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ABSTRAK 
 

 

Nama : Rifqhi Amanda Dwi Syahputri 

NIM : 70200119054 

Judul : Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Tidak 

Menular Melalui Program Posbindu PTM di 

Puskesmas Minasa Upa Tahun 2023. 

 

Pemerintah indonesia mencanangkan program Posbindu PTM untuk menekan 

angka kesakitan dan kematian di Indonesia yang disebabkan oleh penyakit tidak 

menular namun, pelaksanaan Posbindu PTM di Indonesia belum maksimal 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sumber daya yang belum memadai, sarana 

dan prasarana tidak mendukung, struktur birokrasi yang belum baik dan finansial 

yang relatif terbatas. 

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan 

menggunakan metode pengumpulan data secara wawancara mendalam. Informan 

dalam penelitian ini berjumlah 16 orang. Analisis data dengan melakukan 

klasifikasi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi, struktur birokrasi dan 

pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pencegahan penyakit tidak menular di 

Puskesmas Minasa Upa Makassar sudah berjalan dengan baik. Namun, pada 

variabel sumber daya aspek sumber daya manusia didapatkan jumlah kader yang 

tidak sesuai dengan buku juknis penyelenggaraan Posbindu PTM yang 

menyatakan idealnya setiap posbindu idealnya memiliki 5 kader sedangkan pada 

wilayah puskesmas hanya memiliki 2 kader di setiap posbindu dan jadwal 

pelatihan kader yang diberikan puskesmas kepada kader dilakukan tidak rutin 

serta memiliki rentang waktu yang lama. Kemudian dari aspek sumber alokasi 

dana pihak puskesmas belum melakukan kemitraan dengan pihak swasta serta 

tidak adanya iuran yang bersumber dari masyarakat setempat. Kemudian variabel 

komunikasi, sosialisasi belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan 

anggaran. 

 

 

 

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Posbindu PTM 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tantangan terbesar dalam pembangunan kesehatan dapat ditinjau dari 

perubahan perilaku, perubahan gizi, perubahan demografi, dan perkembangan 

epidemiologi, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia ialah beban ganda 

penyakit, dimana penyakit tidak menular harus ditangani secara khusus untuk 

mencegah terjadinya peningkatan prevalensi kejadian penyakit tidak menular. 

Menurut laporan WHO tahun 2018 penyakit tidak menular menjadi perhatian 

global karena mewakili 63% dari seluruh kematian tahunan. Penyakit tidak 

menular membunuh 36 juta jiwa di dunia tiap tahunnya. Sekitar 80% kematian 

saat ini disebabkan oleh penyakit tidak menular dengan prevalensi kejadian 

penyakit jantung dan pembuluh darah 12%, penyakit kanker 6%, penyakit paru 

pernafasan kronis, penyakit diabetes melitus 6%, dan 15% disebabkan oleh 

penyakit tidak menular lainnya (Kemenkes RI, 2018). 

Berdasarkan data Riskesdas 2018 menyatakan bahwa morbiditas penyakit 

tidak menular mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Prevalensi kejadian penyakit kanker mengalami peningkatan 

dari 1,4% menjadi 1,8% pada tahun 2018 dengan provinsi DI Yogyakarta yang 

menduduki angka tertinggi di Indonesia. Penyakit stroke juga mengalami 

peningkatan dari 7% menjadi 10,9% dengan penyakit diabetes melitus 

sebelumnya 6,9% mengalami peningkatan menjadi 8,5% pada tahun 2018, 

sedangkan untuk penyakit hipertensi mengalami peningkatan yang paling tinggi 

diantara penyakit tidak menular lainnya yaitu sebelumnya 25,8% meningkat 

menjadi 34,1% (Kemenkes RI, 2018). 

Menurut laporan Riskesdas Sulawesi Selatan prevalensi kejadian penyakit 

asma tertinggi pada umur >75 tahun dengan (6,95%), prevalensi kejadian penyakit 

kanker (1,59%), prevalensi kejadian penyakit diabetes melitus pada semua umur 
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(1,3%) dan distribusi teringgi pada kelompok umur 65-74 tahun yaitu (5,48%), 

prevalensi kejadian penyakit jantung (1,46%), prevalensi kejadian penyakit 

hipertensi dengan diagnosis dokter tertinggi pada umur 65 – 74 tahun (20,33%), 

prevalensi kejadian penyakit stroke tertinggi pada kelompok umur >75 tahun 

dengan presentase (48,2%) (Riskesdas Kab/kota, 2018) 

Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular dari tahun ke tahun diikuti 

oleh peningkatan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tersebut. 

Penyakit tidak menular juga disebut sebagai silent killer karena penderita tidak 

menyadari sedang mangidap penyakit tersebut dan kebanyakan penderita 

mengetahui saat kondisi sudah parah. Penyakit tidak menular yang diderita dalam 

jangka waktu yang lama akan mempengaruhi produktivitas, kualitas, dan kuantitas 

hidup seseorang sehingga dapat berdampak pada aspek ekonomi keluarga. Tidak 

hanya pada kalangan lanjut usia, penyakit menular juga sudah menyerang usia 

dewasa muda dikarenakan perilaku dan pola hidup yang tidak sehat dan terkendali 

dengan baik. Kebiasaan mengonsumsi makanan junk food, kebiasaan merokok, 

dan mengonsumsi alkohol menjadi faktor utama yang menyebabkan penyakit 

tidak menular ini terjadi di tengah-tengah masyarakat dan akan terus berkembang 

apabila tidak dilakukan tindak lanjut (Ali et al., 2021). 

Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) dapat mengurangi 

efisiensi sumber daya manusia dan merusak kualitas generasi bangsa. Ini juga 

akan meningkatkan beban finansial pemerintah karena mengatasi PTM 

memerlukan anggaran yang substansial. Pada akhirnya, kesehatan akan memiliki 

dampak signifikan pada perkembangan sosial dan ekonomi. Penduduk usia 

produktif yang seharusnya berkontribusi pada pembangunan mungkin terancam 

jika kesehatan mereka terganggu oleh PTM dan perilaku tidak sehat (Yarmaliza & 

Zakiyuddin, 2019). 
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Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi tingkat 

kejadian penyakit tidak menular. Dari segi regulasi, upaya ini tercermin dalam 

PMK RI Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. 

Di dalamnya, pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa penanggulangan PTM dilakukan 

melalui tindakan kesehatan masyarakat (UKM) dan tindakan kesehatan 

perorangan (UKP), dengan fokus pada pencegahan dan pengendalian seperti yang 

diuraikan dalam Pasal 8 ayat 1 (Permenkes, 2015). Selain itu, PMK RI Nomor 43 

tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan mewajibkan usaha penanggulangan 

Penyakit Tidak Menular melalui penyediaan layanan skrining kesehatan sesuai 

dengan standar bagi penduduk yang berusia ≥ 15 tahun (Permenkes, 2016). 

Salah satu strategi yang efisien dan berhasil dalam mengendalikan penyakit 

tidak menular adalah memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Program Posbindu merupakan salah satu inisiatif dalam hal ini, yang kemudian 

berkembang menjadi upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat (UKBM) 

yang berada di bawah pengawasan puskesmas. Adanya Posbindu PTM bertujuan 

untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian 

PTM melalui pendekatan deteksi dini, pemantauan, serta tindak lanjut terhadap 

faktor risiko PTM secara terkoordinasi dan rutin (Direktorat P2PTM, 2019). 

Pelaksanaan Posbindu PTM di Indonesia belum mencapai tingkat optimal, 

sebagaimana yang disebutkan dalam Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2017. Hanya 

3.723 dari total 7.225 Posbindu PTM yang telah secara aktif menggabungkan data 

secara elektronik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia 

(SDM), infrastruktur yang belum memadai, struktur organisasi yang terbatas, dan 

kendala finansial yang beragam di berbagai wilayah. Situasi ini merupakan salah 

satu tantangan dalam upaya penanggulangan PTM (Putri et al., 2019). 

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2022, terdapat 282 

Posbindu PTM yang terdistribusi di seluruh wilayah Kota Makassar, tersebar di 



4 
 

 

47 wilayah kerja puskesmas. Puskesmas Minasa Upa menonjol sebagai salah satu 

puskesmas dengan jumlah Posbindu terbesar kedua di Kota Makassar, dengan 

total 16 Posbindu yang terdistribusi di wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa 

(Dinkes Kota Makassar, 2022). 

Beradasarkan data kunjungan Posbindu PTM di Puskesmas Minasa Upa 

Makassar pada tahun 2022 berjumlah 1167 peserta program Posbindu PTM 

mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan jumlah 2429 kunjungan peserta. 

Dari uraian latar belakang dan data awal yang diperoleh, maka peneliti 

tertatrik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pencegahan 

penyakit tidak menular melalui program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak 

Menular (Posbindu PTM) di wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa Makassar 

Tahun 2023. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah implementasi 

kebijakan pencegahan penyakit tidak menular melalui program Posbindu PTM di 

wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa Makassar? 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah batasan agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti. Sehingga ruang lingkup penelitian ini adalah Implementasi 

Kebijakan dalam hal ini komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, 

dan disposisi. 

D. Definisi Konsep 

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan 

proses kebijakan penyakit tidak menular melalui program Posbindu PTM di 

Puskesmas Minasa Upa Makassar melalui teori Edward III dengan faktor 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 
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2. Penyakit Tidak Menular 

Penyakit tidak menular yang dimaksud adalah jenis penyakit yang 

terdeteksi melalui skrining atau pemeriksaan faktor resiko seperti penyakit 

diabetes melitus, asma, kanker, hipertensi, jantung coroner, dan stroke pada 

pelaksanaan program posbindu PTM. 

3. Program Posbindu PTM 

Program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu PTM) yang menjadi fokus 

penelitian ini merujuk pada inisiatif pemerintah yang melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam mendeteksi dini serta memonitor faktor risiko PTM. 

Program ini juga melibatkan langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan 

secara terpadu, rutin, dan periodik. 

4. Variabel Komunikasi 

Variabel komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pemberian sosialisasi, materi sosialisasi, dan kejelasan informasi. 

5. Variabel Sumber Daya 

Variabel sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

ketersediaan implementator, sarana dan prasarana, serta sumber alokasi dana. 

6. Variabel Disposisi 

Variabel disposisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah watak, 

sikap dan karakter dari implementator program Posbindu PTM di Puskesmas 

Minasa Upa Makassar. 

7. Variabel Struktur Birokrasi 

Variabel struktur birokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

SOP (Standar Operasional Prosedur), penyebaran tanggung jawab, evaluasi, 

monitoring, pencatatan dan pelaporan. 
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8. Variabel Pelaksanaan 

Variabel pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keberlangsungan program Posbindu PTM di puskesmas Minasa Upa 

Makassar. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 

kebijakan pencegahan penyakit tidak menular melalui program Posbindu 

PTM di Puskesmas Minasa Upa Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi kebijakan 

penyakit tidak menular melalui program Posbindu PTM di Puskesmas 

Minasa Upa Makassar. 

b. Untuk mengetahui sumber daya dalam implementasi kebijakan 

penyakit tidak menular melalui program Posbindu PTM di Puskesmas 

Minasa Upa Makassar. 

c. Untuk mengetahui disposisi atau sikap pelaksana program dalam 

implementasi kebijakan PTM melalui program Posbindu PTM di 

Puskesmas Minasa Upa Makassar. 

d. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan 

penyakit tidak menular melalui program Posbindu PTM di Puskesmas 

Minasa Upa Makassar. 

e. Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan penyakit tidak 

menular melalui program Posbindu PTM di Puskesmas Minasa Upa 

Makassar. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Informan 

Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan mengenai bagaiamana 

implementasi kebijakan pencegahan penyakit tidak menular melalui program 

Posbindu PTM pada Puskesmas Minasa Upa Makassar. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

informasi tentang bagaimana implementasi kebijakan pencegahan penyakit 

tidak menular dan hubungan pendukung implementasi kebijakan pencegahan 

penyakit tidak menular dalam program Posbindu PTM di Puskesmas Minasa 

Upa Makassar. 

3. Manfaat Institusi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

pelaksana program dalam melakukan implementasi kebijakan pencegahan 

penyakit tidak menular dan diharapkan dapat menambah kepustakaan yang 

dapat dijadikan sumber referensi pada penelitian lain. 
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G. Tinjauan Pustaka 

 

Tabel 1.1 Tabel Sintesis 
 

 

 

NO 

 

TAH UN 

AUTHOR/ 

PENULI S 

 

JUDUL 

 

LINK AKSES 
VARIABEL 

PENELITIAN 

 

METODE 

PENELITIAN 

 

HASIL 

PENELITIAN 

 

KETERANGAN 

1. 2018 Sudarcun, 

Mirawati, 

Zakiyudin 

Fikri 

Implementasi 

Kebijakan 

Program Pos 

Pembinaan 

Terpadu 

Penyakit Tidak 

Menular 

(Posbindu 

PTM) Di 

Puskesmas 

Sinar Baru 

Pada Tahun 

2018 

file:///C:/User 

s/ASUS/Docu 

ments/BISMI 

LLAH%20SE 

MPRO/REF 

%20JURNAL 

%202.pdf 

Interpretasi,organi 

sasi, dan dimensi 

aplikasi 

Penelitian ini 

menggunakan 

deskriptif dengan 

pendekatan 

kualitatif. Penelitian 

kualitatif tentang 

riset yang bersifat 

deskriptif dan 

cenderung 

menggunakan 

analisis. Proses dan 

makna lebih 

ditonjolkan dalam 

penelitian kualitatif. 

Yang pertama pada 

dimensi organisasi 

sumber daya manusia, 

dalam pelaksanaan 

program Posbindu 

PTM belum dengan 

baik dikarenakan 

petugas mempunyai 

tugas rangkap dan 

kurang lengkap. Kedua, 

dimensi interprestasi 

cukup baik dikarenakan 

penyampaian sosialisasi 

pihak Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bangka 

kepada pelaksana 

petugas kesehatan 

Puskesmas Sinar Baru 

cukup terealisasikan 

dengan baik. Dan yang 

terakhir ketiga dimensi 

aplikasi cukup tercapai 

dengan baik sebab 

penerapan aktivitas 

Jurnal Nasional 

../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%202.pdf
../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%202.pdf
../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%202.pdf
../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%202.pdf
../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%202.pdf
../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%202.pdf
../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%202.pdf


 

 

2. 2019 Nonita Sari, 

Agus 

Purnama 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Program Pos 

Pembinaan 

Terpadu 

Penyakit Tidak 

Menular 

(Posbindu 

PTM) 

Puskesmas 

Sukolilo 

Kabupaten Pati 

file:///C:/Users/ 
ASUS/Documen 

Sumber  daya 

manusia, Sumber 

dana, sarana dan 

prasarana, 

SOP/Peraturan, 

Pengorganisasian, 

Pelaksanaan, 

Pengawasan, dan 

Cakupan kegiatan 

dan proporsi 

faktor risko PTM. 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian 

kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif 

analitik, melalui 

metode wawancara 

mendalam (in depth 

interview). Penelitian 

dilakukan pada bulan 

Juli 2019 di 

Puskesmas Sukolilo I. 

Variabel yang 

dianalisis dalam 

penelitian ini adalah 

sumber daya manusia, 

dana, sarana dan 

prasarana, SOP, 

perencanaan, 

pengorganisasian, 

pelaksanaan, 

pengawasan serta 

cakupan kegiatan dan 

proporsi faktor risiko 
PTM. 

Belum ada sertifikat 

khusus bagi pelaku 

kegiatan maupun SK 

Posbindu PTM 

Puskesmas Sukolilo I. 

Selama ini hanya ada 

SK Kepala Puskesmas 

bagi Pemegang 

Program untuk 

menjalankan 

programnya masing- 

masing. Petugas 

Puskesmas telah 

memiliki pendidikan 

terakhir sebagai 

Perawat 

Sumber dana dalam 

pelaksanaan program 

Posbindu PTM 

Puskesmas Sukolilo I 

berasal dari BOK 

(Biaya Operasional 

Kesehatan). Dana ini 

hanya dialokasikan 

untuk kegiatan 

pembinaan dan 

pelayanan Posbindu 

PTM selama 2 kali 

pertemuan dalam 

setahun 

Terdapat keterbatasan 

sarana dan prasarana 

Posbindu PTM 

Jurnal Nasional 

ts/BISMILLAH 
%20SEMPRO/R 

EF%20JURNAL 

%20PTM%203. 

pdf 

 

../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%20PTM%203.pdf
../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%20PTM%203.pdf
../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%20PTM%203.pdf
../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%20PTM%203.pdf
../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%20PTM%203.pdf
../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%20PTM%203.pdf
../../../Cika%20Balirante/BISMILLAH%20SEMPRO/REF%20JURNAL%20PTM%203.pdf


 

 

       Puskesmas Sukolilo I. 

Selama ini, sarana dan 

prasarana yang 

digunakan dalam 

kegiatan Posbindu 

PTM adalah timbangan, 

alat ukur tinggi badan, 

alat ukur lingkar perut, 

tensimeter,   alat 

pemeriksaan kolesterol, 

alat pemeriksaan asam 

urat, alat pemeriksaan 

gula darah serta KMS 

FR-PTM dan buku 

pencatatan Kader untuk 

kegiatan pencatatan dan 

pelaporan Sudah 

terdapat buku Panduan 

Posbindu PTM bagi 

Kader di Puskesmas 

Sukolilo I. Namun, 

buku Panduan ini 

belum menjangkau ke 

semua Kader. telah 

terdapat Tim Perencana 

Puskesmas yang terdiri 

dari Kepala Puskesmas 

dan semua Pemegang 

Program  untuk 

merencanakan semua 

kegiatan   Puskesmas 

Sukolilo I. penetapan 

target cakupan kegiatan 

 



 

 

       dan proporsi faktor 

risiko PTM yang dapat 

digunakan untuk 

mengukur keberhasilan 

program    Posbindu 

PTM Puskesmas 

Sukolilo I. 

 

3. 2017 Lutfy Laksita 

Pranandari, 

Septo 

Pawelas Arso, 

Eka Yunila 

Fatmasari 

Analisis 

Implementasi 

Program Pos 

Pembinaan 

Terpadu 

Penyakit Tidak 

Menular 

(Posbindu 

PTM) Di 

Kecamatan 

Banguntapan 

Kabupaten 

Bantul 

http://journal. 

stikesborneoc 

endekiamedik 

a.ac.id/index. 

php/jbc/articl 

e/view/85/81 

Pelaksanaan, 

Pengukuran Faktor 

Resiko PTM, 

Sumber daya 

manusia, Sumber 

dana 

Penelitian ini 

merupakan jenis 

penelitian kualitatif. 

Data hasil penelitian 

kualitatif merupakan 

hasil intepretasi 

datayang ditemukan 

di lapangan. Dalam 

penelitian kualitatif, 

peneliti berperan 

sebagai instrumen 

penelitian. Teknik 

pengumpulan data 

dilakukan, yaitu: 

wawancara 

mendalam (indepth 

interview), 

observasi, dan 

dokumen. 

Implementasi program 

Posbindu  PTM  di 

Kecamatan 

Banguntapan, 

Kabupaten  Bantul 

belum berjalan optimal 

d ikarenakan 

pelaksanaan   belum 

rutin, kemitraan dengan 

lintas sektor juga masih 

terbatas,    dan 

pelaksanaan tahapan 5 

layanan belum optimal 

 

http://journal.stikesborneocendekiamedika.ac.id/index.php/jbc/article/view/85/81
http://journal.stikesborneocendekiamedika.ac.id/index.php/jbc/article/view/85/81
http://journal.stikesborneocendekiamedika.ac.id/index.php/jbc/article/view/85/81
http://journal.stikesborneocendekiamedika.ac.id/index.php/jbc/article/view/85/81
http://journal.stikesborneocendekiamedika.ac.id/index.php/jbc/article/view/85/81
http://journal.stikesborneocendekiamedika.ac.id/index.php/jbc/article/view/85/81


 

 

4. 2020 Ika Ayu 

Ratnasari 

Implementasi 

Program Pos 

Pebinan 

Terpadu 

Penyakit Tidak 

Menular 

https://journal 

.unnes.ac.id/sj 

u/index.php/h 

igeia/article/v 

iew/35918/18 

000 

Komunikasi, 

sumber daya, 

dsposisi, dan 

struktur birokrasi 

Jenis penelitian pada 

penelitian ini adalah 

studi kasus dengan 

menggunakan 

metode kualitatif 

rancangan deskriptif 

Implementasi program 

Posbindu PTM  di 

wilayah     kerja 

Puskesmas   Bulu   Lor 

masih belum optimal. 

Transmisi    informasi 

melalui sosialisasi 

kepada  masyarakat 

sebagai sasaran 

program Posbindu 

PTM masih belum 

menyeluruh.  Staf 

program Posbindu 

PTM sudah 

mencukupi, namun 

tidak semua kader 

mendapat pelatihan. 

Fasilitas alat 

kesehatan dan sarana 

pendukung    lainnya 

masih  belum 

lengkap. Komitmen 

sebagian pelaksana 

program Posbindu 

PTM masih kurang. 

SOP khusus program 

Posbindu PTM di 

wilayah kerja 

Puskesmas Bulu Lor 
belum dibuat. 

Jurnal Naisonal 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/35918/18000
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/35918/18000
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/35918/18000
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/35918/18000
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/35918/18000
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/35918/18000


 

 

5. 2020 Kholida 

Hosni, Dedi 

Afandi, 

Jasrida 

Yunita, Doni 

Yepisah, dan 

Ahmad 

Hanafi 

Analisis 

Pelaksanaan 

Program 

Pengendalian 

Penyakit Tidak 

Menular di 

Posbindu PTM 

Pusmkesmas 

Rokan IV 

Kecamatan 

Koto I Rokan 

Hulu 

https://jurnal.htp.a 

 .id/index.php/kes 

 om/article/view/4 

 8/237 

Sumber daya, 

insentif, sarana 

dan fasilitas, 

sosialisasi   dan 

advokasi, 

pencatatan dan 

pelaporan 

Penelian ini 

merupakan penelian 

kualitaf,   penelian 

kualitaf adalah 

penelian yang 

menghasilkan data 

deskripf berupa 

ucapan dan perilaku 

orang-orang yang 

diama. 

Hasil  penelian 

menunjukkan input 

(sumber daya manusia, 

insenf, sarana dan 

fasilitas)   sudah 

dilakukan dengan baik 

meskipun penggunaan 

sarana dan peralatan 

Posbindu PTM belum 

tersedia di seap desa. 

Proses (idenfikasi 

masalah potensial 

PTM, pelaksanaan 

kegiatan dan inovasi 

program, pencatatan 

dan pelaporan, ndak 

lanjut resiko dini dan 

rujukan  PTM)  sudah 
berjalan dengan baik 

Jurnal 

Internasinal 

6. 2020 Satrio 

Pratama, 

Henry 

Setiawan 

Susanto, Y. 

Warella 

Program Pos 

Pembinaan 

Terpadu 

Penyakit Tidak 

Menular di 

Daerah 

Kepulauan 

https://journal.unn 

s.ac.id/sju/index.p 

 p/higeia/article/vi 

 w/37599 

Stabdar    dan 

sasaran program, 

sumber  daya, 

komunikasi, 

karakteristik 

pelaksana, aspek 

lingkungan,   dan 

disposisi 

Penelitian 

menggunakan 

metode  kualitatif 

dengan pendekatan 

studi kasus 

Hasil penelitian 

menunjukkan 10 

kegiatan   dasar 

Posbindu PTM belum 

terlaksana semuanya 

karena keterbatasan alat 

dan kompetensi 

pelaksana. Jumlah 

tenaga  pelaksana 

kurang dikarenakan 

banyak kader yang 

tidak aktif akibat 

kurang intensnya 

komunikasi  dan 

Jurnal 

Internasional 

https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom/article/view/438/237
https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom/article/view/438/237
https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom/article/view/438/237
https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom/article/view/438/237
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/37599
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/37599
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/37599
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/37599


 

 

       sosialisasi oleh petugas 

kesehatan di Puskesmas 

maupun     Dinas 

Kesehatan. Lingkungan 

geografis dan kondisi 

cuaca    menjadi 

penghambat 

pelaksanaan Posbindu 

PTM pada   wilayah 

dengan  karakteristik 
kepulauan 

 

7. 2021 Analisis 

Pelaksanaan 

Program 

Posbindu 

PTM di 

Puskesmas 

Beringin 

Raya 

Bengkulu 

Oktarianita, 

Nopia Wati, 

Henni 

Febriawati dan 

Afriyanto 

http://journal2. 

uad.ac.id/index. 

php/dpphj/articl 
e/view/2841 

SOP (Standar 

Operasional 

Pelayanan), 

sarana  dan 

prasarana 

Penelitian ini 

mengikuti desain 

penelitian kualitatif 

dengan pendekatan 

deskriptif 

Hasil  pemeriksaan 

hanya dicatat di buku 

kunjungan,    dan tidak 

memiliki         alat 

pemantauan    khusus. 

Pengawasan 

pelaksanaan        dan 

evaluasi dibahas dalam 

lokakarya       mini 

bulanan.   Selain    itu, 

sarana dan   prasarana 

masih kurang memadai. 

Terjadi   kekurangan 

persediaan   obat,   dan 

partisipasi   masyarakat 

dalam Posbindu  PTM 
masih rendah. 

 

  

http://journal2.uad.ac.id/index.php/dpphj/article/view/2841
http://journal2.uad.ac.id/index.php/dpphj/article/view/2841
http://journal2.uad.ac.id/index.php/dpphj/article/view/2841
http://journal2.uad.ac.id/index.php/dpphj/article/view/2841


 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian 

dimana penelitian ini dilakukan pada Puskesmas Minasa Upa Makassar dengan 

triangulasi sumber meliputi penanggung jawab program penyakit tidak menular 

penanggung jawab P2PTM dinas kesehatan kota Makassar, kepala puskesmas 

Minasa Upa Makassar, penanggung jawab program posbindu, kader pelaksana 

program, staf pelaksana, bendahara BOK, dan masyarakat setempat,. Kemudian 

penelitian ini menggunakan dua teori yaitu Implementasi Kebijakan dari Edward 

III dan Teori fungsi manajemen Puskesmas berdasarkan Kemenkes RI tahun 

2016, sedangkan pada penelitian sebelumnya informan hanya terdiri dari kepala 

puskesmas dan penanggung jawab program Posbindu PTM dan hanya 

menggunakan 1 teori saja yaitu teori Edward III. 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Implementasi Kebijakan 

1. Definisi Kebijakan 

Kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku yang bercirikan oleh 

perilaku pemimpin yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat 

maupun yang menaatinya. Kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan 

yang menjadi sebuah keputusan pemerintah dalam melakukan atau tidaknya 

sesuatu hal yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan 

masyarakat (Ayuningtyas, 2018). 

Kebijakan adalah suatu keputusan yang berlaku, yang mencerminkan 

konsistensi dan pengulangan perilaku dari para pemimpin, baik saat kebijakan 

itu dibuat maupun saat dijalankannya. Kebijakan juga dapat didefinisikan 

sebagai rangkaian tindakan yang merupakan hasil dari keputusan pemerintah 

untuk menjalankan atau tidak menjalankan suatu tindakan tertentu, dengan 

tujuan menyelesaikan masalah demi kepentingan masyarakat (Gurning, 

2018). 

2. Kebijakan Kesehatan 

Kebijakan kesehatan pada dasarnya sama dengan kebijakan lainnya. 

Hanya saja dalam kebijakan ini lebih memfokuskan pada bidang kesehatan 

dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setingi-tingginya. 

Kebijakan kesehatan sebagai upaya dan tindakan dalam pengambilan 

keputusan seorang pemimpin yang meliputi aspek teknis medis dan pelayanan 

kesehatan, serta keterlibatan pelaku atau aktor baik pada skala individu 

maupun organisasi baik dari pemerintah, swasta, lembaga swadaya 

masyarakat (LSM), dan representasi masyarakat yang membawa perubahan 

pada kesehatan (Ayuningtyas, 2018). 
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Dalam pandangan Islam, perspektif kita adalah seseorang yang mampu 

memimpin suatu organisasi atau individu dalam hal ini yang dimaksud adalah 

kebijakan kesehatan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu 

mengambil kebijakan berdasarkan organisasi yang dipimpinnya. 

Apabila seorang pemimpin tidak mampu membuat kebijakan, dia lebih 

baik tidak menjadi seorang pemimpin karena seorang pemimpin yang tidak 

mampu mengambil keputusan sangat buruk bagi organisasi yang 

dipimpinnya. Tentu saja, seorang pemimpin yang memimpin rakyatnya dalam 

pengambilan keputusan harus dipertimbangkan dengan matang, tidak asal- 

asalan atau semena-mena. Oleh karena itu, pengambilan keputusan ini 

merupakan salah satu tanggung jawab seorang pemimpin (Fahrudin, 2021). 

Adapun dalam Islam kita diwajibkan menaati pemimpin yang telah membuat 

kebijakan  untuk  kemaslahatan  rakyatnya,  dalam  hal  ini  Allah  SWT. 

Berfirman dalam QS. An-Nisa/4 : 59 : 

م̀ ُ   ُ  ̀  ا ُ    ُ  ف  م ̀  ك ُ  
 ن 

  م ̀  ل  ا̀   لى ُ    و وا  ُ  

 ر ُ  
  س ُ  
    و `
 ل ُ  

  ُ ُ   ال وا يعـ  ط̀ ُ   ر ُ 
 وا  

لل  ُ     ُ   وا ̃`من  ُ    ا ’  نُ    وا يعـ  ط̀ ُ  
 ا  

  ا ه ُ  
ُ  لا

  ُ  
 ي ذ̀ ُ  

 ي  ياـ  ̃’

لل ُ     اُ  ب  ُ   ُ    ُ  ُ    

 م ُ    و ̀   ـُ  يل ا̀ و ُ  

  ؤ ̀  ت    م ̀  نتـ  ك̀ ُ  
 و م̀ن  ُ  

  ا   لُ   
`   ُ

  ُ
 و ̀  س 
  ُ و ُ   ر ُ 

 ال 
لل  ُ     ُ   وه  ر̀د  ُ  

 ى ل  ا  
ش  ز   تن ا ُ   ف    ء „  ى ̀ ُ    ى ̀  ف    م ع̀ت  ̀ ُ  

 

Terjemahnya : 
ُ   ل ̋  ي و̀ ُ     س ُ    ح ̀  وا  ُ 

 ا ̀  ت    نُ   

خ    ي ُ̀ 
 ر 

    ر ُ    خ ُ  
  ذ ’ ُ 

 كُ     ل ُ  

 ا ` ’ل 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di 

dunia dan di akhirat)” (Kementrian Agama, 2020). 

 

Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi mengatakan bahwa 

khilafah disini adalah seseorang yang memiliki kecerdasan ekstra dan 

pengetahuan ekstra untuk mengatur. Istilah khilafah mulai digunakan setelah 

wafatnya Nabi Muhammad. Kepemimpinan juga termasuk dalam pengertian 

imam yang berarti pemimpin agama dan pemimpin spiritual yang diteladani. 
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Ada juga istilah Amir yang berarti pemimpin yang memiliki kekuasaan 



19 
 

 

mengatur masyarakat. Dan tafsir Surah An-Nisa ini menjelaskan ungkapan 

Ulil Amri yang artinya penguasa, pemerintah dan pemimpin yang menjadi 

sandaran rakyat. 

Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan untuk 

menaati ulil Amr tanpa adanya kata “taat” karena pada dasarnya ulil amr 

tidak berhak untuk ditaati, jika menaati ulil amr bertentangan dengan apa 

yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Sebaliknya, jika ketaatan kepada ulil 

amr tidak bertentangan, maka harus diikuti. Dalam konteks ini Nabi bersabda 

bahwa seorang muslim wajib mengikuti ulil amr suka atau tidak suka, selama 

tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat atau bertentangan dengan syariat 

Islam (Hajar, 2022). 

3. Sistem dan Komponen Kebijakan 

Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan 

bergantung yang diatur dalam aturan tertentu untuk mengasilkan satu 

kesatuan. Maka dari itu dalam membuat kebijakan pentingnya memahami apa 

saja yang terlibat dalam sistem dan siapa yang dapat mempengaruhi dan 

dipengaruhi sistem tersebut. 

Menurut Dunn (1994) sistem kebijakan (policy system) mencakup 

hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku 

kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga 

komponen sistem kebijakan tersebut, digambarkan dalam gambar berikut ini. 
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Dari ilustrasi di atas, dapat diterangkan bahwa sebuah sistem kebijakan 

adalah sebuah rangkaian komponen yang saling berhubungan. Model segitiga 

sistem kebijakan menjelaskan bahwa ada pelaku kebijakan yang 

memengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik, dan semuanya juga 

terpengaruh oleh lingkungan kebijakan. Tiga elemen ini, yang disebut sebagai 

sistem kebijakan, merujuk pada kerangka institusional yang memainkan peran 

dalam pelaksanaan kebijakan, yang mencakup aspek-aspek teknis, sosial, 

politik, dan interaksi antara berbagai elemen kebijakan. (Gurning, 2018). 

4. Definisi Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan perlu sepenuhnya dipahami dan diinterpretasikan 

sebagai tahap konkret dalam menjalankan peraturan hukum terkait 

pelaksanaan, termasuk evaluasinya. Selain itu, penelitian terkait implementasi 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat penting untuk dianalisis 

secara mendalam karena berdampak langsung pada hasil yang dirasakan oleh 

masyarakat. Implementasi kebijakan adalah proses yang melibatkan distribusi 

hasil kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kepada kelompok sasaran 

dengan tujuan mencapai tujuan dari kebijakan tersebut (Ayuningtias, 2018). 

Implementasi kebijakan juga merupakan tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu-individu ataupun kelompok-kelompok pemerintah 

maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan kebijakan (Ayuningtyas, 2018). 

Implementasi dipandang seolah sebagai proses transaksi yang berarti 

untuk melaksanakan program, pelaksana (implementor) harus menyelesaikan 

tugas-tugas yang dijanjikan mengurus masalah lingkungan, klien dan hal lain. 

Formalitas organisasi dan administrasi menjadi penting sebagai latar belakang 

dalam melakukan implementasi, namun sebagai kunci kesuksesannya adalah 
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menyelesaikan konteks, personalitas, aliansi dan kegitan-kegiatan secara 

berkelanjutan (Ayuningtyas, 2018). 

Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut 

Edward III, studi implementasi kebijakan krusial bagi publik administration 

and public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan 

publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi 

masyarakat yang dipengaruhinya. Menurut Edward, oleh karena empat faktor 

yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan 

dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat 

implementasi kebijakan. Adapun empat faktor tersebut antara lain: 

a. Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa 

yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya 

kepada orang lain. Komunikasi sangat penting bagi interaksi individu, 

kelompok, organisasi dan masyarakat yang merupakan jembatann untuk 

masuk ke dunia sekitar, berarti setiap orang menayangkan diri dan 

pribadinya untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi menjembatani kita 

untuk mengkoordinasikan semua kebutuhan dan tujuan hidup kita dengan 

orang lain. Komunikasi menjembatani kita untuk mengkoordinasikan semua 

kebutuhan dan tujuan hidup kita dengan orang lain. Secara umum George 

C.Edward III membahas tiga hal yang penting dalam proses komunikasi 

kebijakan yaitu: 

1) Transmisi 

Individu yang bertanggung jawab melaksanakan keputusan harus 

memiliki pemahaman yang jelas tentang tindakan yang perlu dilakukan. 

Keputusan dan instruksi harus diteruskan kepada staf atau personil yang 

sesuai sebelum pelaksanaan dimulai. Komunikasi harus terjaga agar 
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informasi akurat dan mudah dipahami. Tujuan dan sasaran dari 

kebijakan harus disampaikan secara efektif kepada kelompok sasaran 

(target) agar dapat mengurangi potensi dampak yang muncul selama 

proses implementasi. 

2) Kejelasan 

Apabila sebuah kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan, 

bukan hanya penting bagi para pelaksana untuk menerima petunjuk- 

petunjuk pelaksanaan, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa 

komunikasi mengenai petunjuk tersebut sangat jelas. Kekurangan 

kejelasan dalam pesan komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan 

kebijakan dapat menyebabkan penafsiran yang keliru bahkan mungkin 

bertentangan dengan makna pesan awal. 

3) Konsistensi 

Untuk menjalankan implementasi kebijakan secara efektif, penting 

agar perintah-perintah pelaksanaan tetap konsisten dan jelas. Dengan 

demikian, pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung dengan lancar. 

Kaidah komunikasi dalam perspektif agama islam disebut dengan 

qaulan sadidan atau perkataan yang benar, tegas, lurus, jujur, dan tidak 

berbelit – belit. Adapun ayat Al – Qur-an yang berkaitan dengan 

variabel komunikasi tertera dalam surah (QS. Al-Azhab 33:70) : 
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>  ا   
دا   َ 

  َ
  ق 
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ذَ     ل 
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Terjemahnya : 

“Wahai orang – orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”. 

Apabila isi pesan komunikasi tidak benar, apabila orang 

menyembunyikan kebenaran karena takut menghadapai establishmen 

atau  rezim  yang  menegakkan  sistemnya  di  atas  penipuan  atau 
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penutupan kebenaran menurut Al-Qur’an tidak akan bertahan lama. 

Oleh karena itu, dalam berkomunikasi Allah SWT memerintahkan 

kepada manusia untuk berkata yang benar sebagai prasyarat untuk 

kebaikan, kebesaran, dan menjadi ladang amal untuk memperoleh 

kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak (Siti Mariam Ulfa, 2021). 

b. Sumber Daya 

Sumber daya memegang peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan 

karena pentingnya menjaga kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan 

kebijakan dari pelaksana (implementor) kebijakan. Jika personil yang terlibat 

dalam implementasi kebijakan tidak bertanggung jawab dan kekurangan 

sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efisien, 

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sumber daya 

yang diperlukan untuk mendukung kebijakan yang efektif meliputi: 

1) Staf 

Staf merupakan sumber daya manusia pelaksana kebijakan, dimana 

sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan 

memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Disisi lain 

kurangnya personil yang memiliki keterampilan juga akan menghambat 

pelaksanaan kebijakan. 

2) Kewenangan 

Kewenangan dalam sumber daya mengacu pada kewenangan yang 

dimiliki oleh individu sumber daya manusia untuk menjalankan sebuah 

kebijakan yang telah ditetapkan. Kewenangan ini mencakup hak dan 

kemampuan tiap pelaksana untuk melakukan aktivitas yang relevan 

dengan mandat yang ada dalam suatu kebijakan. 
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3) Informasi 

Sumber daya ini memiliki peran vital dalam pelaksanaan kebijakan. 

Informasi dalam konteks sumber daya manusia mengacu pada informasi 

yang mereka miliki untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Informasi ini mencakup berbagai jenis data tertulis, pesan, pedoman, 

instruksi, dan prosedur yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan.. 

4) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana mencakup semua fasilitas yang ada dan 

digunakan untuk mendukung pelaksanaan suatu kebijakan secara 

langsung. 

c. Disposisi 

Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana kebijakan untuk 

mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut 

George C. Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para 

implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan 

dan mempunyai kemampuan untuk menerapkan kebijakan tersebut, tetapi 

mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan 

kebijakan tersebut. 

d. Birokrasi 

Pada umumnya, birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang 

paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan, meskipun sumber- 

sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan 

para implementor telah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, 

serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi 

kebijakanbisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan 

struktur birokrasi yang ada. 
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Menurut George C. Edward III (1980) terdapat dua karakteristik yang 

dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu: 

1) Dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOP) dan 

melaksanakan fragmentasi, apabila keduanya telah dijalankan 

dengan baik maka kinerja struktur birokrasi akan lebih baik lagi. 

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai 

atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan berbagai kegiatannya 

setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

2) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan- 

kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit. 

Dalam penelitian ini juga menggunakan teori manajemen puskesmas 

berdasarkan pasal 2 Permenkes tahun 2016 tentang manajemen puskesmas 

tentang P1 : Plannning (Perencanaan), P2 : Actuating and Organizing 

(Pengorganisasian dan Pelaksanaan), P3 : Controlling (Pengawasan, 

Pengendalian, dan Penilaian Kinerja. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

a. P1 : Planning (Perencanaan) 

Disusun melalui proses mengenali masalah dengan data akurat dengan 

tahapan perencanaan : 

1) Persiapan tim 

a) Pembentukan Tim 

b) Pemahaman terkait rencana 5 tahunan, DKK, SPM, tgk 

Kabupaten/Kota, terget spesifik daerah, pedoman umum 

PIS/PK dan penguatan manajemen puskesmas melalui 

pendekatan keluarga. 

2) Analisis situasi 

a) Memperoleh data mengenai keadaan dan identifikasi masalah 

kesehatan yang dihadapi puskesmas. 
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b) Data kinerja puskesmas, survei dan mawas diri. 

3) Perumusan masalah – kesenjangan antara harapan dan kenyataan 

Identifikasi masalah 

a) Urutan prioritas masaah 

b) Mencari akar masalah 

c) Pemecahan masalah 

4) Penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan 

kegiatan 

b. P2 : Actuating (Penggerakan dan Pelaksanaan) 

1) Lanjutan dari RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) 

2) Implementasi P2 : rapat dinas, pengarahan saat apel pegawai, 

pelaksanaan kegiatan dari setiap program sesuai penjadwalan 

pada RPK bulanan, maupun dilakukan melalui forum yang 

dibentuk khusus untuk itu MINI LOKAKARYA (MINLOK) 

c. P3 : Controlling : Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja 

1) Menilai faktor penghambat pencapaian target output kemudian 

segera melakukan penyesuaian perencanaan selanjutnya. 

2) Mencakup aspek administratif, sumber daya, pencapaian kinerja 

program, dan teknis pelayanan. 

3) Melakukan pembinaan jika ditemukan ketidaksesuaian terhadap 

rencana, standar, peraturan perundangan maupun berbagai 

kewajiban yang berlaku. 

4) Pengawasan dilakukan melalui kegiatan supervisi yang dapat 

dilakukan secara terjadwal atau sewaktu waktu (Manajemen 

Puskesmas (Permenkes, 2016). 
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B. Tinjauan Umum tentang Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular 

(POSBINDU PTM) 

1. Pengertian Posbindu 

Pos pembinaan terpadu (POSBINDU) PTM adalah peran serta masyarakat 

dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan monitoring terhadap faktor resiko 

PTM serta tindak lanjutnya yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan 

periodik. Pelaksanaan tindak lanjutnya dalam bentuk konseling dan rujukan 

ke fasilitas pelayanan dasar.Upaya pengembangan program POSBINDU 

PTM sedang gencar dilakukan dan harapan kedepan POSBINDU PTM dapat 

dijadikan “kendaraan program” pengendalian penyakit tidak menular di 

masyarakat (Fuadah, Rahayu. 2018). 

Kegiatan Posbindu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran awal 

masyarakat terhadap faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui 

upaya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi 

risiko PTM secara dini, memonitornya, dan memberikan tindakan segera. Hal 

ini bertujuan untuk mencegah dampak serius yang bisa ditimbulkan oleh 

PTM. Kelompok yang menjadi target kegiatan Posbindu PTM adalah 

individu yang berusia di atas 15 tahun, termasuk mereka yang memiliki risiko 

PTM dan yang sudah menderita PTM.(Direktorat P2PTM, 2019). 

Kegiatan Posbindu PTM dapat dilakukan di lingkungan tempat tinggal 

dalam lingkup desa/kelurahan ataupun fasilitas publik lainnya seperti sekolah 

dan perguruan tinggi, tempat kerja, tempat ibadah, pasar, tempat kos, terminal 

dan lain sebagainya Pelaksana kegiatan Posbindu PTM adalah kader 

kesehatan yang sudah terbentuk atau kelompok orang dalam 

organisasi/lembaga/tempat kerja yang bersedia mengadakan kegiatan 

Posbindu PTM yang dilatih secara khusus, dibina atau difasilitasi untuk 

melakukan pemantauan faktor risiko PTM di masing masing kelompok atau 



28 
 

 

organisasi tersebut berada (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Menurut 

Kemenkes RI 2014, klasifikasi Posbindu PTM adalah sebagai berikut: 

a. Posbindu PTM Dasar 

Posbindu PTM dasar meliputi pemeriksaan deteksi dini faktor risiko 

yang dilakukan dengan wawancara terarah melalui penggunaan 

instrumen atau formulir untuk mengidentifikasi riwayat PTM dalam 

keluarga dan yang telah diderita sebelumnya, pengukuran berat badan, 

tinggi badan, lingkar perut, Indeks Massa Tubuh (IMT), pemeriksaan 

tekanan darah serta konseling. 

b. Posbindu PTM Utama 

Posbindu PTM Utama melibatkan aktivitas Posbindu PTM Dasar 

dengan tambahan pemeriksaan gula darah, kolesterol total, trigliserida, 

pengukuran Arus Puncak Ekspirasi (APE), konseling, pemeriksaan 

Inspeksi Visual Asam asetat 14 (IVA) serta Clinical Breast Examination 

(CBE), serta pemeriksaan kadar alkohol dalam darah dan tes amfetamin 

urin untuk pengemudi. Semua pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang telah terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, teknisi 

laboratorium medik, atau tenaga kesehatan lainnya. Kerjasama dalam 

penyelenggaraan Posbindu PTM perlu dimulai di tingkat desa atau 

kelurahan, dengan bermitra bersama forum desa/kelurahan siaga untuk 

mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Selain itu, 

kerjasama dengan pos kesehatan desa/kelurahan, industri, dan klinik 

swasta perlu dijalin untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan 

Posbindu. Kerjasama dengan pihak swasta sebaiknya didasarkan pada 

prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan melalui 

fasilitas puskesmas. Dukungan dapat mencakup fasilitas dan lingkungan 

yang mendukung gaya hidup sehat, seperti fasilitas olahraga atau jalur 
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pejalan kaki yang aman dan sehat, serta area terbuka hijau. (Kementrian 

Kesehatan RI, 2014). 

2. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Posbindu PTM 

Penyelenggaraan Posbindu PTM bertujuan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam usaha pencegahan dan deteksi dini faktor risiko 

Penyakit Tidak Menular (PTM). Sasaran Posbindu PTM adalah kelompok 

masyarakat yang dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu mereka yang sehat, 

berisiko terkena PTM, dan mereka yang sudah menderita PTM, terutama 

orang dewasa yang berusia 15 tahun ke atas. Bagi individu yang sehat, 

tujuannya adalah menjaga faktor risiko tetap dalam kondisi normal. Bagi 

individu yang berisiko, tujuannya adalah mengembalikan kondisi berisiko ke 

tingkat yang normal. Bagi mereka yang sudah menderita PTM, tujuannya 

adalah mengendalikan faktor risiko agar tetap berada dalam kondisi normal, 

sehingga dapat mencegah timbulnya komplikasi PTM. Adapun Berikiut 

adalah beberapa manfaat dari Program Posbindu PTM : 

a. Mengembangkan pola hidup yang sehat dengan melakukan 

pemeriksaan kesehatan secara teratur, menjauhi asap rokok, rutin 

beraktivitas fisik, dan menjalani pola makan seimbang dari segi 

kalori 

b. Istirahat yang cukup, kelola stres dalam lingkungan yang kondusif di 

rutinitas kehidupannya. 

c. Mawas diri yaitu faktor risiko PTM yang kurang menimbulkan 

gejala secara bersamaan dapat terdeteksi & terkendali secara dini. 

d. Metodologis dan bermakna secara klinis yakni kegiatan dapat 

dipertanggunng jawabkan secara medis dan dilaksanakan oleh kader 

khusus dan bertanggung jawab yang telah mengikuti pelatihan 

metode deteksi dini atau edukator program posbindu PTM. 
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e. Mudah dijangkau karena diselenggarakan di lingkungan tempat 

tinggal masyarakat/lingkungan tempat kerja dengan jadwal waktu 

yang disepakati. 

f. Murah karena dilakukan oleh masyarakat secara kolektif dengan 

biaya yang disepakati/sesuai kemampuan masyarakat. 

3. Langkah – Langkah Penyelenggaraan Posbindu PTM 

a. Persiapan : 

Kabupaten /Kota berperan untuk melakukan inisiasi dengan berbagai 

rangkaian kegiatan. 

1) Langkah persiapan diawali dengan pengumpulan data dan 

informasi besaran masalah penyakit tidak menular, sarana – 

prasarana pendukung dan sumber daya manusia. Hal ini dapat 

diambil dari data Rumah Sakit Kabupaten/Kota, puskesmas, profil 

kesehatan daerah, riskesdas, atau hasil survei lainnya. Informasi 

advokasi untuk mendapatkan dukungan kebijakan maupun 

dukungan pendanaan sebagai dasar perencanaan kegiatan Posbindu 

PTM. 

2) Dilakukan identifikasi kelompok potensial tingkat Kabupaten/Kota 

maupun dilingkup puskesmas, Kelompok potensial antara lain 

masyarakat, tempat kerja, sekolah dan lain – lain. Kelompok 

masyarakat yang potensial terpilih dilakukan sosialisasi tentang 

besarnya masalah penyakit tidak menular. Apabila jumlah 

kelompok potensial terlalu besar pertemuan sosialisasi dan 

advokasi dapat dilakukan beberapa kali. Dari pertemuan sosialisasi 

dan advokasi tersebut diharapkan telah teridentifikasi 

kelompok/lembaga/organisasi yang bersedia menyelenggarakan 

Posbindu PTM. 
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3) Tindak lanjut yang dilakukan oleh pengelola program di 

Kabupaten/Kota adalah melakukan pertemuan koordinasi dengan 

kelompok potensial yang bersedia menyelenggarakan Posbindu 

PTM. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan 

bersama berupa kegiatan penyelenggaraan Posbindu PTM, yaitu : 

a) Kesepakatan menyelenggarakan Posbindu PTM. 

b) Menetapkan kader dan pembagian peran, fungsinya sebagai 

tenaga pelaksana Posbindu PTM. 

c) Menetapkan jadwal pelaksanaan Posbindu PTM. 

d) Merencanakan besaran dan sumber pembiayaan. 

e) Melengkapi sarana dan prasarana. 

f) Menetapkan tipe Posbindu PTM sesuai kesepakatan dan 

kebutuhan. 

g) Menetapkan mekanisme kerja antara kelompok potensial dengan 

petugas kesehatan pembinanya. 

b. Pelatihan tenaga pelaksana atau kader 

1. Tujuan 

a) Memberikan pengetahuan tentang penyakit tidak menular, faktor 

risiko, dampak, dan pengendalian penyakit tidak menular 

b) Memberikan pengetahuan tentang posbindu PTM 

c) Memberikan kemampuan dan keterampilan dalan memantau faktor 

risiko penyakit tidak menular 

d) Memberikan keterampilan dalam melakukan konseling serta tindak 

lanjut lainnya. 
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2. Materi pelatihan pelaksana atau kader 

No. Materi Pelatihan 

1. Penyakit tidak menular dan faktor risiko 

2. Posbindu PTM dan pelaksanaannya 

 

 

 

 

 

3. 

Tahapan kegiatan Posbindu PTM : 

a. Meja 1 : pendaftaran dan pencatatan peserta 

b. Meja 2 : teknik wawancara terarah kepada peserta 

c. Meja 3 : pengukuran TB, BB, IMT, lingkar perut dan analisa 

lemak tubuh kepada peseta 

d. Meja 4 : pengukuran tekanan darah gula, kolestrol total dan 

trigliserdia darah, pemeriksaan klinis payudara, uji fungsi paru 

sederhana, IVA, kadar alkohol pernafasan dan tes amfetamin urin 

kepada peserta 

e. Meja 5 : konseling, edukasi, dan tindak lanjut kepada peserta 

4. 
Cara pengukuran BB, TB, lingkar perut, IMT, analisa lemak tubuh 

dan tekanan darah 

5. Pengukuran kadar alkohol pernafasan dan tes amefetamin urin 

6. Pemeriksaan glukosa darah 

7. Pemeriksaan kolesterol dan trigliserida darah 

8. Pemeriksaan uji fungsi paru sederhana 

9 Pemeriksaan klinis payudara dan IVA (khusus dokter/bidan) 

10. Pencatatan pemeriksaan dan hasil kegiatan 

11. Rujukan dan respon cepat sederhana 

Tabel 2.1 Materi Pelatihan Kader Posbindu PTM 

3. Standar sarana posbindu PTM 

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Posbindu 

PTM adalah : 

a) Untuk standar minimal lima set meja-kursi, pengukur tinggi badan, 

timbangan berat badan, pita pengukur lingkar perut,dan tensimeter serta 

buku pintar kader tentang cara pengukuran tinggi badan dan berat 



33 
 

 

badan, pengukuran lingkar perut, alat ukur analisa lemak tubuh dan 

pengukuran tekanan darah dengan ukuran manset dewasa dan anak, alat 

uji fungsi paru sederhana (peakflowmeter) dan media bantu edukasi. 

b) Sarana standar lengkap diperlukan alat ukur kadar gula darah, alat ukur 

kadar kolesterol total dan trigliserida, alat ukur kadar pernafasan 

alkohol, tes amfetamin urin kit, dan IVA kit. 

c) Untuk kegiatan deteksi dini kanker leher rahim (IVA) dibutuhkan 

ruangan khusus dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan 

(Dokter ataupun Bidan di kelompok masyarakat/lembaga/institusi) yang 

telah terlatih dan tersertifikasi. 

d) Untuk pelaksanaan pencatatan hasil pelaksanaan Posbindu PTM 

diperlukan kartu menuju sehat Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 

(KMS FR-PTM) dan buku pencatatan. 

e) Untuk mendukung kegiatan edukasi dan konseling diperlukan media 

KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang memadai, seperti serial 

buku pintar kader, lembar balik, leaflet, brosur, model makanan (food 

model) dan lainnya (Kemenkes RI, 2012). 

4. Pelaksanaan Program Posbindu PTM 

a. Waktu pelaksanaan 

Posbindu PTM dapat diadakan bulanan, dan jika diperlukan, dapat 

dilaksanakan lebih dari sekali dalam sebulan untuk aktivitas 

pengendalian faktor risiko PTM tambahan, seperti kegiatan olahraga 

bersama atau sesi diskusi. Hari dan waktu pelaksanaannya dapat 

disesuaikan dengan kesepakatan dan keadaan lokal yang relevan. 

b. Tempat 

Posbindu PTM dapat dilaksanakan di salah satu rumah warga, balai 

desa/kelurahan,  salah  satu  kios  di  pasar,  salah  satu  ruang 
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perkantoran/klinik perusahaan, ruangan khusus di sekolah, salah satu 

ruangan di dalam lingkungan tempat ibadah, atau tempat tertentu yang 

disediakan oleh masyarakat secara swadaya. 

c. Pelaksanaan kegiatan 

Posbindu PTM dilaksanakan dengan 5 tahapan layanan yang disebut 

sistem 5 meja, namun dalam situasi kondisi tertentu dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kegiatan tersebut berupa 

pelayanan deteksi dini dan tindak lanjut sederhana serta monitoring 

terhadap faktor risiko penyakit tidak menular, termasuk rujukan ke 

Puskesmas. Dalam pelaksanaannya pada setiap langkah secara sederhana 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

 
 

 

Gambar 2.2 Prosedur Pelayanan Posbindu PTM 
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d. Peran pihak terkait 

1) Kader 

Dari sejumlah Kader yang telah dilatih ditetapkan Koordinator dan 

Penanggung Jawab untuk Penggerak, Pemantau, Konselor/ Edukator 

serta Pencatat 

2) Petugas puskesmas 

Puskesmas memiliki tanggung jawab pembinaan Posbindu PTM di 

wilayah kerjanya sehingga kehadiran petugas Puskesmas dalam 

kegiatan Posbindu PTM sangat diperlukan dalam wujud peran : 

a) Memberikan bimbingan teknis kepada para kader posbindu 

PTM dalam penyelenggaraannya. 

b) Memberikan materi kesehatan terkait dengan permasalahan 

faktor risiko PTM dalam penyuluhan maupun kegiatan lainnya 

c) Mengambil dan menganalisa hasil kegiatan Posbindu PTM. 

d) Menerima, menangani dan memberi umpan balik kasus rujukan 

dari posbindu PTM. 

e) Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingsn lain 

terkait (Direktorat P2PTM, 2019) 

3) Para pemangku kepentingan 

a) Camat 

Mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut Posbindu 

PTM di wilayah kerjanya selaku penanggung jawab wilayah 

kecamatan serta melakukan pembinaan dalam mendukung 

kelestarian kegiatan Posbindu PTM. 

b) Lurah 

Mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut Posbindu 

PTM di wilayah kerjanya selaku penanggung jawab wilayah 
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desa/kelurahan serta melakukan pembinaan dalam mendukung 

kelestarian kegiatan Posbindu PTM. 

c) Tokoh masyarakat 

Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan 

mendukung dengan sumber daya yang dimiliki terhadap 

penyelenggaran Posbindu PTM (Buku Pedoman Manajemen PTM, 

2019). 

e. Sumber dana atau pembiayaan 

Dalam mendukung terselengggaranya Posbindu PTM, diperlukan 

pembiayaan yang memadai baik dana mandiri dari perusahaan, kelompok 

masyarakat, lembaga dan dukungan dari pihak lain yang peduli terhadap 

persoalan penyakit tidak menular di wilayah masing-masing. Puskesmas 

juga dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang potensial. 

Pembiayaan ini untuk mendukung dan memfasilitasi Posbindu PTM, 

salah satunya melalui pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan atau 

BOK. 

1) Biaya operasional posbindu PTM. 

2) Pengganti biaya perjalanan kader. 

3) Biaya penyediaan bahan habis pakai. 

4) Biaya penyelenggaraan pertemuan. 

5) Bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan. 

6) Bantuan biaya duka bila ada anggota yang mengalami kecelakaan 

atau kematian (Buku Pedoman Manajemen PTM, 2019). 

f. Pencatatan dan pelaporan 

Pencatatan hasil kegiatan Posbindu PTM dilakukan oleh kader. 

Petugas Puskesmas mengambil data hasil kegiatan posbindu PTM yang 
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digunakan untuk pembinaan, dan melaporkan ke instansi terkait secara 

berjenjang. Untuk pencatatan digunakan : 

1) Kartu Menuju Sehat (KMS) FR-PTM 

Dalam proses pemantauan, penting bagi peserta dan petugas untuk 

mengetahui kondisi faktor risiko penyakit tidak menular yang 

sedang diperiksa. Peserta harus memiliki Kartu Menuju Sehat 

(KMS) FR-PTM sebagai alat pemantau individu untuk mencatat 

kondisi faktor risiko penyakit tidak menular mereka. Setiap peserta 

harus menjaga dan membawa kartu ini saat mengunjungi Posbindu 

PTM. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat melakukan 

pemantauan diri dan mengikuti saran serta tindak lanjut yang 

diberikan oleh kader atau petugas sesuai dengan kondisi kesehatan 

mereka. Kartu tersebut juga merupakan alat yang digunakan oleh 

petugas untuk melakukan tindakan dan memberikan saran tindak 

lanjut yang sesuai dengan kondisi peserta Posbindu PTM. 

2) Buku pencatatan hasil kegiatan posbindu PTM 

Dibutuhkan sebuah buku pencatatan diperlukan untuk mencatat 

identitas dan keterangan lain mencakup nomor, No KTP kartu 

identitas lainnya, nama, umur, dan jenis kelamin. Buku ini 

merupakan dokumen data pribadi peserta yang berguna untuk 

konfirmasi lebih lanjut jika suatu saat diperlukan. Melalui buku ini, 

dapat diketahui karakteristik peserta secara umum. Buku 

Pencatatan Faktor Risiko PTM diperlukan untuk mencatat semua 

kondisi faktor risiko PTM dari setiap anggota/peserta. Buku ini 

merupakan alat bantu mawas diri bagi koordinator dan seluruh 

petugas Posbindu dalam mengevaluasi kondisi faktor risiko PTM 

seluruh peserta (Kemenkes RI, 2018). 
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3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Tujuan penyelenggaraan Posbindu PTM adalah untuk mencegah 

dan mengendalikan faktor risiko PTM lebih dini. Faktor risiko 

PTM yang terus dipantau secara rutin akan selalu dijaga agar tetap 

berada dalam kondisi normal dan tidak masuk dalam kategori 

buruk. Namun, jika sudah mencapai kondisi buruk, langkah- 

langkah perbaikan harus diambil untuk mengembalikannya ke 

kondisi normal. Tidak semua metode pengendalian faktor risiko 

PTM melibatkan penggunaan obat-obatan. Pada tahap awal, 

kondisi faktor risiko PTM dapat dicegah dan dikendalikan melalui 

pola makan sehat, aktivitas fisik yang memadai, dan gaya hidup 

sehat seperti berhenti merokok dan mengelola stres. Dengan 

bantuan konseling dan edukasi oleh kader konselor/edukator, 

pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mencegah dan 

mengendalikan faktor risiko PTM dapat ditingkatkan. Dengan 

proses pembelajaran bertahap ini, setiap individu yang memiliki 

faktor risiko PTM akan mampu menerapkan gaya hidup lebih sehat 

secara mandiri (Kemenkes RI, 2018). 

5. Kebijakan Program Posbindu PTM 

Adapun kebijakan dari program Posbindu PTM adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2015 tentang 

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. 

b. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2019 tentang Standar 

Teknis Pemenuhan Mutu Pelayananan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Kesehatan. 



39 
 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Tidak Menular 

1. Pengertian 

Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit kronis yang berkembang 

biak secata perlahan dalam jangka waktu yang lama dan merupakan hasil 

kombinasi antara faktor fisiologis, genetik, perilaku dan lingkungan (World 

Health Organization, 2018). 

Jenis – jenis penyakit yang termasuk pada kelompok ini ialah penyakit 

diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner (PJK), stroke, kanker, dan 

penyakit pernafasan kronis (PPOK), dan asma (World Health Organization, 

2018). 

2. Jenis – Jenis Penyakit Tidak Menular 

a. Diabetes 

Diabetes merupakan penyakit tidak menular yang cukup serius 

dimana insulin tidak dapat diproduksi secara maksimal oleh pancreas 

(Safitri & Nurhayati, 2018). Adapun jenis penyakit diabetes antara lain : 

1) Diabetes Melitus Tipe 1 

Pada diabetes tipe 1, tubuh tidak memproduksi insulin sama sekali. 

Seseorang yang menderita diabetes tipe 1 memerlukan suntikan 

insulin harian untuk mengatur kadar glukosa dalam darah mereka. 

Penyebab kondisi ini mungkin melibatkan faktor-faktor seperti 

genetika, perubahan lingkungan, risiko tertentu, dan/atau infeksi 

virus. 

2) Diabetes Tipe 2 

Diabetes Tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling umum. 

Tubuh menghasilkan beberapa insulin, tetapi tidak cukup atau sel 

tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Penderita diabetes 
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tipe 2 yang dirawat dapat di berikan terapi obat oral dan suntikan 

insulin. 

3) Diabetes Gestasional 

Diabetes yang terjai pada wanita pada masa kehamilan (World 

Health Organization, 2018). 

b. Hipertensi 

Hipertensi adalah penyakit kronis yang umum di seluruh dunia dan 

faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Penyebab utama penyakit ini 

yaitu faktor genetika, perilaku dan gaya hidup (Suprayitno & Huzaimah, 

2020). 

Pengukuran tekanan darah normal berdasarkan pada kriteria Joint 

National Committee VII (JNC VII) yaitu bila tekanan darah sistolik <120 

mmHg dan tekanan darah diastolik <80 mmHg (Kemenkes RI, 2019). 

c. Penyakit Jantung Koroner (PJK) 

Penyakit kardiovaskular (CVD) adalah istilah umum untuk kondisi 

yang mempengaruhi jantung atau pembuluh darah. Hal ini dikaitkan 

dengan kerusakan arteri pada organ-organ seperti otak, jantung, ginjal dan 

mata. Penyakit kardiovaskular yang paling umum termasuk penyakit 

jantung koroner seperti serangan jantung (National Health Mission, 2018). 

Serangan jantung (infark miokard) terjadi ketika pasokan darah jantung 

dihentikan karena pengendapan lemak, sehingga penyumbatan di 

pembuluh darah jantung. Hal ini didefinisikan sebagai nyeri dada yang 

parah selama lebih dari 30 menit, memancar ke lengan kiri, bahu atau 

rahang dan tidak lega oleh pembunuh rasa sakit (National Health Mission, 

2018). 
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d. Stroke 

Stroke merupakan penyebab kematian kedua dan penyebab disabilitas 

ketiga didunia (Kemenkes RI, 2019). Stroke menurut World Health 

Organization (WHO) adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda dan 

gejala klinis yang berkembang cepat berupa deficit neurologik, fokal dan 

global, yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau 

lebih dan dapat menyebabkan kematian, tanpa adanya penyebab lain yang 

jelas (Kemenkes RI, 2019). Stroke adalah penyakit vaskular serebral yang 

disebabkan oleh aterosklerosis, karena penyempitan atau penyumbatan 

pembuluh darah yang mengalir ke otak (National Health Mission, 2018). 

e. Kanker 

Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pembagian sel yang tidak 

terkontol bagian mana pun dalam tubuh, sel-sel ini mulai membagi tak 

terkendali, membentuk benjolan atau pertumbuhan yang disebabkan oleh 

kanker. Pertumbuhan seperti ini disebut tumor (National Health Mission, 

2018). Adapun jenis – jenis kanker antara lain : 

1) Kanker serviks 

Kanker serviks terjadi ketika sel-sel abnormal berkembang dan 

menyebar di leher rahim. Infeksi human Papilloma virus (HPV), 

yang merupakan infeksi menular, adalah penyebab utama kanker 

ini. Prevalensi HPV meningkat pada beberapa pasangan seksual, 

dan kebersihan genital yang buruk dari kedua pasangan (National 

Health Mission, 2018). 

2) Kanker Payudara 

Kanker payudara adalah sekelompok sel kanker (tumor ganas) 

yang berkembang dari sel payudara (National Health Mission, 

2018). 
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f. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) 

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) adalah kondisi yang terjadi 

dalam jangka panjang di mana aliran udara ke paru-paru terhambat, 

menyebabkan kesulitan bernapas. PPOK seringkali merupakan hasil dari 

dua penyakit pernapasan yang berbeda, yaitu bronkitis kronis dan 

emfisema. (Kemenkes RI, 2019). 

g. Asma 

Asma adalah kondisi penyakit yang tidak menular yang dicirikan oleh 

seringnya terjadinya serangan sesak napas yang bervariasi dalam tingkat 

keparahan, dan frekuensinya dapat berbeda antara individu satu dengan 

yang lain. (P2PTM Kemenkes RI, 2019). 

3. Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 

Faktor risiko PTM adalah kondisi yang dapat memicu terjadinya PTM 

pada seseorang atau kelompok tertentu. Faktor risiko PTM dibedakan 

menjadi 2 kelompok, yaitu: 

a. Faktor risiko tidak dapat diubah, antara lain: umur, jenis kelamin dan 

keturunan (genetik). 

b. Faktor risiko yang dapat diubah, antara lain: 

1) Faktor risiko perilaku: merokok, diet rendah serat, konsumsi garam 

berlebih, kurang aktifitas fisik, konsumsi alkohol dan stress. 

2) Faktor risiko lingkungan: polusi udara, jalan raya dan kendaraan 

yang tidak layak jalan, infrastruktur yang tidak mendukung untuk 

pengendalian PTM serta stres sosial. 

3) Faktor risiko fisiologis: obesitas, gangguan metabolisme kolesterol 

dan tekanan darah tinggi (Kemenkes RI, 2014). 
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Salah satu faktor risiko perilaku yang dapat dimodifikasi adalah pola 

konsumsi makanan. Prinsip pengaturan pola makan dalam Islam menekankan 

pemilihan bahan makanan yang berkualitas. Evaluasi yang cermat harus 

didasarkan pada penalaran dan pengetahuan yang sesuai dengan 

perkembangan zaman. Saat ini, ilmu kedokteran dan gizi telah memberikan 

bukti bahwa konsumsi makanan atau nutrisi yang berlebihan dan tidak 

seimbang dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif, seperti penyakit 

kardiovaskular, obesitas, dan diabetes melitus. 

Di dalam agama Islam, perintah makan dan minum dianjurkan untuk tidak 

berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas merupakan tuntunan yang 

harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang 

dinilai cukup untuk seseorang, boleh dinilai melampaui batas atau belum 

cukup buat orang lain. Mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan 

minum aturan pola dan konsumsi makanan lebih lanjut juga diterangkan 

dalam Al- Qur`an surah Al-A’raf /:31 yang berbunyi: 

  ل ُ    و ُ   ا “  و ̊  رف  ُ    س̊ 

 ت  

  ش ˚  وا ُ  

 وا ̊  رب  ُ  

ُ   وا ̊  كل ُ   
  ُ

 و 

  س ̊   م ُ  

 د „  ج ُ  

  ك ُ  

 ل ُ'  
ُ   ند  ̊  عُ   

 م ̊ ك 
  ز ُ  

  ي̊ 

تن ُ  

  ُ 

  خذ  ُ  

 وا ˚

  اد  ’

 م ُ  

 بن  ُ    ي ’ ̊˜ي 

ن   ي ̊  رف  ُ    س̊    ُ   ُ  ُ

  ل ̊  ا ب 

 م ُ  

 ح ُ    ي    ل ُ    ُ    ه ان  ُ  

Terjemahnya: 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” 

Ayat diatas menjelaskan bagaiman konsep Al-Qur`an dalam mengatur pola 

dan jenis makanan. Meskipun diharuskan untuk mengambil makanan dan 

minuman yang dihalalkan tetapi dalam batas wajar atau secukupnya saja 

karena akan membawa kemudaratan dari pada kesehatan. Sesuatu hal yang 

mutlak dilakukan adalah agar jangan mengkonsumsi zat gizi atau makanan 

tertentu dengan berlebihan (Mohd, 2021). 
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D. Tinjauan Umum Tentang Puskesmas 

1. Definsi Puskesmas 

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan upaya 

kesehatan perseorangan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes, 2022). Prinsip 

penyelenggaraan puskesmas meliputi: 

a. Paradigma sehat 

Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi 

dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi 

individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat. 

b. Pertanggungjawaban wilayah; 

Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap 

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. 

c. Kemandirian masyarakat; 

Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, 

keluarga, kelompok, dan masyarakat 

d. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan; 

Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat 

diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara 

adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan 

kepercayaan 

e. Teknologi tepat guna; 

Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan 

memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah 

dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan 
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f. Keterpaduan dan kesinambungan 

Puskesmas mengintegrasikan dan mengordinasikan penyelenggaraan 

UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan 

rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas (Permenkes, 2019) 

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Puskesmas 

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan, Puskesmas mengintegrasikan 

program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan 

keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program 

untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan 

kesehatan di wilayah kerjanya dengqn mendatangi keluarga. Dalam 

melaksanakan tugas Puskesmas memiliki fungsi:: 

a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; 

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di 

wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk: 

1) Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah 

kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan; 

2) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; 

3) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang kesehatan; 

4) Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan 

menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat 

perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan 

wilayah dan sektor lain terkait; 
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5) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan 

pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya 

masyarakat; 

6) Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia Puskesmas; 

7) Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan; 

8) Memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, 

kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor 

biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual; 

9) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, 

mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan: 

10) Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat 

11) kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan 

sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit; 

12) Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga;dan 

13) Melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui 

pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja 

Puskesmas. 

b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. 

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama 

wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk: 

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara 

komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistic yang 

mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya 

dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara; 
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2) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan 

upaya promotif dan preventif; 

3) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada 

individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok 

dan masyarakat; 

4) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan 

kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, 

dan lingkungan kerja; 

5) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip 

koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi; 

6) Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis; 

7) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu 

dan akses Pelayanan Kesehatan; 

8) Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia Puskesmas; 

9) Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan 

Sistem Rujukan; dan 

10)  Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Selain menyelenggarakan fungsi diatas, Puskesmas dapat berfungsi 

sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, 

dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. (Permenkes, 2019). 

3. Kategori Puskesmas 

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada 

kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan 

berdasarkan: 
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a. Karakteristik wilayah kerja; 

Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, Puskesmas dikategorikan 

menjadi: 

1) Puskesmas kawasan perkotaan 

2) Puskesmas kawasan pdesaan 

3) Puskesmas kawasan terpencil 

4) Puskesmas kawasan sangat terpencil 

b. Kemampuan pelayanan. 

Berdasarkan kemampuan pelayanan, Puskesmas dikategorikan 

menjadi: 

1) Puskesmas nonrawat inap, merupakan Puskesmas yang 

menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah 

(home care), dan pelayanan gawat darurat. 

2) Puskesmas rawat inap, merupakan Puskesmas yang diberi 

tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan 

kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan 

persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan 

lainnya. (Permenkes, 2019). 
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E. Kerangka Teori 
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Gambar 2.3 Kerangka Teori 

Sumber : Teori Edward III (1980) modifikasi (Ayuningtias, 2018). Teori 

Manajemen Puskesmas (Permenkes, 2016). 
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F. Kerangka Konsep 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Konse 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus, menggunakan metpde pengumpulan data secara In Depth Interview 

(wawancara mendalam) yang dimaksudkan untuk menggali informasi tentang 

Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Tidak Menular melalui Program 

Posbindu PTM di Puskesmas Minasa Upa Tahun 2023. 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Minasa Upa Makassar yang 

beralamat di Jl. Minasa Upa No. 18. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian ini adalah pada bulan Februari. 

C. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan utama, kunci dam 

iforman tambahan dengan kriteria sebagai berikut 

a. Kriteria informan utama : orang yang mengetahui secara teknis tentang 

pelaksanaan Program Posbindu PTM. 

b. Kriteria informan kunci : orang yang mengetahui secara menyeluruh 

tentang pelaksanaan program Posbindu PTM dan merupakan penentu 

dalam pengambilan kebijakan melalui program Posbindu PTM di 

Puskemas Minasa Upa Makassar. 

c. Informan pendukung : orang yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak terlibat langsung dalam program Posbindu PTM. 
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Adapun spesifikasi dari informan utama, informan kunci dan informan 

pendukung dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

Informan Utama Informan Kunci 
Informan 

Pendukung 

 

1. Kader 

2. Staf Pelaksana 

1. Penanggung Jawab 

P2PTM Dinkes Kota 

Makassar 

2. Kepala Puskesmas 

3. Penanggung Jawab 

Program Posbindu PTM 

 

1. Bendahara 

BOK 

2. Masyarakat 

 

 

Tabel 3.1 Spesifikasi Informan Penelitian 

 

 

D. Instrumen Penelitian 

Adapun jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara pada penelitian ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan informasi yang berhubungan Implementasi Kebijakan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular melalui Program Posbindu PTM. 

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan- 

pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Namun, dalam 

proses pengumpulan data tidak menutup kemungkinan seorang peneliti untuk 

mengembangkan pertanyaan tersebut tetapi tetap dalam batas yang sesuai 

dengan arah dan tujuan penelitian. Kegiatan wawancara dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan data dan informasi dari informan. 
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2. Alat rekaman 

Peneliti merekam hasil wawancara mendalam dengan informan 

menggunakan alat bantuan seperti rekaman tape dan kamera foto. 

E. Teknik Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan 

data untuk memeriksa kebenaran data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, 

petugas puskesmas Minasa Upa Makassar dan masyarakat setempat. Hal ini 

disebabkan fakta bahwa peneliti menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi selain mengumpulkan data untuk menghasilkan kesimpulan yang 

valid tentang kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan dan 

keabsahan data yang dikumpulkan. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari 

informan terkumpul. Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi 

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari informan 

terkumpul. Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan 

deskripsi dikem bangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan 

lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan 

analisis data tidak mungkin dipisahakan satu sama lain. Keduanya berlangsung 

secara simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier (Rijali, 

2019). 

Analisis data yang digunakan adalah terdiri dari 4 komponen yaitu 

pengumpulan data, sajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan yang 

saling berkaitan. 

1. Pengumpulan data 

Dalam tahap ini, pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, 

observasi,  dokumentasi,  dan  triangulasi  yang  diperoleh  dari  Petugas 
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Puskesmas. Data yang diperoleh dalam bentuk tulisan maupun angka yang 

dijabarkan dalam kata – kata dan dicatat secara objektif dan apa adanya 

sesuai dengan kenyataan di Puskesmas. 

2. Reduksi Data 

Pada tahap ini akan dilakukan pemilahan, perhatian pada penyederhanaan, 

penggolongan mencari data yang penting dan data yang diperlukan dari 

informasi data kasar yang muncul dalam catatan tertulis. 

3. Penyajian Data 

Tahap ini adalah hasil dari tahap sebelumnya yang diproses dan tersusun 

secara terpadu serta sudah dipahami yang dapat ditarik kesimpulannya 

maupun memungkinkan adanya pengambilan tindakan. 

4. Menarik Kesimpulan 

Tahap yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan mengenai 

Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit tidak Menular melalui 

Posbindu PTM di Puskesmas Minasa Upa Makasar. 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Puskesmas Minasa Upa merupakan salah satu Puskesmas yang berada di 

wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar yang beralamat di Jl. Minasa 

Upa Raya No. 18 Makassar. Berdasarkan Peraturan Daerah No.23 Tahun 

2001, Puskesmas Minasa Upa sebagai Institusi Pelaksana Teknis Pelayanan 

Kesehatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara 

berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, 

pemulihan pasien yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan cara 

pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Wilayah kerja Puskesmas 

Minasa Upa terdiri dari Kelurahan Gunung Sari dengan 18 ORW dan 

Kelurahan Karunrung dengan 1 ORW dengan batas-batas sebagai 

berikut:berikut: 

a. Sebelah Utara  : ORW V Kelurahan Karunrung 

b. Sebelah Timur : Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa 

c. Sebelah Barat  : Jl. Jipang Raya, Kelurahan Mangasa 

d. Sebelah Selatan : Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Informan 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Minasa Upa Makassar yang 

berlangsung selama 1 bulan di mulai pada tanggal 1 Agustus – 30 Agustus 

2023. Adapun fokus penelitian ini yaitu implementasi kebijakan program 

Posbindu PTM di Puskesmas Minasa Upa Makassar meliputi komunikasi, 

sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan P2 (Pelaksanaan). 

Informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang, meliputi informan 

utama 7 orang yaitu kader dan staf pelaksana program Posbindu PTM, 
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informan kunci terdiri dari 3 orang yaitu Penanggung Jawab P2PTM Dinas 

Kesehatan Kota Makassar dan Kepala Puskesmas Minasa Upa Makassar, dan 

informan pendukung terdiri dari 6 orang yaitu bendahara BOK Puskesmas 

Minasa Upa Makassar dan masyarakat. Adapun karakteristik informan 

sebagai berikut : 

 

 

No. 

 

Nama 

Insial 

 

Jabatan 

 

Umur 

 

Jenis 

Kelamin 

 

Pekerjaan 
Keterangan 

 

1. 

 

V 

Penanggung 

Jawab Program 

Posbindu Dinkes 

Makassar 

 

38 
 

P 

 

PNS 

 

Informan 

Kunci 

 

2. 

 

YT 

Kepala 

Puskesmas 

Minasa Upa 

Makassar 

 

44 

 

P 

 

Dokter 

 

Informan 

Kunci 

3. H 
Penanggung 

Jawab Program 

Posbindu PTM 

49 P Perawat Informan 

Kunci 

4. S 
Kader Posbindu 

58 P IRT Informan 

Utama 

5. N 
Kader Posbindu 

63 P IRT Informan 

Utama 

6. R 
Kader Posbindu 

48 P Guru Informan 

Utama 

7. EA 
Kader Posbindu 

49 P IRT Informan 

Utama 

8. N 
Kader Posbindu 

46 P IRT Informan 

Utama 

9. N 
Kader Posbindu 

62 P IRT Informan 

Utama 

 

10. 

 

M 

 

Staf Pelaksana 

Posbindu PTM 
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P 

 

Perawat 

 

Informan 

Utama 
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11. R 
Bendahara BOK 

53 P PNS Informan 

Pendukung 

12. M 
Masyarakat 

40 P IRT Informan 

Pendukung 

13. W 
Masyarakat 

38 P IRT Informan 

Pendukung 

14. I 
Masyarakat 

56 P IRT Informan 

Pendukung 

15. A 
Masyarakat 

60 L 
PENSIUN 

AN 
PNS 

Informan 

Pendukung 

16. A 
Masyarakat 

36 P IRT Informan 

Pendukung 

Tabel 4.1 

Karakteristik Informan Implementasi Kebijakan Program Posbindu PTM di 

Puskesmas Minasa Upa Tahun 2023 

 

2. Hasil Penelitian 

a. Variabel Komunikasi 

1) Sosialisasi Program 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa seluruh informan 

utama menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi Posbindu PTM dari 

Dinas Kesehatan Kota Makassar dilaksanakan di hotel dengan 

narasumber oleh pihak Dinas Kesehatan bidang P2PTM. Peserta 

sosialisasi program Posbindu adalah kader, penanggung jawab 

program Posbindu PTM dan staf pelaksana dihadiri oleh Kepala 

Puskesmas Minasa Upa, staf pelaksana, dan petugas surveilans. 

Materi yang telah diberikan kepada petugas puskesmaas dan kader 

kemudian dibawakan kembali pada saat sosialisasi kepada masyarakat 

wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa. Sosialisasi dilaksanakan di 

posyandu dan aula pertemuan warga, pelaksanaan sosialisasi ini hanya 
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dua kali diadakan karena keterbatasan anggaran. Adapun peserta dari 

sosialisasi ini ialah masyarakat setempat dan dihadiri oleh penanggung 

jawab program posbindu PTM dan staf pelaksana program. Berikut ini 

salah satu pernyataan dari informan utama : 

“Kalo sosialisasinya dari Dinkes sekitar 8 tahun yang lalu itu 

diadakan di hotel. Dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar 

sebagai pemberi materi, Kepala Puskesmas Minasa Upa, petugas 

surveilans, promkes juga ada. Nah, setelah itu baru kita sosilaisasikan 

program Posbindu PTM ke warga di Posyandu dan Puskesmas 

tentang ini program dihadiri sama warga sisniji, tokoh masyarakat, 

dan Kepala RW, sosialisasinya baru 2 kali diadakan selebihnya 

disampaikanji ke warga pentingnya Posbindu PTM” (S, 58 Tahun). 

 

“Sekitar 8 tahun lalu itu sosialisasi pertama kali dilaksanakan di 

hotel, pesertanya kader, saya selaku staf pelaksana, penanggung 

jawab program, Kapus, dan petugas surveilans. Setelah kami ikuti ini 

sosialisasinya baru disosialikan lagi ke masyarakat setempat itupun 

baru dua kali karena terbatas anggaran, sosialisasi bertempat di aula 

pertemua warga dan posyandu. Pesertanya sudah pasti warga 

setempat ” (M, 52 Tahun). 

Jawaban dari informan utama sejalan dengan jawaban informan 

kunci, berikut hasil wawancaranya : 

“Sosialisasinya dilaksanakan di hotel cuma 1 kali saja karena 

dengan satu kali itu sudah mengerrtimi pihak puskesmas tentang 

tujuan, manfaat, dan sasarannya ini Posbindu. Sudah lamami ini 

program berjalan jadi kami lebih ke pelatihan kepada kader 

koordinasi lewat WA ji biasa untuk bahas waktu pelaksanaan bimtek, 

perkembangan dan kendala yang dihadapi serta solusinya.. Saat 

sosialisasi yang menyampaikan materi kami dari Dinas Kesehatan 

Makassar bidang P2 PTM, dihadiri oleh kader Posbindu PTM, kepala 

Puskesmas, petugas promkes, petugas surveilans, penanggung jawab 

program dan staf pelaksana program Posbindu PTM” (V, 38 Tahun). 

”Beberapa tahun lalu sosialisasi dilaksanakan di hotel, 

pembawaan materi oleh pihak Dinas Kesehatan pesertanya semua 

kader Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa, 

kemudian saya selaku penanggung jawab program Posbindu PTM, 

ada juga Kepala Puskesmas, dan staf pelaksana program Posbindu 
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PTM. Setelah sosialisasi ini baru di sosialisasikan kembali ke warga 

di Puskesmas, selama program berjalan baru 2 kali diadakan karena 

keterbatasan anggaran selebihnya kita ingatkan ke individu – individu 

tentang pentingnya posbindu, dilaksanakan di aula pertrmuan warga 

dan Posyandu. Dihadiri oleh kepala RW dan tokoh masyarakat 

setempat” (H, 49 Tahun). 

Pernyataan informan kunci dan utama, diperjelas kembali dengan 

jawaban dari informan pendukung dalam penelitian ini yaitu 

masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi program Posbindu PTM 

dan yang belum pernah mengikuti sosialisasi Posbindu PTM. Salah 

satu informan mengatakan bahwa : 

“Kalo sosialisasinya disiniji di aula pertemuan, pesertanya kita – 

kitaji warga disini. Materi dibawakan dari Puskesmas Minasa Upa 

Makassar. Ada juga karang taruna, kepala RW, sama tokoh 

masyarakat dek” (M, 40 Tahun). 

“Untuk sosialisasi belumpa pernah ikut dan tidak kutau bilang ada 

sosialisasi, saya tau ini program dari wargaji juga dan pernah 

dikasih tau sama pihak Puskesmas langsung” (A, 36 Tahun). 

Sosialisasi program Posbindu PTM telah dilaksanakan melalui 

Dinas Kesehatan ke pengelola Program Posbindu PTM dan kader. 

Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi ke masyarakat dengan 

pembawa materi dari pihak Puskesmas dan Kader Posbindu PTM. 

Namun, sosialisasi belum terlaksana secara rutin sehingga masih ada 

masyarakat yang belum tau mengenai Posbindu PTM secaea rinci. 

2) Materi Soialisasi Program 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa seluruh informan 

utama menyampaikan bahwa materi disampaikan saat sosialisasi dari 

Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah kebijakan program, sasaran 

program materi petunjuk teknis, peraturan – peraturan, monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan program. Kemudian untuk sosialisai ke 

masyarakat materi yang disampaikan mengenai apa itu Posbindu 
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PTM, manfaat, dan sasarannya. Berikut adalah salah satu pernyataan 

dari informan utama: 

“Materi yang disampaikan itu bagaimana tata laksananya toh 

siapa sasarannya, ada juga buku juknis untuk kader dikasihki. 

Sosialisasi untuk masyarakat tentang apa manfaat, tujuan, dan 

petunjuk teknisnya, cara evaluasi, monitoring, pencatatan dan 

pelaporan” (S, 58 Tahun). 

“Materi tentang kebijakan program, langkah – langkah 

penyelenggaraan, sasarannya siapa, juknis dan peraturan – 

peraturan”(M, 52 Tahun). 

Hal ini sejalan dengan jawaban yang diberikan oleh informan kunci 

yang menyatakan bahwa : 

“Ya tentunya materi tentang seputaran penanganan PTM. Adapun 

materi untuk penanggung jawab program dan kader. Bagaimana SOP 

nya, lalu cara evaluasi, monitoring dan pelaporan lapangan hingga 

ke tingkat Dinas Kesehatan. Sosialisasi ke masyarakat kita berikan 

materi tentang tujuan dan manfaat dari program Posbindu PTM, 

bagaimana peraturan – peraturannya, dan pentingnya mengikuti 

program ini” (H, 49 Tahun). 

Pernyataan informan utama dan kunci diperjelas kembali oleh 

informan pendukung, dimana yang menjadi informan pendukung 

dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi 

program Posbindu PTM. Salah satu informan mengatakan bahwa : 

“Materinya itu disampaikan dari orang Puskesmas Minasa Upa 

dan kader Posbindu PTM. Tentang apa itu Posbindu PTM, 

bagaimana pendaftarannya dan apa saja yang harus dibawa seperti 

KTP, tahapan – tahapannya.” (M, 40 Tahun). 

Dari hasil sosialisasi dan bimbingan teknis program Posbindu PTM 

setiap kader diberikan buku pedoman petunjuk teknis sebagai acuan 

untuk melaksanakan program, baik dari proses pendaftaran, peraturan 

– peraturan, hingga monitoring, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan. 

Kemudian dari hasil sosialisasi ke masyarakat materi berupa apa itu 

program Posbindu PTM, persyaratannya, manfaat dan tahapan – 

tahapan dari pelaksanaan program ini. 
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3) Kejelasan Informasi 

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa seluruh informan utama 

menyatakan bahwa kejelasan informasi yang diberikan saat sosialisasi 

sudah jelas. Berikut adalah pernyataan dari informan utama : 

“Iyya jelas semuaji karena itu petunjuk teknis dan peraturan – 

peraturan ada semua di buku yang dikasihki untuk kader” (S, 58 

Tahun). 

 

“Iye.. Jelas semuami dek” (N, 63 Tahun). 

 

Jawaban dari informan utama sejalan dengan informan kunci, 

berikut adalah hasil wawancaranya : 

“Iya, jelas semua. Bahkan sudah diluar kepalami itu 

materinya”(H, 49 Tahun) 

Pernyataan dari informan utama dan kunci, diperjelas kembali 

dengan informan pendukung, dimana yang menjadi informan 

pendukung dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah 

mengikuti  sosialisasi  program  Posbindu  PTM.  Berikut  hasil 

wawancaranya: 

“Iye jelasmi materinya dek” (M, 40 Tahun). 

 

b. Variabel Sumber Daya 

1) Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa seluruh informan 

utama menyatakan bahwa kader di Setiap RW di wilayah kerja 

Puskesmas hanya memiliki dua orang kader Posbindu PTM karena 

masih minimya sumber dana untuk program Posbindu PTM ini.. 

Adapun perawat sebagai staf pelaksana dan penanggung jawab 

program. Berikut adalah pernyataan dari informan utama : 

“Duaji itu kader posbindu di setiap RW adapun kader lain tapi 

posyandu dek, kalo dari Puskesmas itu ada dua orang perawat” (N, 

46 Tahun). 
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“Setiap RW cuman 2 kader saja” (M, 52Tahun). 

Hal ini sejalan dengan jawaban dari inofrman kunci yang 

mengatakan bahwa : 

“Kalau di Puskesmas itu sudah ditentukan yang jelas staf 

pelaksana kami sarankan perawat karena untuk mengukur gula darah 

dan tensi itu memang harus perawat yang sudah terlatih dan tidak 

boleh kader yang lakukan pemeriksaan tersebut, kalau kecukupan 

kader aturannya juknis itu 5 kader per posbindu yang terlatih melalui 

bimtek”(V, 38 Tahun). 

 

“Tentunya dari penanggung jawab rogram Posbindu PTM ini 

terdiri dari satu orang, staf pelaksana terdiri dari satu orang juga, 

kemudian kader yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas Minasa 

Upa ada 2 orang kader di setiap RW, itu sudah cukup untuk jalankan 

ini program” (YT, 44 Tahun). 

 

“Saya sebagai penanggung jawab program Posbindu, ada juga 

ibu Hj. Mulyati sebagai perawat sekaligus staf pelaksana, dan 

tentunya para kader yang tersebar di setiap RW, tiap Posbindu cuma 

2 orang kader saja karena masih kurang anggaran untuk honor 

kader. Tapi saya rasa itu sudah cukup karena di dampingiji juga di 

lapangan” (H, 49 Tahun). 

Kemudian untuk pelaksanaan bimbingan teknis kepada para kader, 

berdasarkan hasil wawancara seluruh informan utama menyatakan 

bahwa bimbingan teknis dilakukan terakhir pada bulan 11 tahun lalu 

dilaksanakan di Puskesmas Minasa Upa Makassar.  Berikut hasil 

wawancaranya : 

“Bimtek di Puskesmas diadakan, pembina yang latih biasa juga 

dari phak Dinkes, terakhir bulan 11 tahun lalu, tahun ini belum. 

Materinya cara ukur TB, BB, cara menghitung IMT. bagaimana cara 

wawancara ke masyarakat tentang pola hidupnya cara evaluasi, 

monitoring, dan pencattan pelaporan” (N, 63 Tahun). 

 

“Kalau pelatihan iyya biasa di Puskesma, terakhir tahun lalu 

diadakan” (R, 48 Tahun). 
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Hal ini sejalan dengan pernyataan informan kunci, berikut hasil 

wawancaranya : 

“Bimtek ke kader tahun lalu dilakukan terakhir bulan 11 di 

puskesmas, untuk tahun ini belum dilakukan dek. Materi yang 

disampaikan berupa bagaimana cara memeriksakan kesehatan seperti 

menghitung IMT, cara ukur lingkar lengan, perut dan bagaimana 

pencatatan dan pelaporan saat setelah kegiatan selesai” (H, 49 

Tahun). 

2) Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa seluruh informan 

utama menyatakan bahwa sarana pelaksanaan program Posbindu PTM 

sudah lengkap. Sarana berupa alat kesehatan seperti timbangan berat 

badan, alat pengukur tinggi badan, alat tes gula darah, buku registrasi, 

tensi meter digital, dan KMS Posbindu disediakan oleh pihak 

Puskesmas Minasa Upa. Namun untuk prasarana Posbindu PTM 

sebagian besar responden menyatakan bahwa prasarana dalam 

kategori lumayan, kurang memadai, dan sudah memadai.. Berikut 

adalah pernyataan dari informan utama: 

“Sejauh ini sudah bagus dek semuanya dari jumlah kursi, kondisi 

posyandunya, sampe meja meja juga memenuhimi, alat kesehatan 

juga disediakan dari puskesmasji” (N, 46 Tahun). 

 

“Lumayan dek, karena ini tidak tentu kadang di bawah pohon 

mangga ada bale – balenya warga dek, alat – alat kesehatan juga 

sudah lengkap disediakan puskesmas” (R, 48 Tahun). 

 

“Inikan pelaksanaannya tidak tentu, kadang di aula, lapangan, 

atau, posyandu Masih kurang memadai, Biasa ituji kita kekurangan 

kursi dan meja, makanya biasa kita pinjam di warga atau kepala RW, 

untuk alat kesehatan ada smuaji dari Puskesmas itu ”(N, 63 Tahun). 

Jawaban dari informan utama sejalan dengan jawaban dari 

informan kunci, berikut hasil wawancaranya : 

”Jadi kalau untuk sarana dan prasarana, ini program 

dilaksanakan ada yang di aula, di samping lapangan, dan lebih sering 

dilakukan di Posyandu Untuk perlengkapan alat pemeriksaan seperti 

tensi, timbangan, alat lingkar lengan dan perut, alat tensi, form 
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pendaftaran tentunya kami dari pihak puskesmas yang menyediakan 

itu dari Puskesmas” (YT, 44 Tahun). 

 

”Sarananya itu posbindu kit atau berupa alat kesehatan kami 

yang sediakan seperti timbangan, alat ukur lingkar perut, tensi 

digital, dan alat tes gula darah. Untuk prasarananya biasa kami 

lakukan di aula, posyandu, atau di lingkungan masyarakat yang 

memadai” (H, 49 Tahun). 

3) Alokasi dana program Posbindu PTM 

Berdasarkan hasil wawancara informan pendukung menyatakan 

bahwa sumber alokasi dana program Posbindu PTM bersumber dari 

APBN, APBD, dan Bendahara BOK. Berikut adalah pernyataan dari 

informan pendukung : 

”Dari APBN melalui dana alokasi Khusus (DOK) tergantung 

Posbindu berapa yang di butuhkan dalam laksanakan program itu 

yang disediakan. Dananya juga digunakan untuk membeli alat 

kesehatan dan instensif perjalanan kader sebesar Rp. 47.000. Selama 

ini belum ada kemitraan dengan sektor swasta. Iuran dari masyarakat 

ataupun RT tidak ada, makanya untuk Posbindu itu hanya 2 kaderji 

karena masih minim anggarannya dek” (R, 53 Tahun). 

Sumber dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan Posbindu 

PTM dan intensif perjalanan kader. Pihak Puskesmas Minasa Upa 

belum melakukan kemitraan dengan sektor swasta dan tidak ada iuran 

ataupun biaya yang bersumber baik dari masyarakat maupun Kepala 

RW setempat sehingga jumlah kader hanya dua karena masih minimnya 

sumber dana untuk program Posbindu PTM. 

c. Variabel Disposisi 

1) Sikap staf 

Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan utama menyatakan 

bahwa sikap dari staf pada saat memberikan materi sosialisasi dan saat 

pelaksanaan program Posbindu sudah cukup baik. Berikut adalah 

pernyataan dari informan utama : 

“Alhamdulillah dek selama ini kurasa baek semuaji” (S, 58Tahun). 
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“Kalau itu iyya baek semuaji” (N, 63 Tahun). 

Jawaban dari informan utama sejalan dengan jawaban informan 

kunci, berikut hasil wawancaranya : 

“Iyye alhamdulillah baik semuaji” (H, 49 Tahun). 

Pernyataan informan utama dan kunci diperjelas kembali oleh 

informan pendukung, dimana yang menjadi informan pendukung dalam 

penelitian ini yaitu masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi dan 

pelaksanaan program Posbindu PTM. Berikut hasil wawancaranya : 

“Iyye alhamdulillah baik semuaji, karena yang laksanakan juga 

kader warga disini jadi kita akrabji” (M, 40 Tahun). 

 

“Iyya baik semuaji dek” (I, 56 Tahun). 

d. Variabel Struktur Birokrasi 

1)  Penyebaran Tanggung Jawab, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 

Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan utama menyatakan 

bahwa penyebaran tanggung jawab sudah sesuai dengan tugasnya 

masing masing. Penanngung jawab program memberikan pelatihan 

kepada kader berupa Bimek (Bimbingan Teknis) melakikam 

pemeriksaan tekanan darah dan gula darah di meja 4, sebagai 

koordinator monitoring kegiatan melalui Group Whatsapp untuk 

memudahkan penentuan lokasi dan tempat pelaksanaan, mendampingi 

kader dalam melaksanakan kegiatan, merangkum hasil kegiatan lalu 

dikirimkan setiap bulannya ke Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tugas 

penanggung jawan program tidak jauh berbeda dengan staf pelaksana. 

Kemudian untuk kader melakukan monitoring dengan mengirimkan 

dokumentasi kegiatan menggunakan aplikasi GPS Maps Camera, 

evaluasi dengan membandingkan cakupan hasil setiap pelaksanaan 

program Posbindu PTM dengan rencana sasaran kegiatan yang 

diberikan oleh pembina Posbindu PTM di awal tahun. Serta pencatatan 
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dan pelaporan dilakukan oleh kader dengan menyetor hasil kegiatan 

kepada pembina Posbindu PTM. Berikut adalah pernyataan dari 

informan utama: 

“Untuk tanggung jawabkan semua masing – masing dengan 

tugasnya. Saya kader sebagai fasilitator dengan melakukan 

pemeriksaan kesehatan. Monitoring kita ada grup Whaatsap disituki 

koordinasi, evaluasi itu maupi dimulai kegiatan, pencatatan dan 

pelaporan hasil kegiatan langsungji di setor ke pembina” (S, 58 

Tahun). 

 

“Monitoringnya lewat grub WA dokumentasi kegiatan 

menggunakan aplikasi GPS Maps Cam, evaluasi sebelum kegiatan 

dibandingkan cakupan hasil kegiatan, pencatatan dan pelaporan hasil 

kegiatannya langsung dikasih pembina atau staf pelaksana” (H, 63 

Tahun). 

 

“Saya sebagai staf pelaksana, tentunya sebagai pelaksana dan 

membantu ibu hamida selaku penanggung jawab program dari baik 

dari segi pemberian bimtek ke kader sampai ke pelaporan, karena 

untuk program Pobindu PTM disini hanya 2 orang petugas jadi kerja 

sama yang baik betul – betul dibutuhkan” (M, 52 Tahun). 

Jawaban dari informan utama sejalan dengan informan kunci, 

berikut hasil wawancaranya : 

”Semua punya tugas dan tanggung jawab masing – masing, saya 

penanggung jawab program Posbindu PTM dengan tugas melatih 

kader, melakukan pemeriksaan tekanan darah dan gula darah, 

melakukan monitoring atau pemantauan lewat grup WA untuk 

koordinasikan waktu dan tempat pelaksanaan toh, merangkum hasil 

kegiatan lalu dikirimkan ke Dinas Kesehatan Makassar setiap 

bulannya, itu juga dibantu sama staf pelaksana” (H, 49 Tahun). 

2) SOP (Standar Operasional Prosedur) 

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan utama mengatakan 

bahwa SOP dari program ini warga membawa KTP (Kartu Tanda 

Penduduk) sebagai syarat registrasi. Adapun lima tahapan yang 

dilakukan dalam program ini yaitu tahapan peratama pendaftaran 

peserta, kedua wawancara faktor rsiko PTM, ketiga pengukuran faktor 

risiko PTM, keempat pemeriksaan faktor risiko PTM, dan kelima 
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identifikasi faktor risiko PTM, edukasi dan tindak lanjut dini. Berikut 

adalah pernyataan dari informan utama : 

“Di lokasi itu kita lakukan 5 tahapan, yang pertama pendaftaran 

peserta dengan pencatatan NIK, pengisisan biodata peserta. Tahapan 

kedua kita wawancaraki tentang bagaimana pola makan, merokok atau 

tidak, pola tidur. Tahapan ketiga itu pengukuran lingkar perut, TB, dan 

BB. Tahapan keempat diperiksaki gula darahnya sama tensinya. Yang 

terkahir itu pemberian edukasi.” (EA, 49 Tahun). 

 

“Itu SOP nya ada Meja 1-5, mulai dari tahap pendaftaran sampai 

meja 5 tahap edukasi. Ini juga ada di juknis yang dikasihki di buku 

panduan program Posbindu untuk kader” (N, 46 Tahun). 

Jawaban dari informan utama sejalan dengan jawaban informan 

kunci, berikut hasil wawancaranya : 

“ Ada SOP yang diringkas dari buku juknis. SOP dari ini program 

itu ada 5 tahapan. Di lapangan kita menggunakan 5 meja sebagai 

alurnya ini program. Meja 1 pendaftaran peserta – meja 5 edukasi dan 

konseling ke peserta Posbindu PTM.” (H, 49 Tahun). 

SOP program dibuat oleh Puskesmas Minasa Upa dengan meringkas 

buku petunjuk teknis penyelenggaraan Posbindu PTM dengan 

melakukan 5 tahapan dari tahapan pendaftaran sampai tahapan edukasi 

konseling. 

e. Variabel Pelaksanaan 

1) Pelaksanaan Program 

Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan utama menyatakan 

bahwa Posbindu PTM dilaksanakan sebulan sekali sesuai dari jadwal 

RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) bulanan yang telah ditetapkan 

oleh Puskesmas Minasa Upa. Kegiatan diadakan di lingkungan 

masyarakat yang memadai seperti aula, rumah kepala RW, posyandu 

setempat, dan balai – balai sekitar rumah warga yang memadai. 

Kendala yang biasa dihadapi iyalah kurang minatnya masyarakat untuk 

datang oleh karena itu,  peran kepala RW sangat dibutuhkan untuk 
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mengkoordinasikan masyarakat setempat. Berikut adalah pernyataan 

dari informan utama : 

“Disini posbindu dilaksanakan di Posyanduji sebulan satu kaliji di 

tiap RW ada memangmi jadwalnya setiap bulan, untuk kendalanya 

warga sulit di koordinasikan, sehari sebelumnya sudah diumukan di 

grup WA tetapi masih sulit makanya kita biasa door to door juga biasa 

juga minta bantuan kepala RW untuk panggil warga ” (S, 58 Tahun). 

 

“Pelaksanannya sendiri tiap bulan satu kali di tiap RW sesuai 

jadwal RPK bulanan toh, tempatnya tidak menentu tergantung kondisi 

di setiap RW kadang di aula, posyandu, rumah RW ataupun lingkungan 

masyarakat yang memadai untuk laksanakan kegiatan, kendalanya itu 

biasakan sasaran anak 15 tahun keatas itu kalau pagi dia tidak ada di 

rumah, nah makanya ada juga yang dilaksanakan di sekolah – sekolah 

yang masih masuk wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa” (H, 63 

Tahun). 

 

“Kalau dulu digabung Posyandu dan Posbindu PTM tapi sekarang 

dipisahmi, kegiatannya itu kalau saya disini lebih ke rumah – rumah 

warga dek supaya bisa mencapai target bulanan selain itu juga di bale 

– bale warga yang biasa ditempati warga kumpul – kumpul toh, 

pernaah juga di rumah kepala RW setiap bulan cuma satu kali saja 

sesuai dengan jadwalnya Puskesmas, kendalanya biasa warga sudah 

dikasih tau sehari sebelumnya lewat grup wa bilang ada Posbindu 

besok mohon partisipasinya, tapi biasa dia lupa. Jadi peran Kepala RW 

lagi yang kita gunakan untuk panggil masyarakat datang baru datang. 

Makanya kalau di RW sini saya lebih sering untuk lakukan program ke 

rumah – rumah saja dek.”(R, 48 Tahun). 

Jawaban dari informan utama sejalan dengan jawaban informan 

kunci, berikut hasil wawancaranya : 

“Pelaksanaannya sesuai dengan jadwal RPK bulanan 1 bulan 1 

kali, Ini program berbasis masyarakat, jadi dilaksanakan di lingkungan 

masyarakat yang bersih dan memadai. Sejauh ini lebih sering 

dilaksanakan di posyandu, aula, dan lapangan juga dilakukan secara 

door to door karena warga biasa sudah diumumkan sehari sebelumnya 

bahwa ada kegiatan Posbindu, tapi tetap saja terlambat bahkan tidak 

mengahadiri. Kendala koordinasii dek jadi kita dibantu sama kepala 

RW ata tokoh masyarakat untuk kumpulkan warga, kemudian untuk 

anak 15 tahun ke atas itu kita adakan juga disekolah – sekolah karena 

biasa tidaka ada dirumahnya kalau pagi” (H, 49 Tahun). 
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“Pelaksanaannya sendiri dilakukan di lingkungan masyarakat yang 

memadai bisa seperti balai pertemuan, aula, lapangan, dan posyandu. 

(V, 38 Tahun). 

 

Jawaban dari informan utama dan kunci dipertegas kembali oleh 

informan pendukung dengan mengemukakan alasan tidak berpartisipasi 

dalam kegiatan Posbindu PTM. Berikut pernyataannya : 

“Sekali sebulan disini, cuman begitumi kan ini biasa pagi toh jadi 

biasa ku urus juga anakku jadi terhitung barupa 3 kali kesana, 

diadakan di rumah pak RW biasa, di aula pertemuan juga biasa” (W, 

38 Tahun). 

 

“Dari puskesmas adakan sebulan sekali, diadakan biasa disitu 

Posyandu biasa juga kerumah orang Puskesmas periksaki, pesertanya 

kami warga disini” (A, 60 Tahun). 

 

“Disini sebulan sekaliji, saya ikut ini program baruji 5x kadang 

juga malaska pergi, dilaksanakan biasa di pinggir lapangan, posyandu 

atau biasa juga datang kerumah itu petugas” (A, 36 Tahun). 

Selain dilaksanakan di aula, posyandu, lapangan dan balai – balai 

masyarakat, posbindu PTM juga dilakukan ke rumah – rumah dan 

sekolah yang terdapat pada wilayah kerja Puskemas Upa, agar target 

bulanan bisa tercapai dengan baik. Kurang minatnya masyarakat dalam 

mengikuti program ini diatasi dengan melakukan pendataan dan 

pemeriksaan ke rumah rumah warga agar target bulanan bisa tercapai 

dengan baik. 

C. Pembahasan 

1. Komunikasi 

Dalam implementasi kebijakan, komunikasi membutuhkan pemahaman 

yang kuat dari implementor mengetahui dan mengerti apa yang harus 

dilakukan, sehinggga apabila membuat kebijakan tidak salah. Disamping itu, 

dalam komunikasi implementasi kebijakan ada tujuan dan sasaran kebijakan 

yang harus diinformasikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan 

untuk  memperkecil  kesalahan  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Proses 
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komunikasi yang terjalin dilihat dari sumber dan kejelasan informasi serta 

cara penyampaian yang dilakukan agar maksud dan tujuan dapat dipahami 

dan terjalin koordinasi yang baik antar pelaksana (Pratama et al., 2020). 

Komunikasi merupakan cara penyampaian informasi tentang kebijakan 

pengendalian PTM agar implementor mengetahui dan memahami isi, tujuan, 

arah dan sasaran program Posbindu PTM sehingga dapat tersampaikan 

kepada sasaran program Posbindu PTM dengan jelas (Alfiyah & Pujiyanto, 

2019). 

Merujuk pada hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan 

menunjukkan adanya komunikasi yang terjadi antara Dinas Kesehatan Kota 

Makassar dengan pihak puskesmas dan kader kemudian pihak puskesmas 

dengan masyarakat atau sasaran. Proses penyampaian informasi yang 

dilakukan berupa sosialisasi dan advokasi program Posbindu PTM. Upaya 

sosialisasi dan advokasi ditujukan kepada masyarakat untuk menyoroti 

tingginya kasus penyakit tidak menular, dampaknya pada masyarakat dan 

sektor bisnis, strategi pencegahan dan pengendalian, serta sasaran dan 

manfaat deteksi dini serta pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular 

melalui Posbindu PTM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat dan memperoleh dukungan serta komitmen dalam melaksanakan 

Posbindu PTM. Langkah selanjutnya setelah advokasi adalah mencapai 

kesepakatan bersama terkait pelaksanaan Posbindu PTM. (Kemenkes RI, 

2014). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa proses 

soialisasi dilaksanakan dengan dua kali tahapan sosialisasi hingga bisa sampai 

ke sasaran. Yang pertama sosialisasi program Posbindu PTM diadakan oleh 

Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada pihak Puskesmas Minasa Upa dan 

kader terpilih terhitung hanya satu kali pelaksanaan sosialisasi ke Puskesmas 
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dan kader karena tujuan, manfaat dan target dari Posbindu PTM telah 

tersampaikan kepada pihak Puskesmas dan kader - kader sehingga program 

dapat terealisasi sampai saat ini dan sekarang hanya melakukan bimtek 

(bimbingan teknis) kepada kader – kader serta komunikasi dilakukan dari 

Dinas Kesehatan Makassar ke Puskesmas melalui Whatsapp guna 

mengkoordinasikan tempat dan waktu pelaksanaan bimbingan teknis kepada 

kader, serta memantau perkembangan dan menyikapi kendala yang ada. 

Setelah itu, sosialisasi diberikan oleh pengelola program Posbindu PTM 

beserta para kader kepada sasaran mengenai program Posbindu PTM 

terhitung pelaksanaan sosialisasi baru dilakukan dua kali karena keterbatasan 

anggaran, tetapi penyampaian informasi juga disampaikan kepada tiap 

individu tentang pentingnya Posbindu PTM. Dalam sosialisasi yang 

dilakukan terhadap sasaran, pihak Puskesmas Minasa Upa Makassar 

melaksanakan sosialisasi di aula pertemuan warga dan posyandu setempat 

dalam sosialisasi pihak Puskesmas Minasa Upa mengundang masyarakat, 

pimpinan wilayah setempat dan tokoh masyarakat setiap mengadakan 

sosialisasi Posbindu PTM. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat 

masih kurang optimal sehingga ada masyarakat yang masih belum tau secara 

rinci mengenai program Posbindu PTM. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa materi 

yang disampaikan saat sosialisasi dari pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar 

memuat materi tentang kebijakan program Posbindu PTM, jenis penyakit 

tidak menular, juknis dan peraturan – peraturan program Posbindu PTM, dan 

bagaimana cara evaluasi, monitoring, dan pelaporannya. Untuk kader 

diberikan buku petunjuk teknis khusus sebagai acuan pelaksanaan program 

Posbindu PTM di lapangan. Kemudian materi sosialisasi yang disampaikan 

kepada  sasaran  tentang  tujuan,  manfaat,  sasaran,  petunjuk  teknis  dan 
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peraturan – peraturan ketika mengikuti program Posbindu PTM nantinya. 

Mengenai kejelasan dari tiap tiap informasi yang diberikan baik dari juknis 

maupun peraturan – peraturan kepada sasaran sudah jelas. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Ika, 2020) menyatakan bahwa 

informasi yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Semarang kepada pengelola 

program dan kader-kader, maupun informasi dari kader-kader kepada 

masyarakat sebagai sasaran program terkait implementasi program Posbindu 

PTM sudah cukup jelas. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan yang 

sama dari narasumber utama dan triangulasi bahwa mereka sudah mengetahui 

tujuan dan target dalam program Posbindu PTM. Kader dan masyarakat bisa 

bertanya langsung kepada Puskesmas apabila merasa belum jelas. 

Kaidah komunikasi dalam perspektif agama islam disebut juga dengan 

qaulan maysura yakni penyampaian pesan yang mudah, menyenangkan, 

memberikan harapan kepada orang lain dan tidak menutup komunikan untuk 

mendapat kebaikan. qaulan maysura bermakna ucapan yang mudah 

dimengerti dan dipahami oleh komunikan Allah SWT berfirman dalam surah 

Al – Isra’ ayat 28 : 

ُ    وا  ُ   ُ    ضُ      ر ُ    ع ̊  ت    ما ُ  ُ    ن ̊  م 'ُ    ة „  م ُ    ح ̊  ر ُ     ءُ     ا ̃  تغ  ُ    ب ̊  ا  م ُ    ه ُ    ن ̊  ع ُ     نُ     و ̊  جُ     ر ̊  ت    كُ     'رب  ُ 

 ل ̊  ق  ف    ها ُ  

ُ   ر ̋  و ̊  سُ   
  ُ

 ي ̊  م 

 ل ̋  و ̊  ق    م ̊  ه ُ    ل  

 

Terjemahnya : 

“Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 

Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan 

yang lemah lembut” (Kementrian Agama, 2020). 

 

Seorang komunikator yang baik adalah komunikator yang mampu 

menyampaikan dirinya sehingga disukai dan disenangi orang lain. 

Menjelaskan untuk bisa disenangi orang lain, komunikator harus memiliki 

sikap simpati dan empati. Simpati dapat diartikan dengan menempatkan diri 

kita secara imajinatif dalam posisi orang lain. Namun dalam komunikasi, 
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tidak hanya sikap simpati dan empati yang dianggap penting karena sikap 

tersebut relatif abstrak dan tersembunyi, tetapi juga harus dibarengi dengan 

pesan-pesan komunikasi yang disampaikan secara bijaksana dan 

menyenangkan (Sebelas & Surakarta, 2018). 

Kemudian berdasarkan pada maqashid syariah dalam aspek memelihara 

akal atau hifdzu aql yaitu menjaga akal merupakan salah satu aspek yang 

dilindungi syara. Oleh karena itu, harus dilindungi keberadaannya dari hal – 

hal yang dapat merusaknya, keberadaan akal menempati posisi ketiga setelah 

perlindungan agama dan jiwa, ketentuan tersebut apabila diabaikan maka 

akan mengganggu eksistensi akal sebagai salah satu aspek maqashid syariah. 

Manusia adalah makhluk Allah. SWT yang paling sempurna karena memiliki 

akal, Allah menyayangi hambanya jika menggunakan akal demi kebaikan 

(Faizal, dkk 2020). Dalam berkomunikasi tentunya dibutuhkan akal yang 

sehat, dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses komunikasi yang 

dilakukan dalam implementasi kebijakan program Posbindu PTM bahwa 

kejelasan informasi pada saat melakukan soisalisasi sudah jelas. 

 

2. Sumber Daya 

Sumber daya menunjuk bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh 

sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia atau staf, berbagai 

fasilitas, maupun sumber daya finansial atau dana yang cukup tersedia untuk 

mendukung implementasi program/kebijakan. Pengaruh sumber daya 

manusia, penyediaan sumber dana, dan dukungan fasilitas penting untuk 

dikembangkan oleh organisasi masyarakat ketika menerapkan 

program/kebijakan kesehatan masyarakat (Ayuningtyas, 2018). 
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a. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu 

oganisasi, apapun bentuk dan tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan 

berbagai visi, misi dan tujuannya untuk kepentingan manusia, jadi manusia 

merupakan faktor strategis dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus 

oleh manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam suatu 

kegiatan isntitusi atau organisasi. Kemampuan sumber daya manisa 

merupakan kompetitive advantage dari suatu organisasi. Adanya manager 

strategis dan sumber daya manusia yang handal dapat memberikan 

sambungan untuk menghasilkan added value perusahaan. Added Value 

adalah SDM strategis yang menjadi human capital perusahaaan (Larasati, 

2018). Sumber daya manusia yang dimaksud dalam pelaksana kebijakan 

Program Posbindu PTM disini adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar, 

satu orang perawat sebagai penanggung jawab program Posbindu PTM, 

satu orang perawat sebagai staf pelaksana program Posbindu PTM, dan 

kader 2 kader Posbindu PTM yang tersebar di 16 RW wilayah kerja 

Minasa Upa Makassar. Penanggung Jawab program Posbindu PTM dan 

kader memiliki peran paling penting dalam setiap kegiatan Posbindu PTM 

di lapangan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi 

bahwa di wilayah Puskesmas Minasa Upa Makassar terdiri dari 32 kader 

yang tersebar di 16 RW dimana masing – masing RW memiliki dua orang 

kader. Terkait hal tersebut jumlah kader Posbindu PTM sejauh ini belum 

ideal untuk mencakup 16 RW wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa 

Makassar dikarenakan masih minimnya sumber dana yang didapatkan 

untuk memberikan intensif perjalanan kepada setiap kader. Hal ini tidak 

sejalan dengan petunjuk teknis penyelenggaraan program Posbindu PTM 
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yang tertulis bahwa pembagian kader Posbindu PTM idealnya 5 kader 

yang mempunyai tupoksi masing - masing yaitu sebagai koordinator, 

penggerak, pemantau, konselor atau edukator, dan kader pencatat 

(Kemenkes RI, 2014). 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Suhbah (2019), yang 

menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia manusia dalam 

pelaksanaan program Posbindu PTM Puskesmas Sukolilo I sudah 

mencukupi sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Posbindu PTM 

yang idealnya terdiri dari 5 oeang kader dengan didampingi oleh Petugas 

Puskesmas. 

Untuk menunjang kemampuan kader dalam pelaksanaan Posbindu 

PTM dapat melalui pelatihan berupa bimtek (bimbingan teknis). Pelatihan 

dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan melatih kemampuan dan 

keterampilan kader dalam upaya memantau faktor risiko PTM. Peran 

Petugas Puskesmas memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada 

para petugas pelaksana Posbindu PTM dalam penyelenggaraannya, 

memberikan sosialisasi serta pelathan terkait dengan permasalahan faktor 

risiko PTM dalam penyuluhan maupun kegiatan lainnya, mengambil dan 

menganalisa hasil kegiatan Posbindu PTM, menerima, menangani dan 

memberi umpan balik kasus rujukan dari Posbindu PTM, melakukan 

koordinasi dengan para pemangku kepentingan lain (Para Pembina 

Terkait) (Kemenkes RI, 2014). 

Kualitas pelatihan yang diterima oleh kader adalah penyebab utama 

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader dalam menjalankan 

peran dan tugas mereka dalam Posbindu PTM. Oleh karena itu, penting 

untuk mengadakan pelatihan secara berkala dengan jarak waktu yang tidak 

terlalu lama. (Hosni dkk., 2020). 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh 

informasi bahwa pelaksanaan Bimtek (Bimbingan Teknis) di wilayah kerja 

Puskesmas Minasa Upa dilaksanakan di Puskesmas Minasa Upa pelatihan 

diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar dan pihak Puskesmas 

Minasa Upa Makassar, dengan rentang waktu yang cukup lama dan tidak 

menentu dimana pelatihan terakhir dilaksanakan pada bulan November 

tahun 2022. Materi pelatihan yang diberikan berupa cara deteksi dini, 

monitoring, dan pemeriksaan kesehatan dasar. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Nugraheni (2018) yang menyatakan bahwa pelatihan yang 

dilakukan kepada kader Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Kota 

Bogor sangat jarang. 

Dalam pandangan Islam, sumber daya manusia juga merupakan 

kekuatan terbesar dalam resources yang ada di muka bumi, karena pada 

dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di bumi ini sengaja diciptakan 

oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat tegas 

dijelaskan oleh Allah SWT dalam (Q.S. Al-Jatsiyah : 13) : 

 

  ُ   إ    نه  ̊  م ُ    يعا ̋  م ُ   ي ُ  ف ُ   ُ 

 ج ُ  

  ا م ُ    و     ت ُ   ضُ      ر̊ 

 أل ا   ي ُ  ف 
  ما ُ  

 وا ُ  

  ُ ُ   ال   يف    ما ُ   سُ  

 م ̊  ك 

  رُ   

 ل  

ُ    سُ     وُ     خ ُ 

ُ   ُ  ُ    رو ُ     م „  و ̊  ُ  قل     ت „ كُ  

 ُ  ف ُ  ت ُ  ي

 لُ     ذ   ا آلي   كُ   

 

 

Terjemahnya : 

“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa 

yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda – 

tanda kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir” (Kementrian Agama, 

2020). 

Sumber daya yang ada harus dikelola dengan benar karena itu 

merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. 

Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik ilmu sangatlah diperlukan 
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untuk menopang pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sunber daya 

yang ada. Allah telah menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu seluas- 

luasnya tanpa batas dalam rangka membuktikan kemahakuasaan Allah 

SWT (Agus Dwi Cahya, 2021). 

b. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat vital dan 

dapat berdampak pada jalannya proses pelaksanaan suatu program atau 

kebijakan. Kualitas fasilitas dan sarana prasarana ini berpengaruh signifikan 

terhadap pelaksanaan program atau kebijakan yang dihasilkan. Jika fasilitas 

dan sarana prasarana berada dalam kondisi yang baik, maka implementasi 

program atau kebijakan tersebut cenderung menjadi lebih berkualitas. 

Sebaliknya, jika fasilitas dan sarana prasarana tidak mencukupi atau tidak 

memadai, implementasi program atau kebijakan mungkin akan terhambat dan 

tidak berjalan secara optimal, bahkan berisiko gagal dalam memenuhi 

kebutuhan terkait dengan permasalahan yang sedang diatasi. (Ayuningtyas 

2018). 

Berdasarkan hasil wawancara di wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa 

Makassar diperoleh informasi bahwa terdapat sarana berupa aula pertemuan 

Puskesmas Minasa Upa, aula pertemuan warga, posyandu, dan rumah kepala 

RW setempat. Sarana pelaksanaan program Posbindu PTM sudah digunakan 

sebagaimana mestinya di mana aula pertemuan Puskesmas Minasa Upa 

sebagai pelaksanaan bimbingan teknis terhadap kader, aula pertemuan warga, 

posyandu, dan rumah kepala RW sebagai pelaksanaan program Posbindu 

PTM. Hal ini sejalan dengan penelitian Ika (2020), yang menyatakan bahwa 

Posbindu Widuri Kelurahan Purwosari dan Posbindu Sehat Lestari Kelurahan 

Bulu Lor sudah memiliki tempat yang tetap untuk digunakan sebagaiwadah 

pelaksanaan  kegiatan  Posbindu  PTM  yang  sudah  disepakati  bersama. 
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Posbindu Widuri menempati balai RW yang juga sebagai pos PAUD. 

Sedangkan Posbindu Sehat Lestari menggunakam pos serbaguna. 

Berdasarkan hasill wawancara diperoleh informasi prasarana sudah 

lengkap yang disediakan oleh pihak Puskesmas Minasa Upa berupa alat 

kesehatan berupa timbangan berat badan, pengukur lingkar perut, pengukur 

tinggi badan, tensimeter digital, alat pemeriksa gula darah, alat pengukur 

kadar alkohol dalam darah, peralatan pemeriksaan Inspeksi Visual Asam 

asetat 14 IVA, dan amfetamin urin. Selain alat kesehatan, fasilitas penunjang 

juga diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan program Posbindu PTM 

seperti 5 set meja dan kursi, buku pencatatan kader, dan media konseling 

yang digunakan saat edukasi kepada sasaran. Posbindu PTM di Puskesmas 

Minasa Upa Makassar merupakan Posbindu PTM Utama hal ini sejalan 

dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Posbindu PTM yang tertulis bahwa 

Posbindu PTM utama melakukan pemeriksaan kadar gula darah, kolestrol 

total, trigeslirida, pengukuran Arus Puncak (APE), konseling dan 

pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat 14 (IVA) serta tes amfetamin urin 

(Kemenkes RI, 2014). 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ika (2020), yang menyatakan 

bahwa Alat kesehatan pada Posbindu Widuri Kelurahan Purwosari dan 

Posbindu Sehat Lestari Kelurahan Bulu Lor dinilai masih belum lengkap. 

Berdasarkan hasil observasi dalam pelaksanaan program Posbindu PTM 

belum ada alat pengukuran analisia lemak tubuh. Hal tersebut mengakibatkan 

kegiatan Posbindu PTM di kedua Posbindu tersebut berjalan tanpa adanya 

analisa lemak tubuh sehingga implementasi program Posbindu PTM tidak 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan Posbindu PTM. 
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c. Alokasi Dana 

Dana merupakan salah satu aspek penting untuk mempertahankan 

keberlangsungan suatu program kesehatan. Dalam mendukung 

terselenggaranya Posbindu PTM, diperlukan pembiayaan yang memadai 

bersumber dari dana mandiri, perusahaan, kelompok masayarakat, lembaga 

dan dukungan dari pihak lain yang peduli terhadap persoalan penyakit tidak 

menular di wilayah masing – masing. Puskesmas juga dapat memanfaatkan 

sumber – sumber pembiayaan yang potensial. Pembiayaan ini mendukung 

memfasilitasi Posbindu PTM, salah satunya melalui pemanfaatan Bantuan 

Operasional Kesehatan atau BOK (Kemenkes RI, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara di Puskesmas Minasa Upa Makassar 

diperoleh informasi bahwa sumber alokasi dana program Posbindu PTM 

berasal dari APBN melalui dana alokasi khusus (DAK) kemudian di 

alokasikan ke Bendahara BOK. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan 

program Posbindu PTM, penyediaan alat kesehatan dan intensif perjalanan 

kader mendapat insentif sebesar Rp. 47.000 setiap kader. Kemitraan dengan 

sektor swasta belum terjalin sumber dana dari masyarakat juga belum ada. 

Minimnya sumber dana berpengaruh terhadap jumlah kader yang saat ini 

hanya dua orang per posbindu serta pelaksanaan sosialisasi yang seharusnya 

dilakukan apabila target bulanan program tidak tercapai. Hal ini tidak sejalan 

dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Posbindu PTM yang tertulis bahwa 

kemitraan dalam penyelenggaraan Posbindu PTM perlu diadakan mulai pada 

tatanan desa/kelurahan seperti bermitra dengan forum desa/kelurahan siaga 

untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Selain itu 

kemitraan dengan pos kesehatan desa/ kelurahan, industri, dan klinik swasta 

perlu dijalin guna terlaksananya kegiatan dan pengembangan Posbindu. 

Kemitraan dengan pihak swasta lebih baik menggunakan pola kesetaraan, 
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keterbukaan dan saling menguntungkan melalui fasilitas puskesmas 

(Kemenkes RI, 2014). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Alifyah (2018), yang menyatakan 

bahwa pendanaan untuk kegiatan Posbindu PTM di Kota Bogor berasal dari 

anggaran BOK karena keterbatasan dana, kader harus pintar – pintar 

menggunakan dana dan menemukan cara – cara baru untuk menghasilkan 

lebih banyak dana karena UKBM dimaksudkan untuk meningkatkan 

partisipasi dan kemandirian masyarakat. 

Dalam pandangan islam, berdasarkan pada maqashid syariah dalam aspek 

memelihara harta atau hifdzu maal yaitu kemaslahatan harta dalam Islam 

terletak pada tetap terjaganya harta dari kerusakan, kepunahan, menjaga harta 

dari gangguan orang lain, maupun mendapatkan harta dengan cara yang halal 

(Faizal, dkk 2020).Dalam penelitian ini, belum sesuai dengan hifdzu maal 

karena sumber dana yang didapatkan masih minim dan belum melakukan 

kerjasama melalui sektor swasta sehingga pelaksanaan Posbindu PTM yang 

belum optimal. 

3. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap positif yang dimiliki 

oleh implementor seperti, komitmen, kejujuran, sikap positif. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 

Ketika implementator memiliki sifat atau prespektif yang berbeda dengan 

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi 

efektif (Ayuningtias, 2018). Disposisi merupakan indikator yang sangat 

penting untuk melihat terlaksananya atau terimplementasinya suatu kebijakan 

yang telah dirancang sebelumnya. Yang dimaksud dengan disposisi disini 

adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengangkat atau menunjuk 
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petugas atau pelaksana dari kebijakan itu sendiri, karena kegiatan ini berkaitan 

langsung dengan kepentingan orang banyak (Emilia dkk, 2021). 

Sikap yang dimiliki pelaksana program dianggap penting dalam 

implementasi program Posbindu PTM. Sikap tersebut akan meningkatkan 

kesan baik bagi pelaksana program dihadapan para sasaran dan dapat 

meningkatkan rasa percaya serta kepedulian sasaran terhadap pelaksana 

program dan program atau kebijakan itu sendiri (Rahayu, 2020). 

Berdasarkan hasil wawancara yang kepada informan didapatkan informasi 

bahwa pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar saat memberikan sosialisasi 

sudah memberikan sikap yang baik. Begitu juga dengan sikap kader, 

penanggung jawab program dan staf saat memberikan sosialisasi dan saat 

pelakasanaan program. Kualitas sikap para implementator Posbindu PTM di 

wilayah Puskesmas Minasa Upa dapat diketahui dari bagaimana sasaran 

menerima sikap para implementator program tersebut. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti, para pelaksana Program Posbindu PTM 

menerapkan program dengan cukup baik, kader dan masyarakat tidak pernah 

mengeluhkan sikap terhadap petugas dan menunjukkan bahwa disposisi atau 

sikap para pelaksana Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa 

sudah baik. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahayu (2020), 

menyatakan bahwa sikap yang ditunjukkan petugas dalam pelaksanaan 

program Posbindu PTM kepada masyarakat sudah baik, ramah, berusaha 

merangkul memberi support dan memotivasi sasaran yang bertujuan menarik 

masyarakat untuk ikut dalam program Posbindu PTM yang memungkinkan 

implementasi tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Dalam islam sikap adalah akhlak yang melekat pada diri seseorang. Sikap 

yang baik akan memiliki akhlak yang baik dan sebaliknya jika seseorang 
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memiliki sikap yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela, hal ini 

sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An Nahl Ayat 90 : 

 

  ن `وي  ُ    بى ’  ر ̀  لق  `ا  ذى ُ   ن ُ    عُ   

 هى ’

  ر ُ   ُ ُ   سا ُ    ح ̀  لُ     و̀ا ُ   ى   ا̃ يت  و̀ا  ُ  

  ُ  ع ل ا̀ ُ  ب

 ل     د̀ 

لل ُ    ُ  ُ  

  ا ̀  ُ  ي

 م ُ  

ُ    ا    ُ  ُ 

ُ   ُ  ُ    و ̀  ر ُ     م ̀  ك     ظ ُ   كُ  

  ُ  ُ  لُ  ع ل   

 ُ  ذ ُ  ت م ̀  ك ُ  

  ى ُ  

  ُ  ي

 ع ُ  

  لب  و̀ا ُ    ر ُ    ك ُ  

 غ̀ 

  ل و̀ا ُ  

 ن̀ م ُ  

  ˜شاُ   

 ء ُ  

 ح ̀  لف  ا̀ 

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan 

keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran” (Kementrian Agama, 2020). 

Di dalam surah an- Nahl ini Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam 

untuk berlaku adil dan Ihsan serta memberi hak kepada kerabat, Allah SWT 

juga melarang kita semua untuk berlaku keji, mungkar dan permusuhan. Di 

dalam ayat ini Allah Berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung 

diri-Nya bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan secara terus menerus 

kepada hamba- hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap ucapan dan 

tindakan walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan untuk berbuat ihsan 

(Dzulhidayat, 2022). 

4. Struktur Birokrasi 

Sebuah persoalan program pastinya didalam setiap perencanaan tidak 

lepas dari struktur, dikarenakan pada progam-program yang berjalan harus 

mengikuti alur arahan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh 

kebijakan. Oleh karena itu struktur birokrasi dalam sebuah program menjadi 

penentu dalam sebuah penunjang alur kegiatan program yang berjalan secara 

optimal (Sudracun, dkk 2020). Struktur birokrasi merupakan norma-norma, 

karakteristik serta pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang yang 

memiliki hubungan potensial maupun nyata dalam menjalankan suatu 

kebijakan. Aspek dalam struktur birokrasi sendiri melingkupi dua hal yakni 
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mekanisme dalam struktur birokrasi itu sendiri atau Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan aspek fragmentasi/tanggung jawab (Tiffani dkk, 2020). 

a. SOP (Standar Operasional Prosedur) 

Standar Operational Prosedur digunakan untuk meberikan suatu konsep 

yang dituangkan dalam suatu dokumen prosedural dalam setiap kegiatan. 

SOP yang baik menyantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak 

berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena SOP tersebut akan 

menjadi acuan implementor atau pelaksana program dalam bekerja 

(Ratnasari, 2020). 

Berdasarkan hasil penelitian kepada informan didapatkan informasi 

bahwa adanya SOP yang diringkas dari buku panduan pelaksanaan 

Posbindu PTM memuat pelaksanaan dari meja 1 pengisian nik dan data 

peserta, meja 2 wawancara faktor risiko penyakit tidak menular, meja 3 

pengukuran tinggi badan, berat badan, dan perhitungan IMT (Indeks 

Massa Tubuh), meja 4 pengukuran tekanan darah, dan meja 5 identifikasi 

faktor resiko PTM, edukasi faktor risiko PTM, tindak lanjut dini dan 

pengisian hasil layanan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan program 

Posbindu PTM. 

Hal ini sejalan dengan buku petunjuk teknis yang menyatakan bahwa 

berisi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan lima tahap yaitu 

pendaftaran, wawancara, pengukuran faktor resiko PTM, pemeriksaan 

faktor resiko PTM, konseling, edukasi dan tindak lanjut. Kemudian 

sistematis untuk evaluasi, monitoring, pencatatan dan pelaporan hasil 

kegiatan Posbindu PTM(Kemenkes RI, 2014). 

Adanya SOP dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan dapat 

disesuaikan kebutuhan masing-masing. Hal ini tidak sejalan dengan 
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penelitian Ratnasari (2020) menyatakan bahwa SOP program Posbindu 

PTM dari puskesmas Bulu Lor sendiri belum dibuat. Pelaksanaan Program 

Posbindu PTM sementara mengikuti buku panduan Posbindu PTM namun 

menyesuaikan kondisi yang ada dan tidak menyimpang jauh dari buku 

panduan. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi yang membahas tentang 

berbagai tahapan yang ada pada program Posbindu PTM di rapat kader. 

Pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang sendiri mengharuskan setiap 

puskesmas mempunyai SOP. Pembuatan SOP bersumber dari buku 

panduan Posbindu PTM yang kemudian dituangkan atau ditulis kembali 

secara ringkas sesuai dengan buku panduan tersebut. 

b. Fragmentasi (Penyebaran Tanggung Jawab, Evaluasi, Monitoring, 

Pencatatan dan Pelaporan) 

Fragmentasi merupakan penyeberan tanggung jawab pada suatu unit. 

Dalam fragmentasi membutuhkan struktur organisasi sebagai visualisasi 

dari tugas dan fungsi garis wewenang, jumlah pejabat, dan batas – batas 

formal dalam hal apa organisasi tersebut beroperasi (Ratnasari, 2020). 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa para 

pelaksana memiliki tanggung jawab masing – masing pada bidangnya 

dalam pelaksanaan program Posbindu PTM yaitu penanggung jawab 

program sebagai penanggung jawab program memberikan sosialisasi 

kexpada masyarakat, memberikan pelatihan berupa bimtek (bimbingan 

teknis) kepada kader, melakukan monitoring melalui Group Via Whatsapp 

untuk melakukan koordinasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan, 

kendala yang dihadapi, dan pendokumentasian pelaksanaan program 

sebagai format pendukung dalam pelaporan nantinya, penanggung jawab 

Posbindu PTM juga melakukan monitoring dengan pendampingan 

langsung pada saat melaksanakan Posbindu PTM, mengirimkan laporan 
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bulanan kepada Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan melakukan 

pemeriksaan gula darah serta tekanan darah di meja 4. Staf pelaksana 

sebagai pelaksana dalam hal ini mendampingi kader pada saat pelaksanaan 

program posbindu PTM membantu menjalankan tugas penanggung jawab 

program baik dari bimbingan teknis kepada kader hingga melakukan 

pelaporan ke Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kemudian kader berperan 

sebagai fasilitator dan motivator dalam mengajak sasaran untuk mengikuti 

program Posbindu PTM berperan dari meja 1,2,3, dan 5 melakukan 

evaluasi dengan membandingkan cakupan atau hasil kegiatan agar target 

sasaran dapat tercapai, melakukan pencatatan hasil kegiatan Posbindu 

PTM kemudian memberikan hasil pencatatan dan pelaporan kegiatan 

Posbindu PTM kepada penanggung jawab Program atau kepada staf 

pelaksana. Hal ini sejalan dengan penelitian Irmawanti, dkk (2018), 

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Posbindu PTM di wilayah kerja 

Puskesmas Surondol Kulon terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab 

masing – masing bagi pelaksana program Posbindu PTM sesuai dengan 

bidangnya. 

Pelaporan kegiatan Posbindu PTM yang dilakukan sudah berjenjang 

dari kader ke petugas puskesmas selanjutnya dari petugas puskesmas ke 

Dinas Kesehatan Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas 

Kesehatan kota Makassar bidang P2PTM pelaporan hasil kegiatan yang 

dikirimkan Puskesmas Minasa Upa ke Dinas Kota Makassar setiap 

bulannya sudah mencapai angka 80% berkategori baik dan apabila 

melakukan keterlambatan atau tidak mencapai target bulanan maka akan 

diberikan feedback berupa teguran tertulis kepada pihak Puskesmas 

Minasa Upa. Hal ini sejalan dengan penelitian Sudarcun dkk (2020), yang 

menyatakan  bahwa  pertanggung  jawaban  atau  fragmentasi  petugas 
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Puskesmas Sinar Baru dilakukan dengan melaporkan hasil kegiatan 

Posbindu PTM secara berjenjang setiap bulan hingga ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bangka. 

Dalam pandangan agama islam aspek fragmentasi atau tanggung 

jawab ialah seluruh perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan 

dipertanggungjawabkan di akhirat kelak sebagaimana firman Allah dalam 

surah QS. Al Muddatstsir/74:38 : 

  ك ُ   هين ة ُ    ر ُ  

   ُ  بس   

 ت̊ 

  ُ
م 

 ا 

  س „  ,

 ُ  ب

 ف ̊  ُ  ن   ل     ك ُ  

 

 

Terjemahnya : 

“Tiap – tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya”(Kementrian Agama, 2020). 

 

Tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan bahwa 

setiap jiwa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, 

bisa jadi amal perbuatan itu menjerumuskannya dan bisa jadi amal 

perbuatan itu menyelamatkannya dari kehancuran. Dengan kata lain, ayat 

ini memerintahkan kita memiliki iman yang baik agar bertanggung jawab 

atas segala pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab kita karena 

setiap pekerjaan yang dilakukan dengan baik maka akan menyelamatkan 

kita dari kehancuran (Fuad, M.N. 2020). 

Berdasarkan pada maqashid syariah pada aspek memelihara agama atau 

hifdzu ad-din yaitu manusia yang memiliki potensi untuk beriman, 

mendekatkan diri pada Allah SWT, kembali kepadanya dan meminta 

pertolongan saat mengalami kesulitan (Faizal, dkk 2020). Jika dikaitkan 

dengan hifdzu ad-din terhadap struktur birokrasi, ditemukan bahwa 

seluruh implementator program sudah melaksanakan tugasnya sesuai 

tanggung jawabnya masing-masing. Seperti yang telah dijelaskan pada 

Q.S Al-Mudatstsir 74/38 memerintahkan kita agar bertanggung jawab atas 



86 
 

 

segala pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab kita karena setiap 

pekerjaan yang dilakukan dengan baik maka akan menyelamatkan kita dari 

kehancuran. 

5. Pelaksanaan 

Pelaksanaan Posbindu PTM dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah 

ditentukan. Frekuensi pelaksanaan Posbindu PTM dilaksanakan paling kurang 

satu kali perbulan. Pelaksanaan Posbindu PTM dilaksanakan dilingkungan 

masyarakat yang bersih dan sesuai dengan kesepakatan bersama. (Kemenkes 

RI, 2014). 

Berdasarakan hasil penelitian didapatkan informasi bahwa pelaksanaan 

program Posbindu PTM dilaksankan sesuai dengan jadwal RPK (Rencana 

Pelaksanaan Kegiatan) bulanan program Posbindu PTM yang telah dibuat RPK 

bulanan program Posbindu PTM tersebut berisikan jadwal pelaksanaan 

Posbindu PTM di setiap 16 RW dan sekolah – sekolah yang masih masuk 

dalam wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa. Posbindu PTM diadakan rutin 

sebulan sekali dengan lokasi pelaksanaan di posyandu, aula pertemuan warga, 

rumah kepala RW/RT, dan juga dilakukan melalui door to door dan 

pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan SOP yang sudah diringkas memuat 

tahapan meja 1 proses pendaftaran hingga meja 5 edukasi atau tindak lanjut. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Oktarianita (2020), yang menyatakan bahwa 

pelaksanaan kegiatan diadakan satu bulan sekali sesuao dengan jadwal yang 

telah ditentukan setiap bulannya, pelaksanaan Posbindu PTM sudah sesuai 

dengan SOP yang ada yakni menggunakan 5 meja dilakukan secara berurutan 

sesuai dengan prosedur yang telah disiapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sehari sebelum kegiatan berlangsung 

kader mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai waktu dan lokasi 

kegiatan Posbindu PTM namun, warga masih merasa malas dan sibuk untuk 
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memeriksakan kondisi kesehatannya di program Posbindu PTM sehingga peran 

kepala RW sangat dibutuhkan untuk melakukan koordinasi kepada masyarakat. 

Door to door dilakukan apabila target bulanan belum tercapai secara maksimal. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Yunia (2021), yang menyatakan bahwa 

berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, waktu dan lokasi yang disepakati 

bersama barulah sehari sebelum pelaksanaan Posbindu PTM melalui Group 

Whatapp warga dan speaker masjid. 

Dalam pandangan agama islam, berdasarkan pada maqashid syariah pada 

aspek memelihara jiwa atau hifdzu al nafs yang ditetapkan oleh hukum Islam 

yang harus dilindungi, memenuhi kebutuhan yang diinginkan manusia (Faizal 

dkk 2020) Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Posbindu PTM tidak selaras 

dengan hifdzu al - nafs karena kader dan petugas puskesmas masih sulit untuk 

melakukan koordinasi kepada masyarakat serta masih kurang minatnya 

masyarakat dalam mengikuti program Posbindu PTM yang tujuannya untuk 

menekan jumlah peningkatan angka kesakitan dan kematian jiwa. Maka dari 

itu masyarakat harus menjaga jiwa dengan memeriksakan kondisi kesehatanny 

agar terhindar dari penyakit tidak menular. Hal ini juga berhubungan dengan 

aspek memelihara keturunan atau hifdzu al – nqaulan asl yang diatur dalam 

pernikahan sebagai hal yang positif disyariatkan menikah, memelihara 

keturunan dan dilarang melakukan perzinahan. Kurang minatnya masyarakat 

dalam mengikuti program Posbindu PTM akan mengurangi angka harapan 

hidupnya maka keturunan pun akan terancam, jika orang tua meninggal, 

sementara ia meninggalkan anak usia dini dan istri tentu akan menimbulkan 

masalah dari segi finansial. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada : 

1.  Penelitian ini menggunakan analisis data manual sehingga peneliti 

membutuhkan waktu yang lama dalam menganalisis data penelitian. 

2.  Masih ada variabel yang tidak di teliti dalam penelitian ini yaitu dalam 

teori manajemen puskesmas dengan variabel perencanaan dan 

pengawasan. 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Tidak Menular 

Melalui Program Posbindu PTM di Puskesmas Minasa Upa Makassar Tahun 2023 

sebagai berikut : 

1. Komunikasi 

Transmisi informasi melalui sosialisasi dari Dinas Kesehatan ke pihak 

puskesmas telah dilaksanakan sehingga tujuan, manfaat serta target Posbindu 

PTM telah tersampaikan dan program dapat terealisasi sampai saat ini. 

Kejelasan infotmasi saat sosialisasi dari Dinas Kesehatan ke pengelola program 

dan pengelola program ke masyarakat sudah jelas. Sosialisasi dari pihak 

Puskesmas ke masyarakat dengan skala besar masih kurang karena terkendala 

anggaran sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui program 

Posbindu PTM secara rinci. 

2. Sumber Daya 

Berdasarkan ketiga aspek sumber daya yaitu sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana, serta sumber alokasi dana didaptakan bahwa sumber daya 

manusia hanya ada 2 kader yang tersebar di 16 RW karena masih minimnya 

sumber dana sehingga anggaran honor kader masih kurang. Dari aspek sarana 

masih perlu ditingkatkan lagi sedangkan aspek prasarana sudah cukup baik. 

Kemudain aspek alokasi dana bersumber dari APBN yang dialokasikan ke 

BOK, pihak puskesmas Minasa Upa belum melakukan kemitraan dengan pihak 

swasta, serta tidak adanya iuran dari masyarakat maupun kepala RW setempat. 
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3. Disposisi 

Dari aspek disposisi/sikap pengelola program Posbindu di wilayah 

Puskesmas Minasa Upa Makassar sudah baik dimana tidak ditemukan keluhan 

dari masyarakat dan kader pelaksana. 

4. Struktur Birokrasi 

Berdasarkan kedua aspek yaitu fragmentasi dan standar operasional 

prosedur didapatkan bahwa struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan 

Pencegahan Penyakit Tidak Menular Melalui Program Posbindu PTM sudah 

berjalan dengan baik didasarkan dengan adanya SOP Posbindu PTM dan para 

pelaksana sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tugasnya 

masing – masing. 

5. Pelaksanaan 

Pelaksanaan Posbindu PTM sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal RPK 

(Rencana Kegiatan Bulanan) bulanan yang telah dibuat dan dilaksanakan 

berdasar pada SOP yang ada. Saat kegiatan berlangsung, banyak masyarakat 

yang sibuk dengan kegiatannya masing – masing serta masih ada masyarakat 

yang kurang minat dalam mengikuti program ini. Kendala ini diatasi dengan 

melakukan pemeriksaan secara door to door agar target bulanan dapat tercapai. 

B. Saran 

1. Bagi pengelola program, diharapkan untuk menambah tenaga kader 

Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa Makassar dalam 

upaya mengurangi beban kerja kader dalam melaksanakan kegiatan 

Posbindu PTM dan diharapkan dapat melaksanakan pelatihan kader atau 

bimbingan teknis secara rutin, serta melakukan kerja sama antar sektor 

swasta untuk memperoleh sumber dana tambahan serta diharapkan dapat 

memberikan sosialisasi yang lebih luas dan rutin dalam upaya meningkatkan 

minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan Posbindu PTM 
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2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan partisapasi dengan 

menyediakan fasilitas seperti kursi agar pelaksanaan program Posbindu 

PTM dapat berjalan lebih efisien lagi dan meningkatkan kesadaran akan 

bahayanya penyakit tidak menular. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Agama, K. (2020). Qur’an Kemenag. In Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 

Agus  Dwi  Cahya,  Muinah  Fadhilah,  Sahilah,  &  Karyaningsih.  (2021). 

Transformasi Manageria Transformasi Manageria. Journal Of Islamic 

Education Management, 2(1), 57–72. 

Alfiyah, A., & Pujiyanto, P. (2019). an Analysis on the Implementation of the 

Integrated Guidance Post (Posbindu) Activities for Non-Communicable 

Diseases At Bogor City in 2018. Journal of Indonesian Health Policy and 

Administration, 4(1), 11–15. https://doi.org/10.7454/ihpa.v4i1.2388 

Ali, A., Sudayasa, I. P., Jamaluddin, Arimaswati, Nurcholida, A., & Rangki, L. 

(2021). Skrining Penyakit Tidak Menular Pada Mayarakat Kecamatan 

Nambo Kota Kendari. Jurnal PARADIGMA (Pemberdayaan & Pengabdian 

Kepada Masyarakat), 3(2), 7–16. 

Ayuningtias. (2018). Analisis Kebijakan Kesehatan : Prinsip dan Aplikasi. 

Direktorat  P2PTM.  (2019).  Buku  Pedoman  Penyakit  Tidak  Menular.  In 

Kementerian Kesehatan RI. 

Dzulhidayat. (2022). Nilai Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al - Quran. הארץ, 

8.5.2017, 2003–2005. 

Fuadah, D. Z., & Rahayu, N. F. (2018). Pemanfaatan POS Pembinaan Terpadu 

(POSBINDU) Penyakit tidak Menular (PTM) pada Penderita Hipertensi. 

Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery), 5(1), 020– 

028. 

Gurning. (2018). Dasar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat. 

Hajar, A. (2022). Urgensi Akal dalam Asbāb Al-Nuzūl QS Al-Nisa ’ 54 dan 59. 

Journal of Quran and Hadith Studies, 2(1), 40–47. 

Hosni, K., Afandi, D., Yunita, J., Jepisah, D., & Hanafi, A. (2020). Analisys of 

the Implementation of Non-Communicable Disease Control Programs in 

Posbindu PTM Puskesmas Rokan IV Koto I Districs Rokan Hulu. Jurnal 

Kesehatan Komunitas, 6(2), 135–146. 

Kemenkes RI. (2012). Petunjuk Teknis Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak 

Menular (Posbindu PTM). Ditjen Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan 

Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI, 1–39. 

Kemenkes RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar. In Kementrian Kesehatan RI 

(Vol. 53, Issue 9). 

Kementrian Kesehatan RI. (2014). Petunjuk Teknis Surveilans Faktor Risiko PTM 

Berbasis Posbindu (Issue Maret). 

Makassar, D. K. (2022). Data Distribusi Posbindu yang Tersebar di Kota 

Makassar, Dinas Kesehatan Makassar. 

Mohd, R. A., Ghazali, N. M., & Fauzi, N. M. (2021). [ Thematic Analysis Of 



 

 

Nutrition And Healthy Lifestyle Based On Nutrigenomic In Verse 31 Of 

Surah Al- A ’ Raf ] Analisis Tematik Pemakanan Dan Gaya Hidup Sihat 

Berasaskan Ilmu nutrigenomik semakin mendapat perhatian sejak dua dekad 

kebelakangan ini , khus. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 22(2), 

152–165. 

Permenkes. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2016 Tentang 

Manajemen Puskesmas. Revista CENIC. Ciencias Biológicas, 152(3), 28. 

Permenkes 2019. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 

tentang Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 Tahun 2019 

Tentang Puskesmas, Nomor 65(879), 2004–2006. 

Pratama, S., Susanto, H. S., & Warella, Y. (2020). Program pos pembinaan 

terpadu penyakit tidak menular di daerah kepulauan. HIGEIA (Journal of 

Public Health Research and Development), 4(2), 312–322. 

Putri, R. E., . H., & . A. (2019). Evaluasi Proses Implementasi Posbindu PTM Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar 

Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017. Jurnal Kesmas Jambi, 2(1), 12– 

27. 

Ratnasari, I. A. (2020). Implementasi Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit 

Tidak Menular. Higeia Journal of Public Health Research and Development, 

4(4), 785–798. 

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 

17(33), 81. 

Riskesdas Kab/kota. (2018). Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018. 

In Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan (Vol. 110, Issue 9). 

Sebelas, U., & Surakarta, M. (2018). Ilmu Komunikasi Dalam Perspektif Al- 

Qur’an Sumarjo Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. 8(2), 

113–124. 

Siti Mariam Ulfa, Mujahid, & Rachmah, H. (2021). Nilai-nilai Pendidikan dari 

QS. Al-Ahzab Ayat 70-71 tentang Etika terhadap Pembentukan Akhlak. 

Bandung Conference Series: Islamic Education, 1(1), 39–44. 

Sudracun, S., Wati, M., & Fikri, Z. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pos 

Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Di Puskesmas 

Sinar Baru Pada Tahun 2018. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 8(2), 

368. 

Suprayitno, E., & Huzaimah, N. (2020). Pendampingan Lansia Dalam Pencegahan 

Komplikasi Hipertensi. SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat 

Berkemajuan, 4(1), 518. https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3001 

Yarmaliza, & Zakiyuddin. (2019). Kata kunci: PTM, GERMAS, penyuluhan 93. 

3(2), 93–100. 



 

 

Yenny Safitri, & Nurhayati, I. (2018). Pengaruh Pemberian Sari Pati Bengkuang 

(Pachyrhizus Erosus) Terhadap Kadar Glukosa Darah Pada Penderita 

Diabetes Mellitus Tipe Ii Usia 40-50 Tahun Di Kelurahan Bangkinang 

Wilayah Kerja Puskesmas Bangkinang Kota Tahun 2018. 

Transcommunication, 53(1), 1–8. 



 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 



96 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM DITUJUKAN KEPADA 

INFORMAN UTAMA (KADER DAN STAF PELAKSANA 

PROGRAM POSBINDU PTM) 

A. Identitas Informan 

Nama : 

Usia : 

Pendidikan : 

Jabatan : 

Pekerjaan : 

B. Pertanyaan mengenai Variabel Komunikasi 

1. Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaan sosialisasi program Posbindu 

PTM ini? (kapan, dimana, berapa kali diadakan, siapa yang 

menyampaikan, dan siapa pesertanya). 

2. Materi apa saja yang disampaikan pada saat sosialisasi? 

3. Bagaimana menurut anda tentang kejelasan dari tiap informasi yang 

diberikan? (Juknis, dan Peraturan – Peraturan). 

C. Pertanyaan mengenai Variabel Sumber Daya 

1. Mohon dijelaskan mengenai ketersediaan implementator dalam 

menjalankan program ini? (kompetensi, jumlah, dan kecukupan). 

2. Mohon dijelaskan tentang ketersediaan sarana dan prasarana dalam 

menjalankan Posbindu PTM? (spesifikasi, kondisi, dan kecukupan). 

3. Bagaimana bentuk pelatihan kader posbindu PTM (kapan, dimana, dan 

berapa kali diadakan). 
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D. Pertanyaan mengenai Variabel Disposisi 

1. Mohon diceritakan tanggapan ibu mengenai sikap dari staf (pemberian 

materi dan saat pelaksanaan). 

E. Pertanyaan mengenai Variabel Struktur Birokrasi 

1. Mohon dijelaskan tentang koordinasi antara tim pengelola Posbindu PTM 

di Puskesmas dan Dinas Kesehatan (penyebaran tanggung jawab, 

monitoring, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan menyikapi kendala). 

2. Mohon dijelaskan tentang Standar Operasional Prosedur dalam 

pengelolaan Posbindu PTM? 

F. Pertanyaan mengenai Variabel Pelaksanaan 

1. Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaan program Posbindu PTM? 

(kapan, dimana berapa kali diadakan, siapa pesertanya, dan menyikapi 

kendala). 



98 
 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM DITUJUKAN KEPADA 

INFORMAN KUNCI (PENANGGUNG JAWAB P2PTM DINKES 

MAKASSAR, KEPALA PUSKESMAS MINASA UPA MAKASSAR DAN 

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM POSBINDU PTM) 

A. Identitas Informan 

Nama : 

Usia : 

Pendidikan : 

Jabatan : 

Pekerjaan : 

 

B. Pertanyaan mengenai Variabel Komunikasi 

1. Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaan sosisalisasi program Posbindu 

PTM ini? (kapan, dimana, berapa kali diadakan, siapa yang menyampaikan, 

dan siapa pesertanya) 

2. Materi apa saja yang disampaikan saat sosialisasi? 

 

3. Bagaimana menurut anda tentang kejelasan dari tiap informasi yang diberikan 

(juknis dan peraturan – peraturan) 

C. Pertanyaan mengenai Variabel Sumber Daya 

1. Mohon dijelaskan mengenai ketersediaan impelementator dalam menjalankan 

program ini? (kompetensi, jumlah, dan kecukupan) 

2. Mohon dijelaskan tentang ketersediaan sarana dan prasarana dalam 

menjalankan program Posbindu PTM? (jumlah, spesifikasi, kondisi, dan 

kecukupan). 
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3. Bagaiamana pelaksanaan pelatihan kader Posbindu PTM? (kapan, dimana, 

berapa kali diadakan, materi yang disampaikan). 

D. Pertanyaan mengenai Variabel Disposisi 

1. Mohon diceritakan tanggapan ibu mengenai sikap dari staf dalam 

menyampaikan materi Posbindu PTM. 

E. Pertanyaan mengenai Variabel Struktur Birokrasi 

1. Mohon dijelaskan tentang koordinasi antara tim pengelola Posbindu PTM di 

Puskesmas Minasa Upa dan Dinas Kesehatan (penyebaran tanggung jawab, 

monitoring, evaluasi, pencatatan pelaporan, dan menyikapi kendala). 

2. Mohon dijelaskan tentang Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan 

Posbindu PTM. 

F. Pertanyaan mengenai Variabel Pelaksanaan 

1. Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaan program Posbindu PTM? (kapan, 

dimana berapa kali diadakan, siapa pesertanya, dan menyikapi kendala). 
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM DITUJUKAN 

KEPADA INFORMAN PENDUKUNG PROGRAM 

POSBINDU PTM (BENDAHARA BOK) 

A. Identitas Informan 

Nama : 

Usia : 

Pendidikan : 

Jabatan : 

Pekerjaan : 

B. Pertanyaan mengenai Variabel Sumber Daya 

1. Mohon dijelaskan tentang sumber alokasi dana dalam program Posbindu 

PTM (kecukupan dan pemanfaatannya). 
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM DITUJUKAN KEPADA 

INFORMAN PENDUKUNG PROGRAM POSBINDU PTM 

(MASYARAKAT) 

A. Identitas Informan 

Nama : 

Usia : 

Pendidikan : 

Pekerjaan : 

B. Pertanyaan mengenai Variabel Komunikasi 

1. Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaan sosialisasi program Posbindu PTM 

ini? (kapan, dimana, berapa kali diadakan, siapa yang menyampaikan, dan 

siapa pesertanya). 

2. Materi apa saja yang disampaikan pada saat sosialisasi? 

3. Bagaimana menurut anda tentang kejelasan dari tiap informasi yang 

diberikan? (Juknis, dan Peraturan – Peraturan). 

C. Pertanyaan mengenai Variabel Disposisi 

1. Mohon diceritakan tanggapan ibu/bapak mengenai sikap dari staf dalam 

menyampaikan materi Posbindu PTM dan saat kegiatan Posbindu PTM 

berlangsung. 

D. Pertanyaan mengenai Variabel Pelaksanaan 

1. Mohon dijelaskan bagaimana pelaksanaan program Posbindu PTM (Berapa 

kali diadakan, kapan, dan dimana). 
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Lampiran 2 

 

Matriks Wawancara 

A. Infiorman Utama 

 

No Variabel Pertanyaan Jawaban Reduksi Data Kesimpulan 

1. Komunikasi 1. Mohon dijelaskan 

bagaimana sosialisasi 

program Posbindu 

PTM ini? (kapan, 

dimana, berapa kali 

diadakan, siapa yang 

menyampaikan, dan 

siapa pesertanya) 

1. “Kalo sosialisasinya dari 

Dinkes sekitar 8 tahun yang lalu 

itu diadakan di hotel. .Dihadiri 

oleh Dinas Kesehatan Kota 

Makassar sebagai pemberi 

materi, Kepala Puskesmas 

Minasa Upa, petugas surveilans, 

promkes juga ada. Nah, setelah 

itu baru kita sosilaisasikan 

program Posbindu PTM ke 

warga di Posyandu dan 

Puskesmas tentang ini program 

dihadiri sama warga sisniji, 

tokoh masyarakat, dan Kepala 

RW, sosialisasinya baru 2 kali 

diadakan selebihnya diingakanji 

ke warga pentingnya Posbindu 

PTM” (S, 58 Tahun). 

2. “Sosialisasinya dari Dinkes 

itu lama sekalimi. Yang 

sampaikan materi dari Dinas 

Kesehatan dan Puskesmas, Ibu 

Hamidah selaku penanggung 

jawab program dan Staf 

Pelaksana,  semua  kader  ikut 

yang kita dapatkan 

disosialisasikan ke masyarakat 

Sosialisasi program 

posbindu    PTM 

dilakukan oleh petugas 

dari Dinas Kesehatan 

Kota Makassar kepada 

tenaga kesehatan di 

Puskesmas Minasa Upa 

dan kader terpilih yang 

selanjutnya 

menyampaikan kepada 

masyarakat  selaku 

sasaran  program 

posbindu. 

Sosialisasi  program 

posbindu PTM dilakukan 

dengan dua tahapan agar 

bisa sampai ke sasaran. 

Yang pertama sosialisasi 

dari Dinas Kesehatan 

Kota Makassar kepada 

pihak puskesmas dan 

kader terpilih, setelah itu 

pihak puskesmas dan 

kader yang akan 

melanjutkan sosialisasi 

kepada masyarakat 

mengenai Posbindu PTM, 

namun sosialisasi belum 

dilaksanakan dengan baik 

dan rutin karena 

keterbatasan anggaran. 
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   diadakan di aula pertemuan 

warga peserta sosialisasi itu 

ada masyarakat sekitar, 

diwadahi pihak Puskesmas dan 

kader Posbindu PTM” (N, 63 

tahun). 

.3.“Di hotel dulu dilaksanakan 

dihadiri sama orang Dinas 

Kesehatan Makassar yang 

sampaikan materi dan orang 

Puskesmas. Pesertanya pastimi 

kader. Materi yang didapat 

disosialisasikan ke masyarakat. 

Pesertanya adalah masyarakat 

sendiri dan yang sampaikan 

materi kami kader dan orang 

Puskesmas Minasa Upa 

Makassar” (R, 48 tahun). 

4“Pernah di hotel, pembawa 

materi dari Dinas Kesehatan 

Makassar. Pesertanya seluruh 

kader Posbindu, kepala 

puskesmas, pennggung jawab 

program, staf puskesmas, 

setelah itu baru kita sosialisasi 

ke warga. Pesertanya saat 

sosialisasi di lapangan itu 

tentunya warga dan dihadiri 

pembina Posbindu, petugas 

promkes, penanggung program, 

kepala RW, tokoh masyrakat..” 

(EA 49 Tahun). 
.5.”Dulu untuk awal – awalnya 
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   ini program disosialisasikan 

sama Dinas Kesehatan 

Makassar, sekarang lebih ke 

pelatihan kader dek (bimtek), 

yang sampaikan materi dari 

Dinas Kesehatan Makassar, 

pennggung jawab program, 

sama staf puskesmas disana, 

setelah itu di sosialisasikan ke 

masyarakat tentang Posbindu 

ini. Kalo peserta sosialisasi itu 

Kepala RW, warga sekitar 

tentunya, dan ada juga toma 

(tokoh masyarakat)” (N, 46 

Tahun). 

.6.”Pernah di hotel yang 

sampaikan materi dari Dinas 

Kesehatan Kota Makassar, 

karena ini program sudah lama 

kita sudah hafal matimi semua 

tata. Sosialisasi diadakan di 

masyarakat juga tau apa itu 

Posbindu, untuk kepesertaannya 

ada warga sekitar sini, kepala 

RW, dan orang puskesmas” (N, 

62 Tahun). 

7.“Sekitar 8 tahun lalu itu 

sosialisasi pertama kali 

dilaksanakan di hotel, 

pesertanya kader, saya selaku 

staf  pelaksana, penanggung 

jawab program, kapus, dan 

petugas surveilans. Setelah kami 
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   ikuti ini sosialisasinya baru 

disosialikan lagi ke masyarakat 

setempat itupun baru dua kali 

karena terbatas anggaran, 

sosialisasi bertempat di aula 

pertemua warga dan posyandu. 

Pesertanya sudah pasti warga 
setempat” (M, 52 Tahun). 

  

  2. Materi apa saja 

yang disampaikan 

pada saat kegiatan 

sosialisasi? 

1. “Materi yang disampaikan itu 

bagaimana tata laksananya toh 

siapa sasarannya, ada juga buku 

juknis untuk kader dikasihki. 

Sosialisasi untuk masyarakat 

tentang apa manfaat, tujuan, 

dan petunjuk teknisnya, cara 

evaluasi, monitoring, pencatatan 

dan pelaporan” (S, 58 Tahun). 

2. “Tentang juknis dan 

peraturan – peraturan, ituji lagi 

disosialisasikan kembali ke 

masyarakat” (N, 63 tahun). 

3. “Sosialisasi yang kami 

dapatkan tentang apa tujuan 

dan manfaat, juknis dan 

peraturan – peraturan – 

peraturan, ituji lagi 

disosialisasikan ke masyarakat” 

(R, 48 Tahun). 

.4.“Tentang apa  ini Posbindu 

PTM,disosialisasikan 

kemasyarakat tentang ituji 

juknis dan  peraturan  – 
peraturan” (EA 49 Tahun). 

Materi yang 

disampaikan pada saat 

dilakukan sosialisasi 

adalah kebijakan 

program posbindu 

PTM, tujuan, manfaat 

dan sasaran program, 

serta tata laksana 

berupa petunjuk teknis 

pelaksanaan program 

posbintu PTM. 

Materi yang diberikan 

kepada kader dan pihak 

Puskesmas Minasa Upa 

berupa kebijakan 

program, jenis penyakit 

tidak menular, tata 

laksana penyelenggaraan 

Posbindu PTM, juknis 

dan peraturan – peraturan, 

serta cara evaluasi, 

monitoring, pencatatan 

dan pelaporan kegiatan. 

Untuk materi sosialisasi 

ke masyarakat berupa 

tujuan, manfaat, sasaran, 

petunjuk teknis dan 

peraturan – peraturan. 
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   5. ”Materi yang diberikan siapa 

saja sasarannya ini program, 

kapan dilaksanakan, juknis dan 

peraturan – peraturan, evaluasi, 

monitoring dan pencatatan 

pelaporan” (N, 46 Tahun). 

6. “Dijelaskan apa itu PTM dan 

jenisnya. Manfaat dari program 

ini apa, sasarannya siapa saja, 

kemudian tata cara pelaksanaan 

program, itulah yang kami dapat 

materi disosialisasikan kembali 

ke masyarakat” (N, 62 Tahun). 

7. ”Materi tentang kebijakan 

program, langkah – langkah 

penyelenggaraan, sasarannya 

siapa, juknis dan peraturan – 

peraturan” (M, 52 Tahun). 

  

  3.Bagaimana menurut 

anda tentang 

kejelasan dari tiap 

informasi  yang 

diberikan? (Juknis, 

dan peraturan – 

peraturan). 

1. “Iyya jelas semuaji karena itu 

petunjuk teknis dan peraturan – 

peraturan ada semua di buku 

yang dikasihki untuk kader” (S, 

58 Tahun). 

2. “Iye.. Jelas semuami dek” (N 

,63 Tahun). 

3. “Sudah jelas semua dek 

informasinya, karena dijelaskan 

langsung juknis dan peraturan – 

peraturannya lewat buku 

prtunjuk posbindu untuk kader” 
(R,48 Tahun). 

Setiap informasi yang 

diberikan dianggap 

sudah jelas karena 

disertai dengan 

petunjuk teknik yang 

berisikan panduan 

posbindu PTM. 

Kejelasan dari tiap 

informasi yang diberikan 

saat sosialisasi sudah 

jelas. Selain itu, kader 

juga diberikan buku 

panduan posbindu PTM. 
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   4. “Iyye sudah jelas” (EA, 49 

Tahun). 

5. “Jelas semuami kalau itu” 

(N, 46 Tahun). 

6. “Sudah jelasmi juknis sama 

peraturan – peraturan di 

jelaskanki dan ada semuaji di 

buku petunjuk dek” (N, 62 

Tahun). 

7. “Jelas semuami itu iyya” (M, 

52 Tahun). 

  

2. Sumber 

Daya 

1. Mohon dijelaskan 

mengenai 

ketersediaan 

implementator 

dalam menjalankan 

program ini? 

(kompetensi, 

jumlah, dan 

kecukupan). 

1. “Setiap RW itu ada 2 orang 

kader posbindu”. (S, 58 Tahun). 

2. “ Ohh kalau jumlahnya 2 ji 

dek di setiap RW”(N, 63 Tahun). 

3. ”Masng – masing RW punya 2 

kader posbindu” (R, 48 Tahun). 

4. “Samaji dek kayak di RW 

sebelah 2 semuaji itu” (EA, 49 

Tahun). 

5. “Kalau kader disini ada 2, 

dari pihak Puskesmas ada dua 

orang perawat Ibu Hamida dan 

Ibu Mulyati.” (N, 46 Tahun). 

6. “Duaji itu kader posbindu di 

setiap RW adapun kader lain 

tapi posyandu dek, kalo dari 

Puskesmas itu ada dua orang 

perawat” (N, 62 Tahun). 

7. “Setiap RW cuman 2 kader 

saja” (M, 52 Tahun). 

Ketersediaan 

implementator program 

posbindu PTM terdiri 

dari  dua kader 

posbindu disetiap RW 

di wilayah  kerja 

Puskemas Minasa Upa. 

Ketersediaan kader hanya 

memiliki dua orang kader 

di setiap RW yang 

tersebar di wilayah kerja 

Puskesmas Minasa Upa. 
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  2. Mohon dijelaskan 

tentang ketersediaan 

sarana dan prasarana 

dalam menjalankan 

Posbindu PTM? 

(spesifikasi, kondisi, 

dan kecukupan). 

1. “Sarana dan prasarananya 

alhamdulillah sudah baik” (S, 

58 Tahun) 

2. “Inikan pelaksanaannya tidak 

tentu, kadang di aula, lapangan, 

atau, posyandu Masih kurang 

memadai, Biasa ituji kita 

kekurangan kursi dan meja, 

makanya biasa kita pinjam di 

warga atau kepala RW, untuk 

alat kesehatan ada smuaji dari 

Puskesmas itu ”(N, 63 

Tahun).”(N, 63 Tahun). 

3. “Lumayan dek, karena ini 

tidak tentu kadang di bawah 

pohon mangga ada bale – 

balenya warga dek, alat – alat 

kesehatan juga sudah lengkap 

disediakan puskesmas” (R, 48 

Tahun). 

4. “Alhamdulillah sudah bagus 

semua” (EA, 49 Tahun). 

5. “Iyye bagusmi dek ” (N, 46 

Tahun). 

6. “Sejauh ini sudah bagus dek 

semuanya dari jumlah kursi, 

kondisi posyandunya, sampe 

meja meja juga memenuhimi, 

alat kesehatan juga disediakan 

dari puskesmasji” (N, 62 

Tahun). 

7. “Iyye, kalau itu sudah bagus 

dek. Artinya kondisinya bagus 

Ketersediaan sarana 

sudah dianggap baik, 

berupa alat kesehatan 

telah lengkap akan 

tetapi tempat 

pelaksanaan kegiatan 

posbindu tidak 

menentu karena 

prasana yang belum 

memadai. 

Sarana berupa alat 

kesehatan sudah lengkap 

dan disediakan oleh pihak 

puskesmas, sedangkan 

prasarana masih belum 

memadai. 
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   bisa kami gunakan dengan 
baik” (M, 52 Tahun). 

  

  3. Bagaimana 

bentuk pelaksanaan 

pelatihan kader 

Posbindu PTM? 

(kapan, dimana, 

berapa kali 

diadakan) 

1. “Pelatihan di puskesmas, 

terakhir tahun lalu bulan 11, 

tahun ini belum diadakan, BB, 

bagaimana cara mengedukasi ke 

peserta saat sudah terdektesi 

PTM.” (S, 58 Tahun). 

2. “Bimtek di Puskesmas 

diadakan, pembina yang latih 

biasa juga dari phak Dinkes, 

terakhir bulan 11 tahun lalu, 

tahun ini belum. Materinya cara 

ukur TB, BB, cara menghitung 

IMT. bagaimana cara 

wawancara ke masyarakat 

tentang pola hidupnya cara 

evaluasi, monitoring, dan 

pencattan pelaporan” (N, 63 

Tahun). 

3. “Kalau pelatihan iyya biasa 

di Puskesma, terakhir tahun lalu 

diadakan” (R, 48 Tahun). 

4. “Bimtek kami dilatih dari 

materi buku panduan program 

Posbindu PTM, tahun ini belum 

dilakukan bimtek” (EA, 49 

Tahun). 

5. “Bimtek dilakukan di 

Puskesmas yang latih kadang 

dari Puskesmas dan Dinas 

Kesehatan   Kota   Makassar, 
terakhir tahun lalu, materi cara 

Bentuk pelaksanaan 

pelatihan kader 

posbindu PTM terakhir 

dilakukan bulan 

November 2022, yang 

dilakukan  di 

Puskesmas Minasa Upa 

yang membahas tenting 

bimbingan teknis 

program posbindu 

PTM. 

Pelatihan terhadap kader 

yang dilakukan di 

Puskesmas oleh pihak 

Puskesmas Minasa Upa 

tidak rutin dilaksanakan, 

dan memiliki jangka 

waktu yang lama untuk 

kembali melakukan 

pelatihan (bimtek). 
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   ukur BB, TB, IMT, evaluasi, 

pencatatan pelaporan” (N, 46 

Tahun). 

6.”Pelatihan kader di 

puskesmasji bulan 11 tahun lalu 

terakhir, untuk materinya dilatih 

cara pengukuran kesehatan 

seperti TB,BB, hitung IMT cara 

edukasi juga” (N, 62 Tahun). 

7. “Untuk pelatihan bimtek ke 

kader itu di Puskesmasji, tapi 

terakhir tahun lalu bulan 11 

tahun ini belumpi” (M, 52 

Tahun) 

  

3. Disposisi 1. Mohon 

diceritakan 

tanggapan ibu 

mengenai sikap dari 

staf (pemberian 

materi dan saat 

pelaksanaan). 

1. “Alhamdulillah dek selama 

ini kurasa baek semuaji” (S, 58 

Tahun). 

2. “Kalau itu iyya baek 

semuaji” (N, 63 Tahun) 

3. “Iyye baik semua dek” (R, 48 

Tahun). 

4. “Nassami itu iya baek 

semuaki” (EA, 49 Tahun). 

5. “Iyye baekji semua stafnya, 

gampang dimengerti materinya 

juga” (N, 46 Tahun). 

6. “Baik semuaji dek” (N, 46 

Tahun). (N, 62 Tahun). 

7. “Baek – baek semua dek 

alhamdulillah” (M, 52 Tahun). 

Sikap dari staf pemberi 

materi dan saat 

pelaksanaan dianggap 

sudah baik, sehingga 

materi yang 

disampaikan mudah 

dimengerti. 

Sikap dari staf saat 

pemberian materi sudah 

cukup baik 

4. Struktur 

Birokrasi 

1. Mohon dijelaskan 

tentang koordinasi 

antara tim pengelola 

1. “Untuk tanggung jawabkan 

semua masing – masing dengan 

tugasnya. Saya kader sebagai 

Koordinasi antara tim 

pengelolah posbindu 

PTM dilakukan dengan 

Kader melaksanakan 

tugasnya dengan 

melakukan monitorimg 
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  Posbindu PTM di 

Puskesmas dan 

Dinas Kesehatan 

(penyebaran 

tanggung jawab, 

monitoring, 

evaluasi, pencatatan, 

pelaporan). 

fasilitator dengan melakukan 

pemeriksaan kesehatan. 

Monitoring kita ada grup 

Whaatsap disituki koordinasi, 

evaluasi itu maupi dimulai 

kegiatan, pencatatan dan 

pelaporan hasil kegiatan 

langsungji di setor ke pembina” 

(S, 58 Tahun). 

2. “Monitoringnya lewat grub 

WA dokumentasi kegian ada itu 

aplikasi GPS Maps Cam 

evaluasi sebelum kegiatan 

dibandingkan cakupan hasil 

kegiatan, pencatatan dan 

pelaporan hasil kegiatannya 

langsung dikasih pembina atau 

staf pelaksana” (N, 63 Tahun). 

3. “Dokumentasi kegiatan kita 

gunakan aplikasi GPS Maps 

cam sebagai bentuk pelaporan 

kader ke Dinas kesehatan, 

monitoring lewat grub WA disitu 

kita koordinasi mengenai tempat 

atau bimtek, penvatatan 

pelaporan hasil kegiatan 

langsung disetor” (R, 48 

Tahun). 

4. ”Monitoring kita ada grub 

Whatsapp dengan para kader 

dan pihak Puskesmas, evaluasi 

itu dilakukan waktun mau 

dimulai    kegiatan,    dan 

pemebrian tanggung 

jawab masing-masing, 

monitoring program 

dilakukan melalui grup 

whatsapp dengan 

dokumentasi kegiatan 

pada aplikasi GPS 

Maps, Evaluasi 

dilakukan sebelum 

kegiatan selanjutnya 

dilakukan. Pencatatan 

dan pelaporan 

diserahkan langsung 

pada pembina program. 

via Group Whatsaap, 

mengirimkan 

dokumentasi 

menggunakan aplikasi 

GPS Maps Camera. 

Mengevaluasi kegiatan 

dengan membandingkan 

cakupan hasil sebelum 

kegiatan dimulai, 

pencatatan dan pelaporan 

hasil kegiatan diserahkan 

kepada penanggung 

jawab Posbindu setelah 

kegiatan selesai. 

Staf pelaksana 

melaksanakan tugasnya 

dengan melakukan 

bimtek hingga 

merangkum pelaporan 

kegiatan. 
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   pencatatan pelaporan 

langsungji diserhakan sama 

pembina” (EA, 49 Tahun). 

5. ”Monitoring melalui 

Whatsapp, evaluasi sebelum 

kegiatan dimulai, pencatatan 

kegiatan dikasih ke pembina 

Posbindu” (N, 46 Tahun). 

6. ”Untuk monitoringnya kita 

lewat grub dek, evaluasi iya 

sebelum dan sesudah kegiatan, 

laporan kegiatan langsungji 

disetor ke pembina” (N, 62 

Tahun). 

7. ” Saya sebagai staf pelaksana, 

tentunya sebagai pelaksana dan 

membantu ibu hamida selaku 

penanggung jawab program 

dari baik dari segi pemberian 

bimtek ke kader sampai ke 

pelaporan, karena untuk 

program Pobindu PTM disini 

hanya 2 orang petugas jadi 

kerja sama yang baik betul – 

betul  dibutuhkan”  (M,  52 
Tahun). 

  

  2.Mohon dijelaskan 

tentang Standar 

Operasional 

Prosedur dalam 

pengelolaan 

Posbindu PTM? 

1. “Kalo SOP itukan warga 

kalau datangmi harus bawa 

KTP untuk syarat mendaftar, 

nanti namanya dipanggil baru di 

arahkan ke Meja 1, Meja 2, 

Meja 3, Meja 4, terakhir meja 5. 

Evaluasi, monitoring, 

Standar operasional 

prosedur dalam 

pengelolaan posbindu 

PTM dilakukan sesuai 

juknis dengan kegiatan 

5 tahapan atau dikenal 
dengan 5 meja yaitu: 

SOP dari program ini ada 

5 tahapan. 

- Meja 1 : Pengisian 

NIK dan data peserta. 

- Meja 2 : Wawancara 

faktor risiko PTM. 
- Meja 3 : Pengukuran 
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   pencatatan dan pelaporan” (S, 

58 Tahun). 

2. “SOPnya evaluasi, 

monitoring, pencatatan, dan 

pelaporan kegiatan Mulai dari 

tahap registrasi sampe ke meja 

5” (N, 63 Tahun). 

3. “SOP program ini yang 

pertama itu pengisian biodata 

peserta di meja 1, wawancara 

faktor resiko PTM di meja 2, 

pengukuran TB, BB, dan lingkar 

perut di meja 3, pemeriksaan 

tekanan darah dan gula darah di 

meja 4, terakhir itu identifikasi 

faktor PTM dn tindak lanjutnya. 

Ada juga evaluasi, monitoring, 

pencatatan, dan pelapran” (R, 

48 Tahun). 

4. “Untuk SOP nya sendiri 

itukan ada 5 meja. Mulai dari 

meja 1 itu pendaftaran peserta 

yang datang sampai terakhir 

ada meja 5 ditaumi PTM apa 

yang peserta idap, lalu 

dilakukan tindak lanjut, 

Kemudian evaluasi, monitoring, 

pencatatan dan pelaporan 

kegiatan” (EA, 49 Tahun). 

5. “Di lokasi itu kita lakukan 5 

tahapan, yang pertama 

pendaftaran  peserta  dengan 
pencatatan  NIK,  pengisisan 

meja 1 pengisian data 

atau registrasi, meja 2 

wawancara faktor 

risiko PTM, meja 3 

dilakukan pengukuran, 

meja 4 dilakukan 

pemeriksaan dan meja 

5 dilakukan pemberian 

edukasi dan rujukan 

apabila diperlukan. 

tinggi badan, berat 

badan, dan 

menghitung IMT ( 

Indeks Massa Tubuh). 

- Meja 4 : Pengukuran 

tekanan darah 

- Meja 5 : Identifikasi 

faktor risiko PTM, 

edukasi faktor risiko 

PTM, tindak lanjut 

dini, dan pengisian 

hasil layanan. 
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   biodata peserta. Tahapan kedua 

kita wawancaraki tentang 

bagaimana pola makan, 

merokok atau tidak, pola tidur. 

Tahapan ketiga itu pengukuran 

lingkar perut, TB, dan BB. 

Tahapan keempat diperiksaki 

gula darahnya sama tensinya 

sama perawat. Yang terkahir itu 

pemberian edukasi dan 

pemberian rujukan bila perlu. 

Ada juga evaluasi, monitoring, 

pencatatan kegiatan kemudian 

pelaporan.” (N, 46 Tahun). 

6. “Itu SOP nya ada Meja !-5, 

mulai dari tahap pendaftaran 

sampai meja 5 tahap edukas” 

(N, 62 Tahun) 

7.”Ada 5 langkah SOPnya dari 

pendaftaran sampai edukasi” 

(M, 52 Tahun) 

  

5. Pelaksanaan 1. Mohon dijelaskan 

bagaimana 

pelaksanaan 

program Posbindu 

PTM? (berapa kali 

diadakan, kapan, 

dimana, menyikapi 

kendala) 

1.“Disini posbindu dilaksanakan 

di Posyanduji sebulan satu kaliji 

di tiap RW ada memangmi 

jadwalnya setiap bulan, untuk 

kendalanya warga sulit di 

koordinasikan, sehari 

sebelumnya sudah diumukan di 

grup WA tetapi masih sulit 

makanya kita biasa door to door 

juga biasa juga minta bantuan 

kepala RW untuk panggil 

warga” (S, 58 Tahun). 

Pelaksanaan program 

posbindu  PTM 

dilakukan satu kali 

setiap bulan di setiap 

RW dengan jadwal 

yang telah ditentukan. 

Kendala program yaitu 

sulit untuk 

mengumpulkan 

masyarakat    dalam 

pelaksanaan program 

posbintu PTM 

Pelaksanaan program 

Posbindu PTM 

dilaksanakan satu kali 

satu bulan di setiap RW 

sesuai dengan jadwal 

RPK bulanan yang telah 

ditetapkan dan telah 

sesuai dengan SOP yang 

ada, kendala dari 

pelaksanaan program ini 

ialah masih kurang 

minatnya    nmsyarakat 
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   2. “Ohh disini dek ada aula, ada 

juga posyandu itu yang kita 

pakai dengan jadwal sebulan 

sekali, warga masih malas 

datang meskipun sudah 

diumukan di masjid untuk itu 

kita biasa dibantu pak RW untuk 

kumpulkan warga ” (N, 63 

Tahun). 

3. “Kalau dulu digabung 

Posyandu dan Posbindu PTM 

tapi sekarang dipisahmi, 

kegiatannya itu kalau saya disini 

lebih ke rumah – rumah warga 

dek supaya bisa mencapai target 

bulanan selain itu juga di bale – 

bale warga yang biasa ditempati 

warga kumpul – kumpul toh, 

pernaah juga di rumah kepala 

RW setiap bulan cuma satu kali 

saja sesuai dengan jadwalnya 

Puskesmas, kendalanya biasa 

warga sudah dikasih tau sehari 

sebelumnya lewat grup wa 

bilang ada Posbindu besok 

mohon partisipasinya, tapi biasa 

dia lupa. Jadi peran Kepala RW 

lagi yang kita gunakan untuk 

panggil masyarakat datang baru 

datang. Makanya kalau di RW 

sini  saya  lebih  sering  untuk 

lakukan program ke rumah – 

rumah saja dek.” (R, 48 Tahun). 

sehingga diantisipasi 

dengan melakukan 

kunjungan dari rumah 

ke rumah untuk 

pencapaian target 

program. 

untuk mengikuti program 

Posbindu PTM. 
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   4. “Biasa di rumahnya Pak RW 

dek dilaksanakan biasa di 

posyandu biasa juga kita turun 

langsung dari rumah ke rumah, 

tiap bulan satu kali. Kendalanya 

karena cuaca toh, apalagi pas 

musim hujan itu sulit 

mengumpulkan warga” (EA, 49 

Tahun). 

5. “Di posyandu dek 

dilaksanakan, semuanya sudah 

ada jadwalnya di setiap RW 

bulan ini RW 3, bulan depan RW 

lain lagi. Adapun kendala biasa 

warga malas datang atau takutki 

makanya peran kepala RW 

sangat dibutuhkan untuk 

lakukan koordinasi ke warga” 

(N, 46 Tahun). 

6. “Aula pertemuan dek 

dilaksanakan programnya, 

tentunya satu kali sebulan tiap 

RW, untuk kendala warga agak 

susah untuk dikoordinasikan 

karena biasa ada yang kerja toh, 

jadi kebanyakan yang datang itu 

IRT,” (N, 62 Tahun) 

7. “Pelaksanannya sendiri tiap 

bulan satu kali di tiap RW sesuai 

jadwal RPK bulanan toh, 

tempatnya tidak menentu 

tergantung kondisi di setiap RW 
kadang  di  aula,  posyandu, 
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   rumah RW ataupun lingkungan 

masyarakat yang memadai untuk 

laksanakan kegiatan, 

kendalanya itu biasakan sasaran 

anak 15 tahun keatas itu kalau 

pagi dia tidak ada di rumah, nah 

makanya ada juga yang 

dilaksanakan di sekolah – 

sekolah yang masih masuk 

wilayah kerja Puskesmas 

Minasa Upa” (M, 52 Tahun) 
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No Variabel Pertanyaan Jawaban Reduksi Data Kesimpulan 

1. Komunikasi 1. Mohon dijelaskan 

bagaimana 

pelaksanaan 

sosialisasi program 

Posbindu PTM 

(kapan, dimana, 

berapa kali 

diadakan, siapa 

yang 

menyampaikan, dan 

siapa pesertanya). 

1. “Sosialisasinya dilaksanakan di 

hotel cuma 1 kali saja karena 

dengan satu kali itu sudah 

mengerrtimi pihak puskesmas 

tentang tujuan, manfaat, dan 

sasarannya ini Posbindu. Sudah 

lamami ini program berjalan jadi 

kami lebih ke pelatihan kepada 

kader koordinasi lewat WA ji biasa 

untuk bahas waktu pelaksanaan 

bimtek, perkembangan dan 

kendala yang dihadapi serta 

solusinya.. Saat sosialisasi yang 

menyampaikan materi kami dari 

Dinas Kesehatan Makassar bidang 

P2 PTM, dihadiri oleh kader 

Posbindu PTM, kepala Puskesmas, 

petugas promkes, petugas 

surveilans, penanggung jawab 

program dan staf pelaksana 

program Posbindu PTM” (V, 38 

Tahun). 

2. ”Kebetulan saya baru menjabat 

6 bulan disini dek jadi sosialisasi 

Dinkes ke pihak Puskesmas dan 

para  kader  saya  tidak  dapat. 
Untuk sosialisasi ke masyarakat 

Sosialisasi program 

posbindu dilakukan oleh 

pihak Dinas Kesehatan 

Kota Makassar bagian 

P2PTM yang dihadiri 

oleh kepala puskesmas, 

penanggung jawab 

program, dan staf 

pelaksana. Selanjutnya 

hasil sosialisasi tersebut 

disampaikan kepada 

masyarakat   selaku 

sasaran program. 

Pelaksanaan sosialisasi 

program tidak rutin 

dilakukan  karena 

keterbatasan anggaran. 

Sosialisasi diadakan di 

hotel, pemberian materi 

diberikan oleh pihak 

Dinas Kesehatan bagian 

P2 PTM. Dihadiri oleh 

Kepala Puskesmas, 

Penanggung  Jawab 

program Posbindu PTM, 

dan staf pelaksana 

Adapun peserta dari 

sosialisasi ini adalah 

seluruh kader yang ada di 

wilayah kerja Puskesmas 

Minasa Upa Makassar. 

Setelah itu, 

disosialisasikan kenbali 

kepada masyarakat 

wilayah kerja Puskesmas 

Minasa Upa bertempat di 

Puskesmas atau 

lingkungan masyarakat 

dengan kepesertaan 

masyarakat itu sendiri, 

namun sosialisasi 

dilaksanakan tidak rutin 

karena keterbatasan 

anggaran. 
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   tetunya diadakan di Puskesmas 

dan biasaya juga diposyandu 

warga. Pesertanya ya warga.” 

(YT, 44 Tahun). 

3.”Beberapa tahun lalu 

sosialisasi dilaksanakan di hotel, 

pembawaan materi oleh pihak 

Dinas Kesehatan pesertanya 

semua kader Posbindu PTM di 

wilayah kerja Puskesmas Minasa 

Upa, kemudian saya selaku 

penanggung jawab program 

Posbindu PTM, ada juga Kepala 

Puskesmas, dan staf pelaksana 

program Posbindu PTM. Setelah 

sosialisasi ini baru di 

sosialisasikan kembali ke warga 

di Puskesmas, selama program 

berjalan baru 2 kali diadakan 

karena keterbatasan anggaran 

selebihnya kita ingatkan ke 

individu – individu tentang 

pentingnya posbindu, 

dilaksanakan di aula pertemuan 

warga dan Posyandu. Dihadiri 

oleh kepala RW dan tokoh 

masyarakat  setempat”  (H,  49 
Tahun). 

  

  2. Materi apa saja 

yang disampaikan 

pada saat 

sosialisasi? 

1.“Materi yang disampaikan 

pertama tentang kebijakan 

program Posbindu PTM, apa itu 

PTM, kemudian masuk ke materi 

inti tentang teknis pelaksanaan 

Posbindu PTM, kemudian yang 
terakhir bagaimana cara 

evaluasi,   monitoring   dan 

Materi yang 

disampaikan pada saat 

dilakukan sosialisasi 

yaitu berkaitan dengan 

kebijakan program dan 

petunjuk teknis 
pelaksanaan program 

pobindu  PTM  berupa 

Materi yang disampaikan 

kepada kader dan pihak 

Puskesmas mengenai 

kebijakan program, siapa 

sasarannya, apa 

manfaatnya, bagaimana 
SOP hingga pencatatan 

dan pelaporannya. Untuk 
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   pelaporannya” (V, 38 Tahun). 

2.“Materi tentang seputaran 

penyakit tidak menular dan 

tujuan, manfaat, dan sasarannya 

ini program Posbindu PTM” 

(YT, 44 Tahun). 

3.”Ya tentunya materi tentang 

seputaran penanganan PTM. 

Adapun materi untuk penanggung 

jawab program dan kader. 

Bagaimana SOP nya, lalu cara 

evaluasi, monitoring dan 

pelaporan lapangan hingga ke 

tingkat Dinas Kesehatan. 

Sosialisasi ke masyarakat kita 

berikan materi tentang tujuan dan 

manfaat dari program Posbindu 

PTM, bagaimana peraturan – 

peraturannya, dan pentingnya 

mengikuti program ini..” (H, 49 
Tahun) 

pelaksanaan,monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan 

yang berkaitan dengan 

program posbindu yang 

berfokus pada PTM. 

materi yang disampaikan 

kepada masyarakat tidak 

jauh berbeda yaitu tentan 

manfaat, juknis, dan 

peraturan – peraturan 

dari program Posbindu 

PTM 

  3. Bagaimana 

menurut anda 

tentang kejelasan 

dari tiap informasi 

yang diberikan? 

1. “Iya, jelas semua. Bahkan 

sudah diluar kepalami itu 

materinya” (H,49 Tahun). 

Informasi yang 

diperoleh dianggap 

sudah sangat jelas. 

Informasi yang diberikan 

saat sosialisasi dari 

Dinkes Makassar sudah 

jelas 

2. Sumber 

Daya 

1. Mohon 

dijelaskan 

mengenai 

ketersediaan 

implementator 

dalam menjalankan 

program ini? 

(kompetensi, 

jumlah, dan 
kecukupan). 

1. “Kalau di Puskesmas itu sudah 

ditentukan yang jelas staf 

pelaksana kami sarankan perawat 

karena untuk mengukur gula 

darah dan tensi itu memang harus 

perawat yang sudah terlatih dan 

tidak boleh kader yang lakukan 

pemeriksaan tersebut, kalau 

kecukupan   kader aturannya 
juknis itu 5 kader per posbindu 

Ketersediaan 

implementator  yang 

menjadi   penanggung 

jawab program  dan 

pelaksana  dianggap 

kompeten karena latar 

belakang  pendindikan 

sebagai perawat. Jumlah 

kader yaitu dua orang 
setiap RW yang 

Puskesmas telah 

membagi    tanggung 

jawab di   masing  – 

masing   programnya. 

Ketersediaan 

implementator 

berkompetensi  telah 

terpenuhi dimana  staf 

pelaksana  program 

Posbindu PTM  adalah 
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   yang terlatih melalui bimtek”(V, 

38 Tahun). 

2.“Tentunya dari penanggung 

jawab program Posbindu PTM ini 

terdiri dari satu orang, staf 

pelaksana terdiri dari 2 orang 

juga, kemudian kader yang 

tersebar di wilayah kerja 

Puskesmas Minasa Upa ada 2 

orang kader di setiap RW, itu 

sudah cukup untuk jalankan ini 

program” (YT, 44 Tahun) 

3.“Saya sebagai penanggung 

jawab program Posbindu, ada 

juga ibu Hj. Mulyati sebagai 

perawat sekaligus staf pelaksana, 

dan tentunya para kader yang 

tersebar di setiap RW, tiap 

Posbindu cuma 2 orang kader 

saja karena masih kurang 

anggaran untuk honor kader. 

Tapi saya rasa itu sudah cukup 

karena di dampingiji juga di 

lapangan.” (H, 49 Tahun). 

dianggap sudah cukup 

untuk melaksanakan 

tugas masing-masing 

karena keterbatasan 

anggaran. 

perawat. Adapun 

kecukupannya, di 16 RW 

yang tersebar hanya 

memiliki 2 kader saja 

karena masih terbatasnya 

anggaran untuk honor 

perjalanan kader Hal ini 

tidak sesuai dengan 

juknis Posbindu PTM. 

  2. Mohon 

dijelaskan tentang 

ketersediaan sarana 

dan prasarana 

dalam menjalankan 

Posbindu PTM? 

(Jumlah, 

spesifikasi, 
kondisi, dan 

kecukupan). 

1. “Sarana kegiatan seperti alat – 

alat kesehatan pihak Puskesmas 

yang sediakan. Prasarananya 

sendiri dilakukan di lingkungan 

masyarakat yang memadai bisa 

seperti balai pertemuan, aula, 

lapangan, dan posyandu.” (V, 38 

Tahun). 
2. ”Jadi untuk sarananya itu 

perlengkapan  alat  pemeriksaan 

Sarana berupa alat 

kesehatan telah 

disiapkan oleh pihak 

puskesmas yang dikenal 

dengan posbindu kit, 

sedangkan prasarana 

pelaksanaan program 

dilakukan dilingkungan 
masyarakat yang 

memadai dengan lokasi 

Sarana berupa alat 

kesehatan (Posbindu Kit) 

disediakan oleh pihak 

Puskesmas   sudah 

lengkap.  Adapun 

prasarana pelaksanaan 

Posbindu PTM dilakukan 

di lingkungan 

masyarakat    yang 
memadai. Namun 
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   seperti tensi, timbangan, alat 

lingkar lengan dan perut, alat 

tensi, form pendaftaran tentunya 

kami dari pihak puskesmas yang 

menyediakan itu dari Puskesmas. 

Prasarananya sendiri kadang di 

posyandu, kadang rumah ke 

rumah, kadang juga di 

lapangan.” (YT, 44 Tahun). 

3.”Sarananya itu posbindu kit 

atau berupa alat kesehatan kami 

yang sediakan seperti timbangan, 

alat ukur lingkar perut, tensi 

digital, dan alat tes gula darah. 

Untuk prasarananya biasa kami 

lakukan di aula, posyandu, atau 

di lingkungan masyarakat yang 
memadai” (H, 49 Tahun) 

yang tidak menentu. pelaksanaan lebih sering 

dilakukan di posyandu 

setempat. 

  3. Bagaiamana 

pelaksanaan 

pelatihan kader 

Posbindu PTM? 

(kapan, dimana, 

berapa kali 

diadakan). 

1. “Untuk pelatihan kader itu 

tergantung dari pihak Puskesmas 

bagaimana koordinasinya dengan 

kader – kader. Biasanya itu 

dilakukan dengan kesepakatan 

mereka masing – masing. Tapi, 

saya juga biasa hadiri untuk 

lakukan bimtek ke kader – kader” 

(V, 38 Tahun). 

2. “Pelatihan kader sendiri 

biasanya kader dan penanggung 

jawab program yang 

koordinasikan, terakhir tahun lalu 

dek” (YT, 44 Tahun). 

3. “Bimtek ke kader tahun lalu 

dilakukan terakhir bulan 11 di 
puskesmas, untuk tahun ini belum 

dilakukan  dek.  Materi  yang 

Pelaksanaan pelatihan 

kader posbindu PTM 

dilakukan berdasarkan 

hasil koordinasi 

pengelola bersama 

dengan para kader 

program  posbindu 

PTM, dan terakhir 

dilaksanakan pada bulan 

November tahun 2022. 

Pelaksanaan pelatihan 

kader dilakukan melalui 

kesepakatan antar 

pengeloa Posbindu PTM 

dan kader. Pelatihan 

kader dilaksanakan di 

Puskesmas Minasa Upa 

terakhir dilaksanakan 

tahun lalu. 
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   disampaikan berupa bagaimana 

cara memeriksakan kesehatan 

seperti menghitung IMT, cara 

ukur lingkar lengan, perut dan 

bagaimana pencatatan dan 

pelaporan saat setelah kegiatan 

selesai” (H, 49 Tahun) 

  

3. Disposisi 1. Mohon dijelas- 

kan tanggapan ibu 

mengenai   sikap 

dari staf dalam 

menyampaikan 

materi  Posbindu 
PTM. 

1.”Iyye alhamdulillah baik 

semuaji” (H, 49 Tahun). 

Sikap dari staf yang 

menyampaikan materi 

dianggap sudah baik. 

Sikap yang diberikan 

oleh staf Dinas 

Kesehatan Kota 

Makassar saat sosialisasi 

sudah baik. 

4. Struktur 

Birokrasi 

1. Mohon 

dijelaskan  tentang 

koordinasi   antara 

tim  pengelola 

Posbindu PTM di 

Puskesmas     dan 

Dinas Kesehatan 

(penyebaran 

tanggung    jawab, 

monitoring, 

evaluasi, 

pelaporan,    dan 

menyikapi 

kendala). 

1. “Untuk monitoringnya tiap 

bulan mereka harus mereka 

laporkan dan koordinasikan ke 

saya sesuai dengan target 

program yang diberikan tiap awal 

tahun, dan itu harus dipantau. 

Apabila cakupannya rendah kita 

berikan feedback berupa teguran 

untuk mencapai target, tetapi 

untuk Puskesmas Minasa Upa 

pelaporannya sudah 80%. Kalau 

kendala koordinasi saya rasa 

tidak ada karena kerjasama antar 

Dinas Kesehatan dan Puskesmas 

sudah baik” (V, 38 Tahun). 

2. ”Monitoring dengan Dinas 

Kesehatan kita kirimkan laporan 

bulanan mengenai capaian target 
program Posbindu sesuai dengan 

Koordinasi antara tim 

pengelola posbindu 

PTM dilakukan satu 

kali per bulan untuk 

melakukan monitoring 

sesuai dengan rencana 

kegiatan di setiap awal 

tahun. Monitoring juga 

dilakukan secara online 

berupa pemantauan di 

grup whatsapp, dan 

dilakukan pelaporan 

hasil kegiatan setiap 

bulan dengan capaian 

sudah 80%. 

Monitoring dan 

pelaporan dilakukan 

setiap satu kali satu bulan 

sesuai rencana kegiatan 

yang diberikan setiap 

awal tahun. Puskesmas 

Minasa Upa telah 

mencapai hasil 80% 

dalam melaporkan hasil 

kegiatan bulanan dan 

dalam kategori baik, dan 

apabila terjadi 

keterlambatan diberikan 

feedback berupa teguran 

kepada pihak Puskesmas 

Minasa Upa Makassar 
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   rencana sasaran kegiatan yang 

diberikan tiap awal tahun” (YT, 

44 Tahun). 

3.”Semua punya tugas dan 

tanggung jawab masing – masing, 

saya penanggung jawab program 

Posbindu PTM dengan tugas 

melatih kader, melakukan 

pemeriksaan tekanan darah dan 

gula darah, melakukan 

monitoring atau pemantauan 

lewat grup WA untuk 

koordinasikan waktu dan tempat 

pelaksanaan toh, merangkum 

hasil kegiatan lalu dikirimkan ke 

Dinas Kesehatan Makassar setiap 

bulannya, itu juga dibantu sama 
staf pelaksana” (H, 49 Tahun) 

  

  2. Mohon 

dijelaskan tentang 

Standar 

Operasional 

Prosedur dalam 

pengelolaan 

Posbindu PTM. 

1.“Untuk SOP pengelolaan 

Posbindu ini kita menggunakan 

referensi buku Manajemen PTM , 

buku petunjuk teknis deteksi dini 

PTM bagi kader. Adapun 

prasarana yaitu alat tulis kantor, 

timbangan BB, pengukur lingkar 

perut, pengukur TB, tensimeter 

digital, alat pemeriksaan gula 

darah, buku register posbindu, 

dan KMS Posbindu. Langkah – 

langkah pelaksanaan yang 

pertama kita melapor ke RT/RW 

setempat dengan melampirkan 

jadwal Posbindu PTM. 

Selanjutnya  untuk pelaksanaan 
Posbindu dilakukan dengan 5 

kegiatan.  Pertama  pendaftaran, 

SOP pengelolaan 

posbindu  merujuk 

referensi  buku 

manajemen PTM yang 

kegiatan terdiri dari 

lima tahap yaitu meja 

pertama pendaftaran 

dan registrasi, meja dua 

wawancara, ketiga 

pengukuran faktor 

risiko PTM, keempat 

pemeriksaan faktor 

risiko dan terakhir 

konseling dan edukasi. 

SOP dari program ini ada 

5 tahapan yang diringkas 

dari buku panduan 

Posbindu PTM : . 

- Meja 1 : Pengisian 

NIK dan data peserta. 

- Meja 2 : Wawancara 

faktor risiko PTM. 

- Meja 3 : Pengukuran 

tinggi badan, berat 

badan, dan 

menghitung IMT ( 

Indeks Massa Tubuh). 

- Meja 4 : Pengukuran 

tekanan darah 

- Meja 5 : Identifikasi 
faktor risiko PTM, 

edukasi faktor risiko 
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   kedua wawancara, ketiga 

pengukuran faktor risiko PTM, 

keempat pemeriksaan faktor 

risiko PTM, dan terakhir 

konseling atau edukasi.” (V, 38 

Tahun). 

2.”SOPnya ada aturannya dari 

meja 1-5” (YT, 44 Tahun). 

3.”SOP dari ini program kita 

ringkas dari buku panduan. Ada 5 

tahapan. Di lapangan kita 

menggunakan 5 meja sebagai 

alurnya ini program. Meja 1 

pendaftaran peserta – meja 5 

edukasi dan konseling ke peserta 

Posbindu PTM serta cara 

monitoring, evaluasi, pencatatan 
dan pelaporan..” (H, 49 Tahun). 

 PTM, tindak lanjut 

dini, dan pengisian 

hasil layanan. 

 Pelaksanaan 1. Mohon 

dijelaskan 

bagaimana 

pelaksanaan 

program 

Posbindu PTM? 

(kapan, dimana, 

berapa kali 

diadakan, 

menyikapi 

kendala) 

1. “Pelaksanaannya sendiri 

dilakukan di lingkungan 

masyarakat yang memadai bisa 

seperti balai pertemuan, aula, 

lapangan, dan posyandu. 

Pesertanya itu masyarakat 

setempat. (V, 38 Tahun) 

2. “Dilaksanakan ada yang di 

rumah Pak RW, di lapangan, dan 

lebih sering dilakukan di 

Posyandu. Yang jadi peserta 

tentunya warga sekitar. (YT, 44 

Tahun) 

3. ”Pelaksanaannya sesuai 

dengan jadwal RPK bulanan 1 

bulan 1 kali, Ini program berbasis 
masyarakat, jadi dilaksanakan di 

lingkungan  masyarakat  yang 

Pelaksanaan program 

dilakukan 1 kali setiap 

bulan di lingkungan 

masyarakat baik di 

posyandu, aula, maupun 

di lapangan, selain 

kegiatan ini dilakukan 

secara door to door 

untuk warga yang tidak 

datang. Selain itu 

posbindu juga dilkukan 

di sekolah. 

Pelaksanaan program 

Posbindu PTM 

dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal RPK 

bulanan yang telah 

dibuat. Dilaksanakan di 

lingkungan masyarakat 

yang bersih dan memadai 

seperti aula, lapangan, 

posyandu, door to door, 

dan balai warga juga di 

sekolah. Kemudian 

peserta dari program ini 

adalah warga setempat 
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   bersih dan memadai. Sejauh ini 

lebih sering dilaksanakan di 

posyandu, aula, dan lapangan 

juga dilakukan secara door to 

door karena warga biasa sudah 

diumumkan sehari sebelumnya 

bahwa ada kegiatan Posbindu, 

tapi tetap saja terlambat bahkan 

tidak mengahadiri. Kendala 

koordinasii dek jadi kita dibantu 

sama kepala RW ata tokoh 

masyarakat untuk kumpulkan 

warga, kemudian untuk anak 15 

tahun ke atas itu kita adakan juga 

disekolah – sekolah karena biasa 

tidaka  ada  dirumahnya  kalau 
pagi” (H, 49 Tahun). 
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C. Informan Pendukung (Bendahara BOK) 

 

No. 

Variabel Pertanyaan Jawaban Reduksi Data Kesimpulan 

1. Sumber 

Daya 

1. Mohon 

dijelaskan 

mengenau 

sumber alokasi 

dana program 

Posbindu PTM. 

1.”Dari APBN melalui dana alokasi 

Khusus (DOK) tergantung 

Posbindu berapa yang di butuhkan 

dalam laksanakan program itu 

yang disediakan. Dananya juga 

digunakan untuk membeli alat 

kesehatan dan instensif perjalanan 

kader sebesar Rp. 47.000. Selama 

ini belum ada kemitraan dengan 

sektor swasta. Iuran dari 

masyarakat ataupun RT tidak ada, 

makanya untuk Posbindu itu hanya 

2  kaderji  karena  masih  minim 

anggarannya dek” (R, 53 Tahun). 

Sumber alokasi dana 

program posbindu PTM 

yaitu APBN sesuai 

dengn kebutuhan 

program  seperti 

memberi alat kesehatan 

dan intensif, namun hal 

itu masih minim 

anggaran sehingga 

kader posbindu hanya 

terdiri dari dua orang. 

Sumber alokasi dana 

program Posbindu PTM 

di Puskesmas Minasa 

Upa Makassar bersumber 

dari anggaran APBD, 

APBN, dan bendahara 

BOK. 
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D. Informan Pendukung (Masyarakat) 
 

 

No. Variabel 
 

Pernyataan Jawaban 
 

Reduksi Data 

 

Kesimpulan 

1. Komunikasi 1. Mohon 

dijelaskan 

bagaimana 

pelaksanaan 

sosialisasi 

program 

Posbindu PTM 

ini? 

(kapan, dimana, 

berapa 

kali diadakan, 

siapa yang 

menyampaikan, 

dan siapa 

pesertanya) 

1. “Kalo sosialisasinya disiniji di 

aula pertemuan, pesertanya kita – 

kitaji warga disini. Materi 

dibawakan dari Puskesmas Minasa 

Upa Makassar. Ada juga karang 

taruna, kepala RW, sama tokoh 

masyarakat dek” (M, 40 Tahun). 

2. “Sekitar tahun lalu itu diadakan 

di Posyandu, penyampaian materi 

dari orang Puskesmas, pesertanya 

kita warga disini” (W, 38 Tahun) 

3. “Sosialisasi pernah kuikuti tahun 

lalu, materi disampaikan sama 

kader dan pegawai puskesmas, 

pesertanya ada kepala RW, dan 

warga sekitar sini” (I, 56 Tahun). 

4. “Di posyandu di adakan, 

pesertanya warga disiniji” (A, 60 

Tahun). 

5. “Untuk sosialisasi belumpa 

pernah ikut dan tidak kutau bilang 

ada sosialisasi, saya tau ini 

program dari wargaji juga dan 

pernah dikasih tau sama pihak 

Puskesmas langsung.”(A, 36 

Tahun) 

Sosialisasi   program 

posbindu PTM 

dilaksankan  tidak 

secara rutin. Lokasi 

pelaksanaan sosialiasasi 

yaitu di posyandu, yang 

disampaikan oleh pihak 

Puskemas Minasa Upa 

dan kader posbindu. 

Adapun   yang 

menghadiri sosialisasi 

tersebut sebagai peserta 

yaitu masyarakat 

setempat, kepala RW 

dan tokoh masyarakat. 

Meskipun   demikian 

masih terdapat 

masyarakat  tidak 

mengetahui dan tidak 

ikut serta dalam 

kegiatan sosialisasi 

tersebut. 

Sosialisasi         program 

posbindu    dilaksanakan 

tidak  rutin.  Sosialisasi 

diadakan   di   Posyandu 

setempat,   penyampaian 

materi    dari          pihak 

Puskesmas Minasa Upa 

dan kader     Posbindu 

PTM. Kepesertaan dari 

sosialisasi    ini      adalah 

warga setempat, kepala 

RW,   dan         tokoh 

masyarakat.        Namun, 

masih ada masyarakat 

yang  belum       pernah 

mengikuti      sosialisasi 

sehingga belum 

mengetahui program 

Posbindu PTM secara 

rinci. 
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  2. Materi apa saja 

yang 

disampaikan 

pada saat 

sosialisasi? 

1. “Materinya itu disampaikan dari 

orang Puskesmas Minasa Upa dan 

kader Posbindu PTM. Tentang apa 

itu Posbindu PTM, bagaimana 

pendaftarannya dan apa saja yang 

harus dibawa seperti KTP, tahapan 

– tahapannya.” (M, 40 Tahun). 

2. “Materi tentang apa itu penyakit 

tidak menular, apa itu Posbindu 

PTM, berapa kali diadakan, 

sasaran programnya siapa, dan 

bagaimana mekanisme untuk ikut 

sertanya” (W, 38 Tahun). 

3. “Yang disampaikan tentang 

bagaimana cara hidup sehat, apa 

saja penyakit tidak menular, apa 

manfaat dari ini program, dan 

peraturan –peraturannya” (I, 56 

Tahun). 

4. “Materi yang diberikan ada jenis 

– jenis penyakit tidak menular, apa 

yang harus dibawa saat mengikuti 

kegiatan dan langkah langkahnya” 

(A, 56 Tahun) 

5. “Saya nda ikut dek, jadi nda tau 

materinya, cuman pernah ditanya 

langsung sama orang Puskesmas 

apa itu Posbindu PTM (A, 36 

Tahun) 

Materi yang 

disampaikan pada saat 

sosialisasi adalah 

gambaran umum 

program posbindu 

PTM, berkaitan dengan 

penyakit tidak menular 

serta petunjuk teknis 

pelaksanaan program. 

Materi yang disampaikan 

saat sosialisasii mengenai 

program Posbindu PTM, 

bagaimana peraturan – 

peraturan dan juknis 

program Posbindu PTM. 

Masih ada masyarakat 

yang belum mengikuti 

sosialisasi, sehingga 

tidak mengetahui secara 

rinci mengenai Posbindu 

PTM. 
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  3. Bagaimana 

menurut anda 

tentang kejelasan 

dari tiap 

informasi yang 

diberikan? 

(Juknis dan 

Peraturan – 

Peraturan 

1. “Iye jelasmi materinya” (M, 40 

Tahun). 

2. ”Iyya sudah jelas” (W, 38 Tahun) 

3. “Iye jelasmi semua” (I, 56 

Tahun). 

4. “Masih kurang jelas” (A, 56 

Tahun) 

5. “Iyya sudah jelas semua” (A, 36 

Tahun). 

Informasi yang 

diperoleh informan 

dianggap sudah jelas 

semua. 

Sikap staf saat 

menyampaikan materi 

sosialisasi dan saat 

kegiatan berlansgung 

sudah baik. 

2. Pelaksanaan 1. Mohon 

dijelaskan 

bagaimana 

pelaksanaan 

program 

Posbindu PTM 

(Berapa kali 

diadakan, 

kapan, dan 

dimana) 

1. ”Kalau disini satu bulan sekali, 

diadakan di posyandu biasa, tapi 

saya kadang – kadangja pergi 

karena ada juga kukerja dirumah 

toh, peserta warga disini” 

2. “Sekali sebulan disini, cuman 

begitumi kan ini biasa pagi toh jadi 

biasa ku urus juga anakku jadi 

terhitung barupa 3 kali kesana, 

diadakan di rumah pak RW biasa, 

di aula pertemuan juga biasa” (W, 

38 Tahun) 

3. “Satu kali satu bulan, biasa di 

posyanduji biasa juga dibale” 

warga, pesertanya pastimi warga 

disini” (I, 56 Tahun). 

4. “Dari puskesmas adakan sebulan 

sekali, diadakan biasa disitu 

Posyandu biasa juga kerumah 

orang Puskesmas periksaki, 

pesertanya kami warga disini” ” 

(A, 60 Tahun) 

5. “Disini sebulan sekaliji, saya ikut 

ini program baruji 5x kadang juga 

malaska pergi, dilaksanakan biasa 
di pinggir lapangan, posyandu atau 

Pelaksanaan program 

posbindu yaitu satu kali 

perbulan dengan lokasi 

yang tidak menentu 

seperti di posnyandum 

lapngan, aula 

pertemuan, balai warga, 

dan rumah ke rumah. 

Peserta program masih 

bersikap tidak aktif 

dalam keikutsertaan 

pada program ini 

disebabkan karena rasa 

malas dan kesibukan 

tertentu. 

Pelaksanaan   program 

Posbindu PTM dilakukan 

satu  bulan  satu   kali 

sesuai    dengan    jadwal 

yang   telah   ditetapkan 

oleh       puskesmas, 

pelaksanaan diadakan di 

Posyandu, lapangan, aula 

pertemuan, balai warga, 

dan rumah ke   rumah. 

Peserta dari program ini 

adalah warga setempat. 

Adapun warga yang 

masih merasa malas dan 

sibuk    sehingga    tidak 

memerikan    kondisi 

kesehatannya melalu 

program Posbindu PTM. 
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   biasa juga datang kerumah itu 

petugas” ” (A, 36Tahun) 

  



 

 



 

 

 

 

Lampiran 3 
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Lampiran 4 

Izin Penelitian LP2M 
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Lampiran 5 

Izin PTSP Provinsi 
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Lampiran 6 

 

 

INFORMED CONSENT (PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT 

PENELITIAN) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Jabatan: 

Alamat: 

 

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyakit 

Tidak Menular melalui Program Posbindu PTM di Puskesmas Minasa Upa 

Tahun 2023” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Prosedur Penelitian 

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan 

penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

 

.....,. ... ,2023 

 

 

Peneliti, Responden 

 

 

 

Rifqhi Amanda Dwi S ………………………. 
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Lampiran 7 

BIODATA PENELITI UTAMA 

 

 

Nama Lengkap  : Rifqhi Amanda Dwi Syahputri 

Nama Panggilan : Manda 

Nim 70200119054 

TTL : Makassar, 06 Juli 2001 

Agama : Islam 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jurusan/Fakultas : Kesehatan Masyarakat/FKIK 

Nama Orangtua 

Ayah : Syahruddin Jamaluddin Laone, S.Kom 

Ibu : Nursari Mujahida 

Anak Ke : Kedua 

Alamat : Mutiara Indah Viilage blok H. 30. Kab. Gowa 

Telepon 083155912659 

Email : rifkiamanda01@gmail.com 

Riwayat Pendidikan : SDN Mangkura II Makassar (2007 -2013) 

SMPN 03 Sungguminasa (2013 – 2016) 

SMAN 10 Gowa (2016-2019) 

UIN Alauddin Makassar (2019 – sekarang) 

mailto:rifkiamanda01@gmail.com


138 
 

 

 

 

 

Lampiran 8 
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Lampiran 9 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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1. Jadwal Program Posbindu PTM 
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2. SOP Posbindu PTM Dinas Kesehatan Kota Makassar 
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3. SOP Posbindu PTM Puskesmas Minasa Upa Makassar 
 

 

 

4. Buku Petunjuk Teknis Bagi Kader 
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5. Register atau Pencatatan Posbindu PTM 
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6. Form Monitoring dan Evaluasi 
 

 

 


