 

posyandu dan bidan 

desa” 

“biasanya dari 

posyandu, atau juga 

saya bekerja sama 

dengan bidan desa 

untuk melakukan 

pendataan dan juga 

di lakukan dari 

rumah ke rumah, 

terkadang saya 

ditemani oleh kader-

kader posyandu dan 

bidan desa” 

LT (34 Thn) “jadi saya 

melakukan 

pendataan itu hanya 

“jadi saya 

melakukan 

pendataan itu hanya 
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di posyandu saja, 

melakukan 

pengukuran, 

penimbangan. Ini 

saya menggunakan 

aplikasi untuk 

menginput data” 

di posyandu saja, 

dengan melakukan 

pengukuran dan 

penimbangan. Ini 

saya menggunakan 

aplikasi untuk 

menginput data” 

EN (28 Thn) “biasanya saya 

lakukan Bersama 

kader posyandu di 

lakukan dari rumah-

ke rumah tapi lebih 

sering itu di lakukan 

di posyandu, 

sedangkan ibu hamil 

itu kebanyakan kita 

ambil di bidan 

desannya” 

“biasanya saya 

lakukan Bersama 

kader posyandu di 

lakukan dari rumah-

ke rumah tapi lebih 

sering itu di lakukan 

di posyandu, 

sedangkan ibu hamil 

itu kebanyakan kita 

ambil di bidan 

desannya” 

AR (49 Thn) “pendataannya 

sudah baik, mereka 

mendatangi dari 

rumah ke rumah” 

“pendataan yang 

telah dilakukan 

sudah baik, mereka 

mendatangi sasaran 

dari rumah ke 

rumah” 

SB (48 Thn) “KPM itu 

mendatangi dari 

rumah ke rumah 

untuk 

“KPM itu 

mendatangi dari 

rumah ke rumah 

untuk 
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mengumpulkan 

data” 

mengumpulkan 

data” 

DH (47 Thn) “sangat baik KPM 

ini langsung turun 

ke masyarakat” 

“sangat baik KPM 

ini langsung turun 

ke masyarakat” 

SL (47 Thn) “KPM melakukan 

pendataan di 

posyandu atau 

langsung datang ke 

rumah-rumah” 

“KPM melakukan 

pendataan di 

posyandu atau 

langsung datang ke 

rumah-rumah” 

SA (48 Thn) “biasanya dia itu 

dari rumah ke 

rumah” 

“biasanya dia itu 

dari rumah ke 

rumah” 

FB (42 Thn) “kadang KPM itu 

melakukan di 

posyandu atau turun 

langsung dari 

rumah ke rumah” 

“kadang KPM itu 

melakukan di 

posyandu atau turun 

langsung dari 

rumah ke rumah” 

KT (44 Thn) “kalau pendataan 

yang di lakukan 

KPM itu langsung 

turun rumah ke 

rumah atau kalau 

ada datang di 

posyandu, itu yang 

di data” 

“kalau pendataan 

yang di lakukan 

KPM itu langsung 

turun rumah ke 

rumah atau kalau 

ada datang di 

posyandu, itu yang 

di data” 

SY ( 39 Thn) “pendataannya 

sudah baik, dia 

“pendataannya 

sudah baik, dia 
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datang ke rumah-

rumah untuk 

mendata ketika tidak 

ada di posyandu” 

datang ke rumah-

rumah untuk 

mendata ketika tidak 

ada di posyandu” 

LK (25 Thn) “KPM mendatangi 

rumah atau kalau 

ketemu di posyandu 

sekalian dia 

mendata juga” 

“KPM mendatangi 

rumah atau kalau 

ketemu di posyandu 

sekalian dia 

mendata juga” 

3.  Pemantauan Layanan 

Berkualitas 

IK (41 Thn) “iye kalau 

pemantauan saya 

lakukan, melihat 

jamban ada juga 

airnya dan fasilitas 

kesehatan lainnya” 

“iya, kalau 

pemantauan yang 

saya lakukan, 

melihat dari jamban, 

air bersih dan 

fasilitas kesehatan 

lainnya” 

Informan 

menyatakan bahwa 

pemantauan yang 

dilakukan 

bersamaan dengan 

pendataan pada saat 

turun ke rumah-

rumah sasaran 1000 

HPK. Dengan 

melihat pelayanan 

kesehatan, 

ketersediaan air 

bersih, jamban sehat 

dan juga pendidikan 

PAUD bagi anak. 

J (32 Thn) “kalau 

pemantauannya itu 

sekaligus yah, ketika 

pendataan kami 

juga melihat apakah 

memadai fasilitas 

yang di gunakan, 

saya bersama kader-

kader posyandu 

dalam pemantauan” 

“kalau pemantauan 

dilakukan sekaligus, 

ketika pendataan 

dan juga 

pemantauan melihat 

apakah fasilitas 

yang digunakan 

sudah memadai. 

Pemantauan ini 

saya lakukan 

bersama dengan 
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kader-kader 

posyandu” 

RH (30 Thn) “kalau contohnya 

fasilitas WC kalau 

memang tidak 

sanggup, kita lihat 

kondisi dan 

keadaan. Kalau dia 

memang tidak 

mampu kita 

menyampaikan ke 

aparat desa tetang 

keadaan sasaran 

rumah tangga yang 

kurang mampu dan 

mungkin akan di 

anggarkan kalau 

ada nanti 

pembagian WC dia 

yang di utamakan 

untuk di berikan” 

“kalau contohnya 

fasilitas WC kalau 

memang tidak 

sanggup, kita lihat 

kondisi dan 

keadaan. Kalau dia 

memang tidak 

mampu kita 

menyampaikan ke 

aparat desa tetang 

keadaan sasaran 

rumah tangga yang 

kurang mampu dan 

mungkin akan di 

anggarkan kalau 

ada nanti 

pembagian WC dia 

yang di utamakan 

untuk di berikan” 

RM (27 Thn) “saya melakukan 

pemantauan itu 

langsung ke 

rumahnya atau saya 

tanyakan langsung 

ke sasarannya 

bagaimana layanan 

“pemantauan yang 

saya lakukan 

dengan langsung 

datang ke rumahnya 

atau saya tanyakan 

langsung ke 

sasarannya, melihat 
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kesehatannya, kalau 

saya melakukan 

pemantauan itu 

biasanya di temani 

sama kader 

posyandu, bidan 

desa, dan petugas 

puskesmas” 

bagaimana layanan 

kesehatannya. 

Kalau saya 

melakukan 

pemantauan 

biasanya bersama 

kader posyandu, 

bidan desa dan 

petugas puskesmas” 

SR (45 Thn) “iya kita melakukan 

pemantauan seperti 

itu, dan biasaya saya 

sama-sama kader. 

Ini tidak semua 

terpantau untuk 

sasarannya” 

“iya kami 

melakukan 

pemantauan dan 

biasanya selaku 

kepala desa 

bersama KPM turun 

ke lapangan. 

Pemantauan ini 

belum terpantau 

keseluruhan. 

SS (31 Thn) “iya semua di 

pantau, yang 

memiliki BPJS, air 

bersih dan jamban 

sehat. Yang ikut 

turun untuk mendata 

menemani itu ada 

dari kader 

posyandu, petugas 

“iya, pemantauan 

dilakukan seperti 

yang memiliki BPJS, 

air bersih dan 

jamban sehat. Ada 

beberapa yang biasa 

ikut turun 

pemantauan atau 

mendata seperti 
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gizi puskesmas dan 

ibu PKK. 

kader posyandu, 

petugas gizi, dan ibu 

PKK” 

R (30 Thn) “tentang anggaran 

yang di salurkan 

oleh pemerintah itu, 

kalau saya 

memantau tiap 

bulan, tetapi ketika 

saya bicara ke 

pemerintah desa 

menyampaikan 

permasalahan itu 

setiap 3 bulan 

kepada ibu desa 

sekaligus mewakili 

kepala desa untuk 

menyalurkan 

penambahan PMT 

untuk ibu hamil dan 

balita, dan ketika 

saya sudah 

berbicara hasilnya 

bagus tetapi itu 

tergantung dengan 

dana desa lagi, 

tetapi PMT setiap 

bulan selalu ada” 

“tentang anggaran 

yang di salurkan 

oleh pemerintah itu, 

kalau saya 

memantau tiap 

bulan, tetapi ketika 

saya bicara ke 

pemerintah desa 

menyampaikan 

permasalahan itu 

setiap 3 bulan 

kepada ibu desa 

sekaligus mewakili 

kepala desa untuk 

menyalurkan 

penambahan PMT 

untuk ibu hamil dan 

balita, dan ketika 

saya sudah 

berbicara hasilnya 

bagus tetapi itu 

tergantung dengan 

dana desa lagi, 

tetapi PMT setiap 

bulan selalu ada” 
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BH (38 Thn) "sekaligus saya 

turun pendataan 

saya pantau juga 

kondisinya di rumah 

dan lingkungannya” 

"sekaligus saya 

turun pendataan 

saya pantau juga 

kondisinya di rumah 

dan lingkungannya” 

DH (26 Thn) “iya dilakukan 

pemantauan tentang 

air bersih dan 

PAUD, kalau PAUD 

kita bersama guru-

gurunya sendiri, 

biasanya juga 

bersama KPMd” 

“iya dilakukan 

pemantauan tentang 

air bersih dan 

PAUD, kalau PAUD 

kita bersama guru-

gurunya sendiri, 

biasanya juga 

bersama KPMd” 

LT (34 Thn) “kalau itu belum 

pernah di lakukan 

turun langsung, 

biasanya di 

tanyakan posyandu” 

“kalau itu belum 

pernah di lakukan 

turun langsung, 

biasanya di 

tanyakan posyandu” 

EN (28 Thn) “saya melakukan 

pemantaun itu 

dengan turun ke 

rumah-rumah atau 

kalau saya ketemu di 

posyandu biasanya 

saya tanyakan 

tentang kondisi dan 

kualitas mulai dari 

“saya melakukan 

pemantaun itu 

dengan turun ke 

rumah-rumah atau 

kalau saya ketemu di 

posyandu biasanya 

saya tanyakan 

tentang kondisi dan 

kualitas mulai dari 
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air sampai 

jambannya” 

air sampai 

jambannya” 

AR (49 Thn) “pemantauan yang 

KPM lakukan itu 

melibatkan banyak 

sektor ada dari 

puskesmas dan juga 

dari kader-kader 

posyandu untuk 

melihat ke 

masyarakat tentang 

fasilitas-fasilitas 

kesehatan” 

“pemantauan yang 

KPM lakukan itu 

melibatkan banyak 

sektor ada dari 

puskesmas dan juga 

dari kader-kader 

posyandu untuk 

melihat ke 

masyarakat tentang 

fasilitas-fasilitas 

kesehatan” 

SB (48 Thn) “jadi pemantauan 

itu KPM melakukan 

kerjasama dengan 

dinas kesehatan 

terkait seperti, dari 

puskesmas, dinas 

kabupaten Bersama- 

sama kepala desa 

turun Bersama-

sama untuk melihat 

dan membrantas 

stunting” 

“KPM melakukan 

pemantauan dengan 

bekerjasama dengan 

dinas kesehatan 

terkait seperti, ada 

dari puskesmas, 

dinas kabupaten dan 

kepala desa ini 

bersama-sama turun 

ke masyarakat untuk 

melihat dan 

membrantas 

stunting” 

DH (47 Thn) “jadi mereka itu 

sekaligus mendata 

“jadi mereka itu 

sekaligus mendata 
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KPM juga 

melakukan 

pemantauan di 

setiap rumah untuk 

melihat fasilitas 

kesehatannya” 

KPM juga 

melakukan 

pemantauan di 

setiap rumah untuk 

melihat fasilitas 

kesehatannya” 

SL (47 Thn) “pemantauan 

fasilitas pelayanan 

itu biasanya kita 

turun bersama-sama 

atau KPM sendiri 

turun, melihat apa 

saja yang masih 

kurang dalam 

pelayanan 

kesehatan” 

“pemantauan 

fasilitas pelayanan 

itu biasanya kita 

turun bersama-sama 

atau KPM sendiri 

turun, melihat apa 

saja yang masih 

kurang dalam 

pelayanan 

kesehatan” 

SA (48 Thn) “jadi dia biasanya 

melakukan 

pemantauan itu 

pada saat 

penimbangan dan 

melakukan 

pemantauan fasilitas 

ke rumah” 

“jadi dia biasanya 

melakukan 

pemantauan itu 

pada saat 

penimbangan dan 

melakukan 

pemantauan fasilitas 

ke rumah” 

SY (39 Thn) “pemantauan, 

banyak ikut 

memantau dari saya 

sendiri, kader 

“pemantauan yang 

dilakukan banyak 

dari pegiat yang ikut 

seperti dari gizi 
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posyandu, sekali-

kali ikut ibu PKK” 

puskesmas, kader 

posyandu dan 

terkadang ikut ibu 

PKK” 

FB (42 Thn) “KPM itu pastinya 

turun langsung ke 

lapangan untuk 

melihat langsung 

apakah sudah baik” 

“KPM itu pastinya 

turun langsung ke 

lapangan untuk 

melihat langsung 

apakah sudah baik” 

KT (44 Thn) “KPM melakukan 

pemantauannya 

pada saat turun 

pendataan juga” 

“KPM melakukan 

pemantauannya 

pada saat turun 

pendataan juga” 

LK (285 Thn) “jadi yang di 

lakukan KPM dalam 

pemantauan itu, dari 

rumah ke rumah dia 

secara langsung 

melihat pelayanan-

pelayanan khusunya 

untuk kesehatan” 

“jadi yang di 

lakukan KPM dalam 

pemantauan itu, dari 

rumah ke rumah dia 

secara langsung 

melihat pelayanan-

pelayanan khusunya 

untuk kesehatan” 

4. Advokasi Anggaran Desa 

 

IK (41 Thn) “iya saya 

berkomunikasi 

Bersama pemerintah 

tentang adanya 

kegiatan kelas ibu 

hamil atau PMT, 

saya lakukan 

“iya saya 

berkomunikasi 

Bersama pemerintah 

tentang adanya 

kegiatan kelas ibu 

hamil atau PMT, 

saya lakukan 

Informan 

menyatakan KPM 

melakukan 

pembicaraan 

terhadap pemerintah 

desa tentang 

anggaran yang 
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komunikasi itu pada 

saat ada kegiatan itu 

saya ingatkan lagi 

tentang anggaran 

yang akan di 

gunakan” 

komunikasi itu pada 

saat ada kegiatan,  

saya ingatkan lagi 

tentang anggaran 

yang akan di 

gunakan” 

disalurkan untuk 

kegiatan pencegahan 

stunting seperti 

pemberian PMT dan 

kegiatan konseling 

gizi. Pembicaraan ini 

dilakukan setiap 3 

bulan kepada 

pemerintah desa 

sekaligus 

memberikan hasil 

data yang 

dikumpulkan untuk 

mengetahui sasaran-

sasaran yang 

membutuhkan 

bantuan anggaran 

berupa PMT atau 

susu untuk ibu 

hamil. 

BH (38 Thn) “saya selalu 

melakukan 

pembicaraan tapi 

selalu juga tidak ada 

tindakan, saya 

mengirimkan surat 

pencairan dana 

untuk kegiatan itu 

juga tidak ada 

tindakan sampai 

sekarang, awalnya 

kita semangat tapi 

ketika tidak ada 

respon dari 

pemerintah kita jadi 

malas untuk 

berbicara lagi” 

“saya selalu 

melakukan 

pembicaraan tapi 

selalu juga tidak ada 

tindakan, saya 

mengirimkan surat 

pencairan dana 

untuk kegiatan itu 

juga tidak ada 

tindakan sampai 

sekarang, awalnya 

kita semangat tapi 

ketika tidak ada 

respon dari 

pemerintah kita jadi 

malas untuk 

berbicara lagi” 

J (32 Thn) “biasanya kami dari 

KPM ataupun kader 

lain, memberikan 

makanan tambahan 

PMT di setiap 

“Saya dan kader 

lain memberikan 

makanan tambahan 

PMT disetiap 

posyandu, sekarang 
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posyandu, setiap 

posyandu sekarang 

itu sudah bagus 

dalam pemberian 

PMTnya, biasanya 

saya di berikan 

biaya untuk di 

salurkan di setiap 

kader agar tepat 

sasaran” 

sudah baik dalam 

pelaksanaannya. 

Biasanya saya 

diberikan biaya 

untuk disalurkan ke 

setiap kader agar 

tepat sasaran” 

RH (30 Thn) “alhamdulillah 

anggaran itu 

tersalurkan dengan 

baik, karena banyak 

kemarin tahun lalu 

pemberian PMT dan 

sebako untuk semua 

sasaran balita dan 

itu langsung di 

panggil ke kantor 

desa untuk di 

berikan secara 

langsung, itu di 

laksanakan dua kali 

tahun lalu. Beda 

yang di berikan 

posyandu dan juga 

“alhamdulillah 

anggaran yang 

diberikan 

tersalurkan dengan 

baik, karena pada 

saat tahun lalu 

banyak pemberian 

PMT dan sembako 

untuk semua 

sasaran balita dan 

untuk 

pembagiannya 

langsung ada 

pemanggilan untuk 

sasaran, itu 

dilaksanakan dua 

kali pada saat tahun 

lalu. Dan beda yang 
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pemberian oleh 

pemerintah desa” 

diberikan posyandu 

dan juga pemberian 

pemerintah desa” 

RM (27 Thn) “biasanya saya 

langsung ke kantor 

desa untuk 

berbicara atau 

diskusi apa saja 

yang harus di 

lakukan, itu saya 

berbicara ke 

pemerintah kalau 

ada kegiatan yang 

ingin di laksanakan 

itu saya pasti ke 

kantor desa untuk 

melaporkan 

sekaligus, 

membicarakan ini 

keuangannya” 

“saya langsung ke 

kantor desa untuk 

berdiskusi apa saja 

yang harus 

dilakukan. Saya 

berbicara tentang 

kegiatan yang ingin 

dilaksanakan dan 

penyaluran 

anggaran” 

SR (47 Thn) “kalau di desa ini 

memang ada dana 

khususnya untuk 

menyalurkan PMT 

nya tiap bulan, kita 

biasanya bersama 

orang gizi untuk 

“di desa ini memang 

ada pendanaan 

khusus untuk 

penyaluran PMT 

tiap bulan. Kami 

biasanya bersama 

dengan pihak gizi 
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bicara ke 

pemerintah” 

untuk berbicara ke 

pemerintah desa” 

SS (31 Thn) “saya hanya 

menyampaikan ke 

ibu desa, data-data 

yang saya dapatkan 

di lapangan siapa 

yang butuh susu 

atau PMT, dan 

respon dari 

pemerintah desa itu 

sangat baik untuk 

anggaran kegiatan” 

“saya 

menyampaikan ke 

ibu desa, data-data 

yang telah 

didapatkan pada 

saaat turun 

lapangan. Seperti 

yang butuh susu 

atau PMT dan ibu 

desa sekaligus 

mewakili kepala 

desa responnya baik 

untuk penyaluran 

anggaran kegiatan” 

R (30 Thn) “mengajak 

masyarakat agar 

mau ikut 

berpartisipasi 

dalam kegiatan 

untuk ibu hamil dan 

anak 0-23 bulan, itu 

di lakukan setiap 3 

bulan jadi 4 kali 

dalam 1 tahun untuk 

pemberian 

konselingnya itu 

“mengajak 

masyarakat agar 

mau ikut 

berpartisipasi 

dalam kegiatan 

untuk ibu hamil dan 

anak 0-23 bulan, itu 

di lakukan setiap 3 

bulan jadi 4 kali 

dalam 1 tahun untuk 

pemberian 

konselingnya itu 
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dilakukan oleh 

bidan desa dan dari 

puskesmas” 

dilakukan oleh 

bidan desa dan dari 

puskesmas” 

DH (26 Thn) “tersalurkan 

dengan baik, karena 

ada juga khusus 

dana desa untuk 

kesehatan, kita 

biasanya sebelum 

berbicara sudah ada 

untuk anggaran” 

“tersalurkan 

dengan baik, karena 

ada juga khusus 

dana desa untuk 

kesehatan, kita 

biasanya sebelum 

berbicara sudah ada 

untuk anggaran” 

LT (34 Thn) “langsung saja saya 

memberitahukan 

kepada pemerintah 

desa apa saja yang 

di perlukan” 

“langsung saja saya 

memberitahukan 

kepada pemerintah 

desa apa saja yang 

di perlukan” 

EN (28 Thn) “saya berbicara 

langsung dengan 

kepala desa soal 

kegiatan stunting, 

contohnya PMT 

untuk ibu hamil dan 

balita” 

“saya berbicara 

langsung dengan 

kepala desa soal 

kegiatan stunting, 

contohnya PMT 

untuk ibu hamil dan 

balita” 

AR (49 Thn) “memang di desa 

sudah menyediakan 

anggaran untuk 

KPM, dan juga dari 

desa memberikan 

“memang dari 

pemerintah desa 

sudah menyediakan 

anggaran untuk 

KPM dan juga 
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anggaran untuk 

PMT yang akan di 

berikan ke 

masyarakat” 

pemerintah desa 

memberikan 

anggaran untuk 

PMT yang akan di 

berikan ke 

masyarakat” 

SB (48 Thn) “desa itu harus 

menyiapkan biaya 

untuk PMT dan juga 

kegiatan yang akan 

di lakukan untuk 

menghilangkan 

stunting di desa” 

“desa itu harus 

menyiapkan biaya 

untuk PMT dan juga 

kegiatan yang akan 

di lakukan untuk 

menghilangkan 

stunting di desa” 

DH (47 Thn) “kalau setiap 

kegiatan KPM yang 

di lakukan itu setiap 

program desa siap 

memberikan” 

“kalau setiap 

kegiatan KPM yang 

di lakukan itu setiap 

program desa siap 

memberikan” 

SL (47 Thn) “selama ini lancer-

lancar saja dalam 

komunikasi tentang 

anggaran yang di 

butuhkan khususnya 

PMT terhadap 

balita stunting” 

“selama ini lancer-

lancar saja dalam 

komunikasi tentang 

anggaran yang di 

butuhkan khususnya 

PMT terhadap 

balita stunting” 

SA (48 Thn) “biasanya setelah 

melakukan 

pendataan dan 

“biasanya setelah 

melakukan 

pendataan dan 
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sosialisasi ke 

masyarakat melihat 

apa yang mereka 

butuhkan setelah 

itu” 

sosialisasi ke 

masyarakat melihat 

apa yang mereka 

butuhkan setelah 

itu” 

KT (44 Thn) “kalau untuk 

pemberian PMT itu 

pasti melakukan 

kerjasama dengan 

KPM dan juga kader 

posyandu” 

“kalau untuk 

pemberian PMT itu 

pasti melakukan 

kerjasama dengan 

KPM dan juga kader 

posyandu” 

SY (39 Thn) “yang saya tau itu, 

sering anggaran 

dari pemerintah 

desa memberikan 

bantuan PMT untuk 

balita” 

“yang saya tau itu, 

sering anggaran 

dari pemerintah 

desa memberikan 

bantuan PMT untuk 

balita” 

FB (42 Thn) “kalau untuk 

anggaran PMT itu 

memang kalau dari 

puskesmas ada juga 

pemberian PMTnya 

jadi sekalian kita 

lakukan sama-

sama” 

“kalau untuk 

anggaran PMT itu 

memang kalau dari 

puskesmas ada juga 

pemberian PMTnya 

jadi sekalian kita 

lakukan sama-

sama” 

LK (25 Thn) “kalau soal 

anggaran itu dari 

puskesmas sendiri, 

“kalau soal 

anggaran itu dari 

puskesmas sendiri, 
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biasanya langsung 

memberikan 

bantuan mulai dari 

pemberian PMT 

kepada balita dan 

ibu hamilnya, dari 

situ KPM yang 

menyalurkan ke 

sasaran atau ke 

setiap penanggung 

jawab dusun kalau 

dari pemerintah 

saya kurang tau 

tetapi itu pasti ada” 

biasanya langsung 

memberikan 

bantuan mulai dari 

pemberian PMT 

kepada balita dan 

ibu hamilnya, dari 

situ KPM yang 

menyalurkan ke 

sasaran atau ke 

setiap penanggung 

jawab dusun kalau 

dari pemerintah 

saya kurang tau 

tetapi itu pasti ada” 

5. Memfasilitasi Masyarakat 

Dalam Mengikuti Kegiatan 

Konseling Gizi 

 

J (32 Thn) “itu tadi kelas ibu 

hamil dan kelas ibu 

menyusui. Yang 

biasanya di lakukan 

oleh pmerintah desa 

atau dari 

puskesmas, di 

laksanakan 2-3 kali 

dalam satu tahun 

dan dilakukan di 

kantor desa” 

“kegiatan kelas ibu 

hamil dan ibu 

menyusui. Yang 

didukung oleh 

pemerintah atau 

dari puskesmas, 

dilaksanakan 2-3 

kali dalam satu 

tahun kegiatannya 

dikantor desa” 

Informan 

menyatakan bahwa 

KPM mengajak 

masyarakat agar mau 

mengikuti kegiatan 

konseling untuk ibu 

hamil dan anak usia 

0-23 bulan. Kegiatan 

ini dilakukan setiap 

4 kali dalam 1 tahun 

dan pemateri dari 

kegiatan ini berasal 

dari puskesmas atau 

dinas kesehatan. 

RH (30 Thn) “ada memang dari 

kesehatan jadi kalau 

ada konseling gizi, 

“ada kegiatan 

konseling gizi. KPM 

dan kader posyandu 
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KPM, kader 

posyandu yang ikut 

serta. Biasanya itu 

dari pemerintah 

desa atau petugas 

kesehatan, yang 

pasti kita mengajak 

dengan baik 

bagaimana caranya 

ibu-ibu mau 

datang” 

ikut sera. Terkadang 

dari pemerintah 

desa atau petugas 

kesehatan yang 

mengajak dengan 

baik bagaimana 

caranya ibu-ibu mau 

datang” 

RM (27 Thn) “dengan cara 

berbicara 

pentingnya 

kesehatan ibu dan 

anak pada saat 

posyandu atau 

langsung saya 

datang ke 

rumahnya, ada juga 

kelas ibu hamil dan 

ibu balita kalau 

konseling ini di 

lakukan biasanya di 

posyandu atau di 

buatkan waktu 

sendiri di rumah 

warga atau sasaran, 

“berbicara kepada 

masyarakat 

pentingnya 

kesehatan ibu dan 

anak pada saat 

posyandu atau saya 

langsung 

mendatangi 

rumahnya. Ada juga 

kelas ibu hamil dan 

ibu balita konseling 

ini dilakukan 

kadang diposyandu 

atau membuat waktu 

sendiri dirumah 

warga/sasaran. 

Untuk pemateri dari 
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kalau yang 

memberikan 

konseling itu 

biasanya dari bidan 

desa dan 

puskesmas” 

ibu bidan dan 

puskesmas” 

SR (45 Thn) “ada beberapa 

kegiatan konseling 

seperti kelas ibu 

hamil, kelas ibu 

menyusui dan kelas 

anak balita, 

biasanya di lakukan 

3-4 bulan dalam 1 

tahun, kegiatan ini 

dilakukan di pustu” 

“ada beberapa 

kegiatan konseling 

seperti kelas ibu 

hamil, kelas ibu 

menyusui dan kelas 

anak balita, 

biasanya di lakukan 

3-4 bulan dalam 1 

tahun, kegiatan ini 

dilakukan di pustu” 

SS (31 Thn) “ada akelas ibu 

hamil itu di lakukan 

pada bulan januari 

dan maret. Yang 

memberikan materi 

dari bidan 

puskesmas” 

“kegiatan kelas ibu 

hamil ini dilakukan 

pada bulan januari 

dan  maret. Yang 

memberikan materi 

dari bidan dan 

puskesmas” 

R (30 Thn) “kalau soal 

pembicaraan untuk 

melaksanakan, 

merencanakan dan 

pengawasan 

“kalau soal 

pembicaraan untuk 

melaksanakan, 

merencanakan dan 

pengawasan 
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program untuk 

masayarakat itu 

tidak pernah di 

lakukan” 

program untuk 

masayarakat itu 

tidak pernah di 

lakukan” 

IK (41 Thn) “iya saya 

melakukan kelas ibu 

hamil, untuk 

kegiatan 

konselingnnya. Ini 

di lakukan tiap 

bulan di laksanakan, 

yang ikut dan 

membantu itu ada 

dari puskesmas, 

bidan desa, ada juga 

dari posyandu” 

“iya saya 

melakukan kelas ibu 

hamil, untuk 

kegiatan 

konselingnnya. Ini 

di lakukan tiap 

bulan di laksanakan, 

yang ikut dan 

membantu itu ada 

dari puskesmas, 

bidan desa, ada juga 

dari posyandu” 

BH (38 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

SR (45 Thn) “ada beberapa 

kegiatan konseling 

seperti kelas ibu 

hamil, kelas ibu 

menyusui dan kelas 

anak balita, 

biasanya di lakukan 

3-4 bulan dalam 1 

tahun, kegiatan ini 

dilakukan di pustu” 

“ada beberapa 

kegiatan konseling 

seperti kelas ibu 

hamil, kelas ibu 

menyusui dan kelas 

anak balita, 

biasanya di lakukan 

3-4 bulan dalam 1 

tahun, kegiatan ini 

dilakukan di pustu” 
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DH (26 Thn) “ada kegiatan kelas 

ibu hamil di lakukan 

setiap 3 bulan 1 kali. 

Yang memberikan 

konseling itu dari 

bidan desa dan 

puskesmas” 

“ada kegiatan kelas 

ibu hamil di lakukan 

setiap 3 bulan 1 kali. 

Yang memberikan 

konseling itu dari 

bidan desa dan 

puskesmas” 

LT (34 Thn) “iya ada, Namanya 

itu kelas ibu hamil 

kegiatannya itu 2-3 

bulan 1 kali di 

laksanakan kalau 

pematerinya itu dari 

bidan” 

“iya ada, Namanya 

itu kelas ibu hamil 

kegiatannya itu 2-3 

bulan 1 kali di 

laksanakan kalau 

pematerinya itu dari 

bidan” 

EN (28 Thn) “kalau soal 

konseling itu ada 

Namanya kelas ibu 

hamil, yang di 

laksanakan 3-4 

bulan dalam 1 kali 

kegiatan, dan ini 

biasayan di danai 

oleh pemerintah 

desa ataupun dari 

puskesmas” 

“kalau soal 

konseling itu ada 

Namanya kelas ibu 

hamil, yang di 

laksanakan 3-4 

bulan dalam 1 kali 

kegiatan, dan ini 

biasayan di danai 

oleh pemerintah 

desa ataupun dari 

puskesmas” 

AR (49 Thn) “kalau tidak salah 

itu KPM melakukan 

konseling setiap 3 

“kalau tidak salah 

itu KPM melakukan 

konseling setiap 3 
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bulan, untuk 

kegiatannya kalau 

pemberian PMT nya 

itu bisa di berikan 

per bulan” 

bulan, untuk 

kegiatannya kalau 

pemberian PMT nya 

itu bisa di berikan 

per bulan” 

SB (48 Thn) “setiap bulan itu di 

lakukan konseling 

terhadap ibu dan 

juga anaknnya 

selagi kita 

memberikan juga 

PMT itu juga kita 

selalu berkoordinasi 

dengan dinas 

kesehatan 

setempat” 

“setiap bulan itu di 

lakukan konseling 

terhadap ibu dan 

juga anaknnya 

selagi kita 

memberikan juga 

PMT itu juga kita 

selalu berkoordinasi 

dengan dinas 

kesehatan 

setempat” 

DH (47 Thn) “jadi kegiatannya 

itu mereka banyak di 

posyandu untuk 

konseling dan 

PMTnya” 

“jadi kegiatannya 

itu mereka banyak di 

posyandu untuk 

konseling dan 

PMTnya” 

SL (47 Thn) “KPM banyak 

melakukan 

komunikasi secara 

langsung terhadap 

sasaran jika ingin 

melakukan 

kegiatan-kegiatan 

“KPM banyak 

melakukan 

komunikasi secara 

langsung terhadap 

sasaran jika ingin 

melakukan 

kegiatan-kegiatan 
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pencegahan 

stunting” 

pencegahan 

stunting” 

SA (48 Thn) “biasanya KPM itu 

melakukan langsung 

di posyandu” 

“biasanya KPM itu 

melakukan langsung 

di posyandu” 

KT (44 Thn) “KPM melakukan 

konseling itu di 

posyandu” 

“KPM melakukan 

konseling itu di 

posyandu” 

FB (42 Thn) “kalau kegiatan 

konseling itu di 

lakukan secara 

bersama-sama di 

posyandu untuk ibu 

dan balita sasaran 

apalagi yang 

stunting” 

“kalau kegiatan 

konseling itu di 

lakukan secara 

bersama-sama di 

posyandu untuk ibu 

dan balita sasaran 

apalagi yang 

stunting” 

SY (39 Thn) “sudah baik dalam 

mengajak 

masyarakat untuk 

mau ikut dalam 

kegiatan konseling 

gizi, walaupun 

masih kurang 

antusias masyarakat 

untuk ikut” 

“sudah baik dalam 

mengajak 

masyarakat untuk 

mau ikut dalam 

kegiatan konseling 

gizi, walaupun 

masih kurang 

antusias masyarakat 

untuk ikut” 

LK (25 Thn) “dengan 

memberikan 

beberapa informasi 

“dengan 

memberikan 

beberapa informasi 
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kepada sasaran atau 

bahkan masyarakat 

yang ingin 

mengikuti kegiatan-

kegiatan yang di 

adakan oleh 

pemerintah desa 

atau dari 

puskesmas” 

kepada sasaran atau 

bahkan masyarakat 

yang ingin 

mengikuti kegiatan-

kegiatan yang di 

adakan oleh 

pemerintah desa 

atau dari 

puskesmas” 

6. Memfasilitasi Masyarakat 

Dalam Berpartisipasi Untuk 

Perencanaan, Pelaksanaan, 

Dan Pengawasan 

Program/Kegiatan 

R (30 Thn) “kalau soal 

pembicaraan untuk 

melaksanakan, 

merencanakan dan 

pengawasan 

program untuk 

masayarakat itu 

tidak pernah di 

lakukan” 

“kalau soal 

pembicaraan untuk 

melaksanakan, 

merencanakan dan 

pengawasan 

program untuk 

masayarakat itu 

tidak pernah di 

lakukan” 

Informan 

menyatakan bahwa 

kegiatan ini belum 

pernah dilaksankan 

dikarenakan masih 

mengutamakan 

untuk penurunan 

stunting agar tidak 

masuk lokus desa. 

J (32 Thn) “ini tidak pernah 

dilakukan” 

“ini tidak pernah 

dilakukan” 

RH (30 Thn) “kalau perencanaan 

program/ kegiatan, 

itu rapat tidak yah. 

Kita langsung saja 

melakukan 

kegiatan-kegiatan 

yang bisa membantu 

“kalau perencanaan 

program/ kegiatan, 

itu rapat tidak yah. 

Kita langsung saja 

melakukan 

kegiatan-kegiatan 

yang bisa membantu 
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penurunan angka 

stunting di desa” 

penurunan angka 

stunting di desa” 

RM (27 Thn) “Tidak ada 

pembicaraan seperti 

ini” 

“Tidak ada 

pembicaraan seperti 

ini” 

SR (45 Thn) “tidak ada 

pembicaraan seperti 

ini” 

“tidak ada 

pembicaraan seperti 

ini” 

SS (31 Thn) “tidak pembicaran 

seperti ini” 

“tidak pembicaran 

seperti ini” 

IK (41 Thn) “kalau kegiatan 

yang melibatkan 

banyak lembaga itu 

belum ada” 

“kalau kegiatan 

yang melibatkan 

banyak lembaga itu 

belum ada” 

BH (38 Thn) “tidak ada rapat 

formal seperti ini” 

“tidak ada rapat 

formal seperti ini” 

DH (26 Thn) “tidak pernah” “tidak pernah” 

LT (25 Thn) “belum pernah ada 

kegiatan seperti itu 

kalau di desa ini” 

“belum pernah ada 

kegiatan seperti itu 

kalau di desa ini” 

EN (28 Thn) “soal pimbacaran 

untuk kegiatan 

perencanaan, itu 

belum ada di 

laksanakan seperti 

itu” 

“soal pimbacaran 

untuk kegiatan 

perencanaan, itu 

belum ada di 

laksanakan seperti 

itu” 

AR (49 Thn) “kalau kegiatan 

seperti ini belum di 

“kalau kegiatan 

seperti ini belum di 
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lakukan, karena 

masih fokus untuk 

penurunan stunting 

dulu agar tidak 

lokus di desa” 

lakukan, karena 

masih fokus untuk 

penurunan stunting 

dulu agar tidak 

lokus di desa” 

SL (47 Thn) “belum ada 

kegiatan yang 

mengumpulkan 

banyak orang, tetapi 

ini akan di 

laksanakan” 

“belum ada 

kegiatan yang 

mengumpulkan 

banyak orang, tetapi 

ini akan di 

laksanakan” 

DH (47 Thn) “kalau selama ini 

belum ada yah” 

“kalau selama ini 

belum ada yah” 

SA (48 Thn) “belum pernah di 

adakan” 

“belum pernah di 

adakan” 

SB ( 48 Thn) “kalau kegiatan 

formal seperti belum 

ada di lakukan dari 

KPM” 

“kalau kegiatan 

formal seperti belum 

ada di lakukan dari 

KPM” 

KT (44 Thn) “kalau kegiatan 

formal seperti itu 

belum ada.” 

“kalau kegiatan 

formal seperti itu 

belum ada.” 

SY (39 Thn) “kegiatan yang 

menyangkut banyak 

orang ini belum ada 

sampai sekarang, 

tetapi ini bagus 

untuk dilakukan 

“kegiatan yang 

menyangkut banyak 

orang ini belum ada 

sampai sekarang, 

tetapi ini bagus 

untuk dilakukan 
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agar dapat 

menentukan 

kegiatan apa lagi 

yang bisa 

dilakukan” 

agar dapat 

menentukan 

kegiatan apa lagi 

yang bisa 

dilakukan” 

FB (42 Thn “belum ada 

kegiatan yang 

mengumpulkan 

banyak orang yang 

bersangkutan” 

“belum ada 

kegiatan yang 

mengumpulkan 

banyak orang yang 

bersangkutan” 

LK (25 Thn) “kalau dari 

masyarakat nya 

untuk mengikuti 

kegiatan begini 

belum ada, tapi 

kalau dari tenaga 

kesehatan mulai 

dari KPM sampai 

puskesmas biasanya 

kita berdiskusi 

kecil” 

“kalau dari 

masyarakat nya 

untuk mengikuti 

kegiatan begini 

belum ada, tapi 

kalau dari tenaga 

kesehatan mulai 

dari KPM sampai 

puskesmas biasanya 

kita berdiskusi 

kecil” 
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B. Kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) 

1 Melaksanakan Kerjasama Dan 

Koordinasi 

R (30 Thn) “kerjasama yang 

kami lakukan itu, 

langsung melakukan 

koordinasi terhadap 

pihak terkait seperti 

bidan desa, guru 

PAUD, petugas 

puskesmas dll. Itu di 

lakukan kapan saja 

ketika memang ada 

kegiatan yang 

membutuhkan 

bantuan itu pasti di 

komunikasikan” 

“kerjasama yang 

kami lakukan itu, 

langsung melakukan 

koordinasi terhadap 

pihak terkait seperti 

bidan desa, guru 

PAUD, petugas 

puskesmas dll. Itu di 

lakukan kapan saja 

ketika memang ada 

kegiatan yang 

membutuhkan 

bantuan itu pasti di 

komunikasikan” 

informan 

menyatakan 

kerjasama dan 

koordinasi yang 

dilakukan KPM 

sudah baik kepada 

pegiat kesehatan 

seperti Bidan Desa, 

Guru PAUD, 

Petugas Puskesmas, 

Kader Posyandu dan 

Ibu PKK. Dengan 

cara mengajak 

kepada pegiat untuk 

mau ikut dalam 

kegiatan 

pencegahan stunting 

yang ada di desa. 

EN (28 Thn) “kalau saya 

berkoordinasi 

langsung 

mendatangi 

orangnnya, kalau 

misalkan ada 

kegiatan besok 

harinya yang ingin 

di lakukan. Biasanya 

saya berkoordinasi 

itu dengan guru 

PAUD dan tenaga 

“kalau saya 

berkoordinasi 

langsung 

mendatangi 

orangnnya, kalau 

misalkan ada 

kegiatan besok 

harinya yang ingin 

di lakukan. 

terkadang saya 

berkoordinasi itu 

dengan guru PAUD 
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kesehatan seperti 

bidan desa dan 

kader-kader 

posyandu” 

dan tenaga 

kesehatan seperti 

bidan desa dan 

kader-kader 

posyandu” 

J (32 Thn) “kami melakukan 

koordinasi itu 

biasanya secara 

online, untuk 

membicarakan apa 

saja yang kurang 

dalam pendataan, 

yang saya temani 

dalam berkoordinasi 

itu bidan desa, 

petugas puskesmas” 

“kami melakukan 

koordinasi itu 

biasanya secara 

online, untuk 

membicarakan apa 

saja yang kurang 

dalam pendataan, 

yang saya temani 

dalam 

berkoordinasi itu 

bidan desa, petugas 

puskesmas” 

RH (30 Thn) “kalau ada kegiatan 

itu biasanya KPM 

dan kader-kader itu 

mengajak 

masyarakat atau 

biasa juga itu ibu-

ibu PKK membuat 

program kesehatan 

kayak senam ibu 

hamil, atau juma’at 

bersih” 

“KPM 

melaksanakan 

kegiatan bersama 

kader-kader, ibu 

PKK dan mengajak 

masyarakat 

membuat program 

kesehatan seperti 

senam ibu hamil dan 

jum’at bersih” 
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RM (27 Thn) “cara ku itu, 

menjelaskan dan 

menunjukkan 

kepada pegiat desa 

hasil kovergensi 

stunting desa dan 

tentang stunting, 

biasanya saya 

berkoordinasi guru 

PAUD, tenaga 

puskesmas, bidan 

desa, ketua PKK” 

“Saya menjelaskan 

kepada pegiat lain 

hasil konvergensi 

stunting desa dan 

biasanya saya 

berkoordinasi 

kepada guru PAUD, 

tenaga puskesmas, 

bidan desa dan 

ketua PKK” 

SR (45 Thn) “kalau dalam 

koordinasi 

alhamdulillah sudah 

baik, kalau dalam 

berkoordinasi itu 

langsung ketemu 

saja dan 

membicarakan, 

yang saya temani 

untuk berkoordinasi 

itu ada dari guru 

PAUD dan juga dari 

puskesmas” 

“koordinasi yang 

saya lakukan sudah 

baik. Koordinasi ini 

secara langsung 

bertemu dan 

membicarakan, saya 

melakukan 

koordinasi dengan 

guru PAUD dan 

juga dari 

puskesmas” 

SS (47 Thn) “kalau saya, 

langsung kordinasi 

ke kepala dusunnya, 

“koordinasi yang 

saya lakukan itu 

langsung di kepala 
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biasanya juga ke 

kader posyandu, ada 

juga guru PAUD, 

kalau ada kegiatan 

itu kita lakukan 

koordinasi lagi 

khususnya dalam 

mendata” 

dusunya, terkadang 

dengan kader 

posyandu dan juga 

guru PAUD. Kalau 

ada kegiatan lagi itu 

dilakukan 

koordinasi lagi 

khususnya dalam 

mendata” 

IK (41 Thn) “iya melakukan 

kerja sama, itu 

secara langsung 

saya datang untuk 

memberitahukan 

apa kegiatan 

nantinya, yang saya 

bekerjasama dan 

berkoordinasi itu 

terhadap bidan 

desa, petugas 

puskesmas, kader-

kader posyandu” 

“iya melakukan 

kerja sama, itu 

secara langsung 

saya datang untuk 

memberitahukan 

apa kegiatan 

nantinya,  saya 

bekerjasama dan 

berkoordinasi itu 

terhadap bidan 

desa, petugas 

puskesmas, kader-

kader posyandu” 

BH (38 Thn) “kalau koordinasi 

itu jarang, itu 

kecuali kalau 

ketemu langsung di 

posyandu” 

“kalau koordinasi 

itu jarang, itu 

kecuali kalau 

ketemu langsung di 

posyandu” 
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DH (26 Thn) “saya bekerja sama 

secara langsung dan 

online, kepada guru 

PAUD, bidan desa, 

petugas Puskesmas 

dan kader-kader 

kesehatan untuk 

membantu 

pendataan” 

“saya bekerja sama 

secara langsung dan 

online, kepada guru 

PAUD, bidan desa, 

petugas Puskesmas 

dan kader-kader 

kesehatan untuk 

membantu 

pendataan” 

LT (34 Thn) “langsung turun ke 

lapangan, biasanya 

tidak semua hadir, 

saya berkomunikasi 

sama bidan desa dan 

perangkat desa 

lainnya” 

“langsung turun ke 

lapangan, terkadang 

tidak semua hadir, 

dan saya 

berkomunikasi sama 

bidan desa dan 

perangkat desa 

lainnya” 

AR (49 Thn) “alhamdulillah 

kalau kerjasama dan 

koordinasi yang 

dilakukan itu KPM 

sudah bagus dalam 

mengajak semuanya 

untuk mengikuti 

kegiatan atau turut 

menyukseskan 

kegiatan yang akan 

di lakukan” 

 “Alhamdulillah 

KPM dalam 

melakukan 

kerjasama dan 

koordinasi sudah 

bagus untuk 

mengajak pegiat 

lain untuk mengikuti 

kegiatan atau turut 

menyukseskan 

kegiatan” 
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SB (48 Thn) “alhamdulillah dari 

komunikasi KPM 

terhadap kepala 

desa, guru, pustu 

semua bekerjasama 

tanpa adanya kerja 

sama pasti stunting 

di desa langkura ini 

tidak berakhir” 

“alhamdulillah dari 

komunikasi KPM 

terhadap kepala 

desa, guru, pustu 

semua bekerjasama 

tanpa adanya kerja 

sama pasti stunting 

di desa langkura ini 

tidak berakhir” 

DH (47 Thn) “kalau kerja sama 

nya mereka itu 

sangat baik, setiap 

saya panggil di 

kantor desa itu 

selalu ada” 

“kalau kerja sama 

nya mereka itu 

sangat baik, setiap 

saya panggil di 

kantor desa itu 

selalu ada” 

SL (47 Thn) “alhamdulillah 

komunikasi dengan 

pegiat lain itu 

sangat baik, dengan 

guru PAUDnya, 

petugas kesehatan 

dan lain-lain” 

“alhamdulillah 

komunikasi dengan 

pegiat lain itu 

sangat baik, dengan 

guru PAUDnya, 

petugas kesehatan 

dan lain-lain” 

SA (48 Thn) “KPM itu sangat 

baik dalam 

melakukan 

komunikasi ke 

beberapa pihak dari 

“KPM itu sangat 

baik dalam 

melakukan 

komunikasi ke 

beberapa pihak dari 
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puskesmas dan 

kepala desa” 

puskesmas dan 

kepala desa” 

FB (42 Thn) “kalau dari segi 

kerjasama dan 

berkoordinasi itu 

bisa di bilang cukup 

baik” 

“kalau dari segi 

kerjasama dan 

berkoordinasi itu 

bisa di bilang cukup 

baik” 

KT (44 Thn) “kalau komunikasi 

dan kerjasama itu 

sudah baik mau itu 

KPM dan juga 

pegiat kesehatan 

lainnya” 

“kalau komunikasi 

dan kerjasama itu 

sudah baik mau itu 

KPM dan juga 

pegiat kesehatan 

lainnya” 

SY (39 Thn) “kerjasama KPM 

antar Lembaga atau 

organisasi lain itu 

belum maksimal 

dikarenakan 

biasanya ada yang 

tidak tau ternyata 

sedang ada 

kegiatan” 

“kerjasama KPM 

antar Lembaga atau 

organisasi lain itu 

belum maksimal 

dikarenakan 

biasanya ada yang 

tidak tau ternyata 

sedang ada 

kegiatan” 

LK (25 Thn) “alhamdulillah 

kalau melakukan 

koordinasi antara 

tenaga kesehatan itu 

KPM sudah bagus 

“alhamdulillah 

kalau melakukan 

koordinasi antara 

tenaga kesehatan itu 

KPM sudah bagus 
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dalam 

berkoordinasi” 

dalam 

berkoordinasi” 

2 Kendala Dan Hambatan Kader 

Pembangunan Manusia 

(KPM) 

R (30 Thn) “masalah kendala 

dan hambatan yang 

di alami ketika saya 

menjadi KPM itu, 

soal transportasi 

untuk memantau dan 

mendata itu perlu 

minimal dana 

transportasi apalagi 

kita ini pekerja 

lapangan” 

“Kendala dan 

hambatan yang saya 

alami, tentang 

transportasi untuk 

memantau dan 

mendata, 

transportasi perlu 

minimal dana untuk 

transportasi karena 

kit aini pekerja 

lapangan” 

Informan 

menyatakan bahwa 

kendala dan 

hambatan yang 

dialami KPM 

banyak terjadi 

dilapangan seperti 

kata-kata 

masyarakat dan 

pemerintah desa 

yang tidak 

mengenakkan 

kepada KPM. Ada 

juga tentang 

anggaran 

transportasi yang 

dibutuhkan karena 

KPM kebanyakan 

bekerja dilapangan. 

Jaringan yang sulit 

diakses karena 

sebagian dari KPM 

menggunakan 

aplikasi untuk 

mendata” 

J (32 Thn) “alhamdulillah, 

setiap saya 

menjalankan tugas 

ini tidak ada 

hambatan palingan 

di aplikasi saja yang 

sering eror karena 

jaringan” 

“alhamdulillah 

setiap menjalankan 

tugas tidak ada 

hambatan, kadang 

cuman terkendala di  

jaringan karena 

mendata 

menggunakan 

aplikasi” 

RH (30 Thn) “yah terkadang 

kalau sudah terjun 

di lapangan, banyak 

yang mengeluarkan 

kata-kata yang tidak 

enak di dengar, dari 

“kendala nya 

tentang turun 

dilapangan banyak 

yang mengeluarkan 

kata-kata yang 

kurang 
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masyarakat yah 

karena terakadang 

itu kalau turun 

mendata banyak 

yang memikirkan ini 

uang dia berfikiran 

kita yang di data dia 

yang ambil uangnya. 

Terkendala juga 

soal jumlah stunting 

kalau misalkan itu 

jumlah stunting 

tinggi kita mendapat 

teguran dari aparat, 

itu di pertanyakan 

kenapa ini 

bertambah padahal 

semua dana sudah di 

berikan, kita sebagai 

KPM sering di 

serang kalau ada 

rapat-rapat” 

menyenangkan 

didengar. Karena 

masyarakat berfikir 

bahwa ketika saya 

turun kelapangan 

ada biaya yang 

didapatkan. Dan 

juga tentang 

stunting kalau 

missal jumlah 

stunting tinggi kita 

mendapat teguran 

yang kurang 

mengenakkan dari 

aparat desa, ini 

akan dipertanyakan 

lagi kenapa seperti 

ini padahal semua 

dana sudah 

diberikan. Oleh 

karena itu KPM 

sering kali diminta 

keterangan soal 

penambahan 

stunting yang 

terjadi.” 

RM (27 Thn) “saat balita tidak 

bertambah beratnya 

“disaat seorang 

balita tidak 
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padahal sudah 

diberikan bantuan 

berkali-kali, 

pemberian bantuan 

PMT” 

bertambah 

beratnya, padahal 

bantuan yang 

diberikan sudah 

maksimal bahkan 

berkali-kali seperti 

PMT” 

SR (45 Thn) “kalau hambatan 

itu, alhamdulillah 

tidak ada semua 

baik-baik” 

“hambatan yang 

saya alami itu, 

alhamdulillah tidak 

ada, semua berjalan 

dengan baik” 

SS (31 Thn) “kalau kendala dan 

hambatan 

alhamdulillah, baik-

baik selama ini” 

“kendala dan 

hambatan 

alhamdulillah, baik 

baik saja selama 

ini” 

IK (41 Thn) “kalau kendala itu 

saja soal jarak kalau 

mau ke dusun-dusun 

untuk turun mendata 

atau ke posyandu” 

“kalau kendala itu 

saja soal jarak kalau 

ingin ke dusun-

dusun untuk turun 

mendata atau ke 

posyandu” 

BH (38 Thn) “itu kendalanya, 

bagaimana kita mau 

buat program. 

Membuat poster 

saja tidak ada di 

“itu kendalanya, 

bagaimana kita mau 

buat program. 

Membuat poster 

saja tidak ada di 
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berikan dana nya 

apalagi kegiatan-

kegiatan besar” 

berikan dana nya 

apalagi kegiatan-

kegiatan besar” 

DH (26 Thn) “alhamdulillah 

lancar” 

“alhamdulillah 

lancar” 

LT (34 Thn) “lebih ke jalanan 

dan jaraknya karena 

dari dusun satu ke 

dusun yang lain itu 

luamayan dan juga 

jalannya kurang 

baik” 

“lebih ke jalanan 

dan jaraknya karena 

dari dusun satu ke 

dusun yang lain itu 

luamayan jauh dan 

juga jalannya 

kurang baik” 

EN (28 Thn) “kalau kendala yang 

di hadapi itu soal 

jarak, karena 

mungkin kita KPM 

kebanyakan di 

lapangan itu sangat 

terasa kalau dari 

dusun ini ke dusun 

sebelah cukup jauh 

jaraknya” 

“kalau kendala yang 

di hadapi itu soal 

jarak, karena 

mungkin kita KPM 

kebanyakan di 

lapangan itu sangat 

terasa kalau dari 

dusun ini ke dusun 

sebelah cukup jauh 

jaraknya” 

3 Pelatihan Dan Pengembangan 

Kader Pembangunan Manusia 

(KPM) 

R (30 Thn) “saya pernah 

mengikuti pelatihan 

yang di adakan oleh 

dinas kesehatan dan 

pematerinya itu 

banyak ada dari 

“saya mengikuti 

pelatihan yang 

diadakan oleh dinas 

kesehatan dan 

pematerinya itu dari 

dinas, bidan dan 

Informan 

menyatakan bahwa 

pelatihan dan 

pengembangan 

KPM, memang 

dilaksanakan setiap 
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dinas, bidan dan 

dari gizi. Tapi ini 

sudah lama di 

lakukan terakhir itu 

di awal tahun 2021 

dan ini juga di 

biayai oleh 

pemerintah desa 

untuk ikut 

pelatihan” 

gizi. Tetapi ini sudah 

lama dilakukan, 

terakhir kali itu 

diawal tahun 2021. 

Pelatihan ini untuk 

biaya transportasi 

dibiayai oleh 

pemerintah desa” 

satu tahun satu kali. 

Pelatihan ini di 

adakan oleh dinas 

kesehatan tetapi 

terkadang 

pemerintah desa 

membuat pelatihan 

untuk KPM sendiri 

dengan pemateri 

dari puskesmas dan 

juga dinas kesehatan IK (41 Thn) “iya saya mengikuti 

itu, bersama kader 

desa juga yang biasa 

ikut. Biasanya itu 

yang memberikan 

pemateri itu dari 

dinas kesehatan” 

“iya saya mengikuti 

itu, bersama kader 

desa juga yang biasa 

ikut. terkadang itu 

yang memberikan 

pemateri itu dari 

dinas kesehatan” 

J (32 Thn) “iya, kami sering 

melakukan pelatihan 

di PMD, dan ini 

baru-baru kami 

melakukan pelatihan 

di makassar, yang 

memberikan 

pengetahuan itu dari 

dinas kesehatan” 

“iya, saya sering 

melakukan 

pelatihan di PMD, 

dan baru-baru ini 

saya mengikuti 

pelatihan di 

makassar, yang 

menjadi pemateri 

dari dinas 

kesehatan” 
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RH (30 Thn) “kalau saya 

pelatihan pernah di 

dinas kesehatan. 

Kalau pelatihan 

aplikasi eHDW 

sering-sering 

pelatihan di PMD” 

“kalau pelatihan 

pernah saya ikuti di 

dinas kesehatan 

sedangkan pelatihan 

aplikasi eHDW 

sering dilaksanakan 

di PMD” 

RM (27 Thn) “iya pernah saya 

ikuti kegiatan 

pelatihan seperti itu, 

yang memberikan 

pelatihan itu dari 

puskesmas dan 

dinas kesehatan, 

dilakukan di hotel 

makassar dan di 

dinas kesehatan” 

“iya, saya mengikuti 

kegiatan pelatihan 

seperti ini, yang 

memberikan materi 

biasanya dari 

puskesmas dan 

dinas kesehatan 

yang dilaksanakan 

di hotel makassar 

dan di dinas 

kesehatan” 

SR (45 Thn) “iya pernah saya 

ikut, di tahun 2020 

dan yang 

memberikan materi 

itu dari dinas 

kesehatan” 

“iya saya pernah 

mengikuti kegiatan 

pelatihan di tahun 

2020 dan yang 

memberikan materi 

dari dinas 

kesehatan” 

SS (31 Thn) “itu saja soal yang 

ikut pelatihan pasti 

“tentang ikut 

pelatihan pasti 
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di berikan dana 

trasportasi” 

diberikan dana 

transportasi” 

BH (38 Thn) “ada pada tahun 

2021 akhir, dan 

yang memberikan 

pengetahuan dari 

dinas kesehatan dan 

ada juga dari 

puskesmas” 

“ada pada tahun 

2021 akhir, dan 

yang memberikan 

pengetahuan dari 

dinas kesehatan dan 

ada juga dari 

puskesmas” 

DH (26 Thn) “pernah ikut di 

kantor PMD dan 

pernah juga di 

kantor desa 

Bersama kader-

kader posyandu, ini 

dilakukan setiap 1 

kali dalam 1 tahun” 

“pernah ikut di 

kantor PMD dan 

pernah juga di 

kantor desa 

Bersama kader-

kader posyandu, ini 

dilakukan setiap 1 

kali dalam 1 tahun” 

LT (25 Thn) “iya ada, pada saat 

tahun 2020 itu yang 

memberikan materi 

dari tenaga 

kesehatan dan dinas 

kesehatan” 

“iya ada, pada saat 

tahun 2020 itu yang 

memberikan materi 

dari tenaga 

kesehatan dan dinas 

kesehatan” 

EN (28 Thn) “pernah, di tahun 

2020. Itu di 

laksanakan dari 

dinas kesehatan” 

“pernah, di tahun 

2020. Itu di 

laksanakan dari 

dinas kesehatan” 
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AR (49 Thn) “ada, ada kegiatan 

pelatihan yang di 

ikuti KPM itu di 

anggarkan langsung 

dari pemerintah 

desa untuk ikut 

pelatihannya” 

“ada, kegiatan 

pelatihan yang 

diikuti oleh KPM 

dianggarkan 

langsung oleh 

pemerintah desa 

untuk mengikuti 

pelatihan” 

SB (48 Thn) “jadi KPM desa 

langkura di tahun 

2021, bahkan dia 

mengikuti pelatihan 

di provinsi yang di 

fasilitasi oleh kepala 

desa dan di arahkan 

oleh dinas untuk 

menjalankan 

pelatihan selama 1 

minggu” 

“jadi KPM desa 

langkura di tahun 

2021, bahkan dia 

mengikuti pelatihan 

di provinsi yang di 

fasilitasi oleh kepala 

desa dan di arahkan 

oleh dinas untuk 

menjalankan 

pelatihan selama 1 

minggu” 

DH (47 Thn) “ada mereka 

mengikuti pelatihan-

pelatihan cuman 

saya lupa tahun 

berapa itu tapi saya 

memberikan dana 

untuk ikut” 

“ada mereka 

mengikuti pelatihan-

pelatihan cuman 

saya lupa tahun 

berapa itu tapi saya 

memberikan dana 

untuk ikut” 

SL (47 Thn) “KPM itu mengikuti 

kegiatan pelatihan 

“KPM itu mengikuti 

kegiatan pelatihan 
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di luar, dan di bantu 

biaya yang di 

perlukan untuk 

transportasinya” 

di luar, dan di bantu 

biaya yang di 

perlukan untuk 

transportasinya” 

SA (48 Thn) “alhamdulillah kita 

mengadakan 

pelatihan itu setiap 

tahun dan di 

anggarkan oleh 

kepala desa” 

“alhamdulillah kita 

mengadakan 

pelatihan itu setiap 

tahun dan di 

anggarkan oleh 

kepala desa” 

FB (42 Thn) “kalau pelatihan 

yang di ikuti oleh 

KPM, itu ada tapi 

saya lupa itu kapan” 

“kalau pelatihan 

yang di ikuti oleh 

KPM, itu ada tapi 

saya lupa itu kapan” 

KT (44 Thn) “iya ada pelatihan 

yang KPM ikuti, 

mungkin 1 tahun 1 

kali untuk 

pelatihannya” 

“iya ada pelatihan 

yang KPM ikuti, 

mungkin 1 tahun 1 

kali untuk 

pelatihannya” 

SY (39 Thn) “setau saya itu KPM 

mengikuti pelatihan 

setiap satu tahun 

satu kali, di tahun 

2020 dan 2021” 

“setau saya itu KPM 

mengikuti pelatihan 

setiap satu tahun 

satu kali, di tahun 

2020 dan 2021” 

LK (25 Thn) “pelatihan yang di 

ikuti KPM, sudah 

pasti ada cuman 

menurut saya 

“pelatihan yang di 

ikuti KPM, sudah 

pasti ada cuman 

menurut saya 
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pelatihannya masih 

kurang. Kemarin 

saja cuman 1 kali 

dalam 1 tahun 

pelaksanaannya” 

pelatihannya masih 

kurang. Kemarin 

saja cuman 1 kali 

dalam 1 tahun 

pelaksanaannya” 

4 Dana Oprasional Kader 

Pembangunan Manusia 

(KPM) 

R (30 Thn) “gaji bulanannya 

sudah sesuai tetapi 

ini perlu 

penambahan karena 

kita sebagai KPM 

itu kebanyakan 

pekerjaannya itu 

dilapangan” 

“gaji bulanan yang 

diberikan sudah 

sesuai tetapi perlu 

penambahan 

dikarenakan saya 

sebagai KPM 

kebanyakan 

kegiatan atau 

pekerjaan yang 

dilakukan itu turun 

langsung ke 

masyarakat” 

Informan 

menyatakan bahwa 

dana oprasional 

KPM yang diluar 

dari gaji bulanan itu 

hanya anggaran 

untuk mengikuti 

pelatihan yang di 

buat oleh dinas 

kesehatan. 

BH (38 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

J (32 Thn) “biaya yang di luar 

dari gaji itu cuman 

kalau kita ikut 

pelatihan saja” 

“anggaran yang 

diberikan diluar 

dari gaji itu cuman 

kalau kita mengikuti 

kegiatan pelatihan” 

RH ( 30 Thn) “alhamdulillah, 

sudah lebih dari 

sesuai, apalagi 

sekarang tahun lalu 

500.000 sekarang 

“alhamdulillah, 

sudah lebih dari 

sesuai apalagi tahun 

lalu 500.000 

sekarang sudah naik 
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naik tahun 2022, 

750.000. dari desa” 

menjadi 750.000 

ribu di tahun 2022 

dari pemerintah 

desa” 

RM (27 Thn) “dari dana desa dan 

sangat sesuai 

alhamdulillah” 

“anggaran yang 

diberikan oleh dana 

desa sudah sangat 

sesuai” 

SR (45 Thn) “iya ada dari 

pemerintah desa” 

“iya, ada dari 

pemerintah desa” 

SS (31 Thn) “iya ada dari 

pemerintah desa 

khususnya soal ikut 

pelatihan” 

“ iya anggaran itu 

ada dari pemerintah 

desa khususnya soal 

kegiatan pelatihan” 

IK (41 Thn) “ada dari 

pemerintah desa itu 

gaji bulanan dan 

juga ada pada saat 

ikut pelatihan, yang 

di adakan dinas 

kesehatan” 

“ada dari 

pemerintah desa itu 

gaji bulanan dan 

juga ada pada saat 

ikut pelatihan, yang 

di adakan dinas 

kesehatan” 

DH (26 Thn) “itu yang pelatihan 

dan dana perbulan” 

“itu yang pelatihan 

dan dana perbulan” 

LT (34 Thn) “dana bulanan yang 

di dapatkan dan 

anggaran untuk 

mengikuti 

pelatihan” 

“dana bulanan yang 

di dapatkan dan 

anggaran untuk 

mengikuti 

pelatihan” 
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EN (28 Thn) “dana yang saya 

dapatkan itu, 

anggaran perbulan 

dan anggaran 

mengikuti 

pelatihan” 

“dana yang saya 

dapatkan itu, 

anggaran perbulan 

dan anggaran 

mengikuti 

pelatihan” 

AR (49 Thn) “kalau soal gaji, itu 

sudah ada memang 

anggaran untuk 

KPM setiap 

bulannya” 

“tentang gaji sudah 

ada anggaran yang 

diberikan setiap 

bulannya” 

SB (48 Thn) “jadi biaya untuk 

KPM itu sudah di 

anggarkan oleh desa 

dan di gaji 

pertriulan sesuai 

dengan kapan cair 

dana desa itu akan 

tetap di gaji” 

“jadi biaya untuk 

KPM itu sudah di 

anggarkan oleh desa 

dan di gaji 

pertriulan sesuai 

dengan kapan cair 

dana desa itu akan 

tetap di gaji” 

DH (47 Thn) “kalau masalah ini 

itu semua sudah di 

atur oleh desa” 

“kalau masalah ini 

itu semua sudah di 

atur oleh desa” 

SL (47 Thn) “kalau gaji selain 

dari gaji bulanan, 

cuman biaya 

pelatihan yang 

diberikan kepada 

KPM” 

“kalau gaji selain 

dari gaji bulanan, 

cuman biaya 

pelatihan yang 

diberikan kepada 

KPM” 



186 
 

 
 
  

SA (48 Thn) “untuk pelatihan itu 

di anggarkan oleh 

desa sedangkan 

untuk gaji itu sesuai 

sama aturan dari 

pemerintah” 

“untuk pelatihan itu 

di anggarkan oleh 

desa sedangkan 

untuk gaji itu sesuai 

sama aturan dari 

pemerintah” 

FB (42 Thn) “mungkin soal 

anggaran dia 

dapatkan dari 

pemerintah desa 

karena di naungi 

langsung oleh 

pemerintah desa” 

“mungkin soal 

anggaran dia 

dapatkan dari 

pemerintah desa 

karena di naungi 

langsung oleh 

pemerintah desa” 

KT (44 Thn) “kalau anggaran 

itu, sudah di 

dapatkan untuk 

KPM dan memang 

ada anggaran dari 

pemerintah Desa” 

“kalau anggaran 

itu, sudah di 

dapatkan untuk 

KPM dan memang 

ada anggaran dari 

pemerintah Desa” 

SY (39 Thn) “setau saya kalau di 

luar gaji bulanan itu 

dana transportasi 

untuk mengikuti 

pelatihan di luar itu 

ada” 

“setau saya kalau di 

luar gaji bulanan itu 

dana transportasi 

untuk mengikuti 

pelatihan di luar itu 

ada” 

LK (25 Thn) “yang saya dengar 

itu gajinya di 

berikan oleh 

“yang saya dengar 

itu gajinya di 

berikan oleh 
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pemerintah desa 

langsung ke 

KPMnya” 

pemerintah desa 

langsung ke 

KPMnya” 

5 Kegiatan Dana Desa R (30 Thn) “ada beberapa yang 

didanai, seperti 

pemberian PMT 

terhadap ibu hamil 

dan balita” 

“ada beberapa yang 

didanai oleh 

pemerintah desa 

seperti pemberian 

PMT terhadap 

balita dan susu 

untuk ibu hamil” 

Informan 

menyatakan bahwa 

kegiatan yang di 

danai oleh desa, ada 

beberapa kegiatan 

seperti pemberian 

PMT untuk balita 

dan ibu hamil, 

konseling gizi dan 

untuk mengikuti 

pelatihan. 

J (32 Thn) “kegiatan itu seperti 

konseling yang di 

lakukan di kantor 

desa, seperti kelas 

ibu hamil dan ibu 

menyusui, yang 

biasanya hadir itu 

dalam kegiatan ada 

ibu desa, ibu PKK” 

“kegiatan yang 

didanai oleh 

pemerintah desa 

seperti kelas ibu 

hamil dan ibu 

menyusui yang 

dilakukan di kantor 

desa. Yang hadir 

dalam kegiatan ini 

ada ibu desa dan ibu 

PKK” 

RH (30 Thn) “pemberian PMT 

untuk ibu hamil atau 

balita” 

“pemberian PMT 

ibu hamil dan 

balita” 

RM (27 Thn) “pelatihan dan 

pemberian PMT 

kepada sasaran” 

“kegiatan pelatihan 

dan pemberian PMT 

kepada sasaran” 
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SR (45 Thn) “tidak ada jenis 

kegiatan yang di 

biayai, tapi 

penyaluran PMT 

untuk balita dan ibu 

hamil” 

“tidak ada jenis 

kegiatan yang 

dibiayai tetapi 

penyaluran untuk 

PMT kepada balita 

dan ibu hamil itu 

ada” 

SS (31 Thn) “tidak ada jenis 

kegiatan yang di 

biayai, tapi 

pemberian alat dan 

PMT itu ada” 

“tidak ada jenis 

kegiatan yang 

dibiayai, tetapi 

pemberian alat dan 

PMT itu ada” 

IK (41 Thn) “kalau kegiatan itu 

ada seperti 

pemberian PMT dan 

juga kelas ibu 

hamil” 

“kalau kegiatan itu 

ada seperti 

pemberian PMT dan 

juga kelas ibu 

hamil” 

BH (38 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

DH (26 Thn) “ada beberapa alat-

alat untuk kegiatan 

yang di danai oleh 

pemerintah” 

“ada beberapa alat-

alat untuk kegiatan 

yang di danai oleh 

pemerintah” 

LT (34 Thn) “kalau dari desa itu 

yang memberikan 

PMT, ini 

menggunakan dana 

dari pemerintah 

desa” 

“kalau dari desa itu 

yang memberikan 

PMT, ini 

menggunakan dana 

dari pemerintah 

desa” 
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EN (28 Thn) “kegiatan yang 

didanai oleh 

pemerintah desa itu, 

seperti PMT dan 

juga kegiatan 

konseling gizi” 

“kegiatan yang 

didanai oleh 

pemerintah desa itu, 

seperti PMT dan 

juga kegiatan 

konseling gizi” 

6 Kegiatan Dana Puskesmas R (30 Thn) “ada kalau yang di 

danai oleh 

puskesmas seperti 

kelas ibu hamil dan 

ibu balita” 

“ada, yang didanai 

oleh puskesmas, 

seperti kelas ibu 

hamil dan ibu 

balita” 

Informan 

menyatakan bahwa 

kegiatan yang di 

danai oleh 

puskesmas, ada 

beberapa kegiatan 

seperti kelas ibu 

hamil, ibu 

menyusui, dan juga 

ibu balita. 

J (32 Thn) “ada, biasanya dari 

puskesmas juga 

yang adakan kelas 

ibu hamil dan 

menyusui dan 

pernah juga ada 

kegiatan observasi 

lingkungan” 

“ada, terkadang 

dari puskesmas juga 

mengadakan kelas 

ibu hamil dan ibu 

menyusui. Ada juga 

kegiatan observasi 

lingkungan” 

RH (30 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

RM (27 Thn) “tidak ada “tidak ada” 

SR (45 Thn) “kalau dari 

puskesmas juga ada 

pemberian makanan 

tambahannya dari 

orang gizi” 

“dari puskesmas 

ada seperti 

Pemberian 

Makanan Tambahan 

(PMT) ini diberikan 

dari orang gizi” 
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SS (31 Thn) “ada itu yang 

kegiatan kelas ibu 

hamil, yang di danai 

oleh puskesmas” 

“ada, kegiatan yang 

didanai oleh 

puskesmas yaitu 

kelas ibu hamil” 

IK (41 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

BH (38 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

DH (26 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

LT (34 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

EN (28 Thn) “kalau dari 

puskesmas, ada 

beberapa kegiatan 

ada PMT dan juga 

kalau datang di 

posyandu itu 

memberikan 

konseling gizi” 

“kalau dari 

puskesmas, ada 

beberapa kegiatan 

ada PMT dan juga 

kalau datang di 

posyandu itu 

memberikan 

konseling gizi” 

7 Kegiatan Dana Swadaya 

Masyarakat 

R (30 Thn) “tidak ada dari 

swadaya 

masyarakat” 

“tidak ada dari 

swadaya 

masyarakat” 

Menurut informan 

mengatakan bahwa 

tidak ada kegiatan 

yang di danai oleh 

swadaya 

masyarakat, hanya 

saja bantuan 

makanan yang 

diberikan itu ada” 

J (32 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

RH (30 Thn) “Tidak ada palingan 

itu kerja sama antar 

masyarakat kalau 

ada kegiatan 

membawa kue atau 

apa yang bisa di 

berikan oleh 

masyarakat” 

“tidak ada, yang 

sering itu kerja sama 

antara masyarakat 

kalau ada kegiatan 

seperti membawa 

kue atau apa yang 

masyarakat bisa 

bantu kecuali dana” 
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RM (27 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

SR (45 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

SS (31 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

IK (41 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

BH (38 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

DH (26 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

LT (34 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 

EN (28 Thn) “tidak ada” “tidak ada” 
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Lampiran.3 Dokumentasi 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

1. Kepala Desa Langkura  
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2. Kepala Desa Paitana 

 

3. Kepala Desa Samataring 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tenaga Pelaksana Gizi Bangkala 
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5. Tenaga Pelaksana Gizi Bontomatene 

 

 

 

 

 

 

 

6. KPM Desa Paitana 

 

 

7. KPM Desa Bululoe 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. KPM Desa Samataring 
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9. KPM Desa Tombo Tombolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. KPM Desa Rumbia 

 

 

11. KPM Desa Langkura 
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12. KPM Desa Bontomanai 

 

 

13. KMP Desa Pallantikang 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. KPM Desa Jombe 

 

 

15. KPM Desa Tompobulu 
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Lampiran. 4 Surat 

SURAT-SURAT 

1. Surat ke BKPMD Prov.Sulawesi Selatan 
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2. Surat BKPMD Prov.Sulawesi Selatan 

 



198 
 

 
 
  

3. Surat BKPMD Kabupaten Jeneponto 
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