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Secara global populasi lanjut usia terus mengalami peningkatan, saat ini 

penduduk pada 11 negara anggota WHO (World Health Organization), di kawasan 

Asia Tenggara yang berusia di atas 60 tahun ke atas berjumlah 142 juta (Kemenkes 

RI 2019). Tujuan dari pembentukan posyandu lansia yaitu meningkatkan derajat 

kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan usia lanjut di masyarakat. Pemanfaatan 

pelayanan Posyandu Lansia mengalami penurunan setiap tahunnya yang 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya hambatan presepsi, sikap lansia, 

kurangnya dukungan keluarga dan kurangnya peran petugas kesehatan dalam 

menunjang derajat kesehatan Masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pemanfaatan posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross 

secsional study. Populasi penelitian ini adalah seluruh lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Somba Opu sebanyak 1.948 lansia. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Simple Random Sampling diperoleh sebanyak 95 responden. 

Berdasarkan hasil analisis uji Chi-Square menunjukkan bahwa Ada 

pengaruh yang signifikan antara persepsi hambatan (p=0.016), sikap lansia 

(p=0.000), dukungan keluarga (p=0.007) dan peran kader (p=0.044) dengan 

pemanfaatan posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu. Peneliti 

merekomendasikan agar pihak Puskesmas hendaknya melakukan upaya-upaya 

untuk meningkatkan program kegiatan posyandu seperti, pelayanan kesehatan yang 

proaktif, memberikan dukungan dan dorongan bagi lansia agar tetap memelihara 

kesehatannya melalui penyuluhan gizi dan penerapan hidup sehat serta 

menganjurkan lansia untuk selalu olahraga seperti melakukan senam kebugaran 

pada lansia. 

 

Kata kunci : Dukungan Keluarga, Pemanfaatan Posyandu Lansia, 

Peran Kader, Persepsi Hambatan, Sikap Lansia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

xii 

mailto:husnularisca2@gmail.com


 1 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Lanjut usia (Lansia) merupakan individu yang mencapai umur 60 tahun ke 

atas. Lansia merupakan bagian dari proses kehidupan yang akan dialami semua 

manusia. Manusia secara fisik maupun mental akan mengalami penurunan daya 

ingat dan fungsi dari kemampuannya. Posyandu lansia ialah suatu tempat pelayanan 

kesehatan yang bersumber daya masyarakat untuk melakukan pelayanan untuk 

lansia. Posyandu lansia menitikberatkan pelayanan kesehatan Promotif dan 

Preventif (Latif & Ichwandie, 2018). 

Secara global populasi lanjut usia terus mengalami peningkatan, saat ini 

penduduk pada 11 negara anggota WHO (World Health Organization), di kawasan 

Asia Tenggara yang berusia diatas 60 tahun ke atas berjumlah 142 juta. Dewasa ini 

di negara-negara ASEAN terbesar adalah Singapura 9%, Thailand 7%. Di 

Indonesia diprediksi meningkat lebih tinggi dari pada populasi lanjut usia di 

wilayah Asia dan global l setelah tahun 2050 (Kemenkes RI, 2019). 

Populasi lansia tumbuh lebih cepat dibandingkan penduduk usia lebih muda 

Populasi dunia saat ini berada pada era penduduk menua (ageing population) 

dengan jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas melebihi 7 persen populasi 

penduduk dunia. Diseluruh dunia saat ini jumlah lanjut usia diperkirakan ada 500 

juta jiwa dengan usia rata-rata 60 tahun. World Health Organization (WHO) 

memperkirakan tahun 2025 jumlah lansia diseluruh dunia akan mencapai 1,2 

miliar orang yang akan terus bertambah hingga 2 miliar orang ditahun 2050 (Friska, 

2020). 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang turut 

mengalami penambahan jumlah penduduk lansia sekitar dua kali lipat dalam rentan 
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waktu hampir lima dekade (1971-2019). Total lansia di Indonesia tahun 2019 

berjumlah 25,64 juta jiwa (9,60%) meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu 

sebanyak 24,49 juta jiwa (9,27%). Diperkirakan di tahun 2020 peningkatan total 

penduduk lansia di Indonesia akan terus berlangsung hingga mencapai angka 28,8 

juta jiwa (11,34%). Provinsi Jambi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang 

mengalami penambahan penduduk lansia dengan jumlah 3,52 juta jiwa (2017) 

meningkat menjadi 3,57 juta jiwa (2018). Kota Jambi merupakan wilayah 

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lansia terbanyak di Provinsi Jambi dengan 

total 41,8 ribu jiwa yang terdiri dari 20,8 ribu laki-laki dan 21 ribu perempuan 

(Muhammad , 2021). 

Data BPS terakhir memperlihatkan Umur Harapan Hidup (UHH) di 

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mencapai angka 70,43 tahun dan telah 

mencapai target yang ditetapkan (70,10 tahun) dan mengalami peningkatan bila 

dibandingkan dengan kondisi dua tahun sebelumnya yaitu 70,08 tahun pada tahun 

2018 dan 69,84 tahun pada tahun 2017. Namun angka ini masih di bawah UHH 

Nasional 2019 yaitu sebesar 71,20 tahun. (BPS Sulawesi Selatan, 2019). 

Sejalan dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup, Pemerintah 

diharapkan lebih waspada untuk mengantisipasi permasalahan kesehatan yang akan 

dihadapi, antara lain meningkatkanya angka kejadian penyakit-penyakit tidak 

menular khususnya pada kelompok lanjut usia. Program dan upaya penanganan 

masalah lanjut usia kerapkali mengidap berbagai kelemahan dan gangguan 

kesehatan berupa penyakit majemuk dua atau lebih penyakit. (Dinas kesehatan 

Sulawesi selatan, 2019). 

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk yang berusia 60 tahun 

keatas yang terus meningkat setiap tahunnya, Menurut hasil Susenas Maret 2020, 

penduduk lansia Sul-Sel tahun 2020 didominasi oleh penduduk lansia perempuan 
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yaitu sebesar 56,14 % dan sisanya 43,86 % merupakan penduduk lansia laki-laki. 

Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan pada lansia di Sulawesi Selatan sebanyak 

54.35%. Apabila dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, maka sebaran 

penduduk lansia di Sulawesi Selatan tahun 2020 sebanyak 61,40 % berada di 

wilayah perdesaan sedangkan sisanya sebesar 38,60 %berada di wilayah perkotaan. 

(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021). 

Melihat persentase penduduk lansia terhadap total penduduk pada tingkat 

kabupaten/kota, Kabupaten Gowa memiliki jumlah penduduk sekitar 755.235 jiwa 

sekitar 9,34%, sedangkan penduduk lansianya sebesar 68.870 jiwa dengan cakupan 

pelayanan kesehatan lansia yaitu 89,2%, dan mengalami penurunan pada tahun 

2021 sebesar 83,19%. Sementara itu, kabupaten dengan persentase penduduk lansia 

terkecil adalah Kota Palopo yaitu sebesar 7,81 % dari seluruh penduduk di Kota 

Palopo dengan cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 51,61%. Dengan 

melihat persentase penduduk lansia di kabupaten/kota Sulawesi Selatan, dapat 

diketahui bahwa semua kab/kota di Sulawesi Selatan sudah mulai memasuki masa 

penuaan penduduk dengan persentase penduduk lansia diatas 7 persen. (Profil 

Penduduk Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Selatan 2020). 

Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa didapatkan bahwa, puskesmas 

yang memiliki cakupan pelayanan posyandu lansia tertinggi yaitu, Puskesmas 

Tamaona dengan penduduk lansia sebesar 2.181 (111,50%), Puskesmas 

Moncobalang dengan jumlah penduduk sebesar 881 (100%) dan Puskesmas 

Paccelekang dengan jumlah penduduk sebesar 622 (99,83%). Sedangkan 

Puskesmas Somba Opu masih termasuk puskesmas yang memiliki cakupan 

pelayanan posyandu lansia yang rendah yaitu 89,90% dari jumlah penduduk sebesar 

2.590 penduduk (Profil Dinkes Kabupaten Gowa, 2021). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan ole (Erfandi, 2018) mengatakan 

bahwa berkaitan dengan status kesehatan pada lansia, saat ini dengan meningkatnya 

pelayanan kesehatan oleh pemerintah memungkinkan pula peningkatan derajat 

kesehatan para lansia. Salah satu tempat pelayanan kesehatan yang digalakkan 

pemerintah bagi lansia adalah pos pelayanan terpadu lansia (posyandu lansia). 

Posyandu lansia merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui 

pelayanan kesehatan bagi lansia yang penyelenggaraannya melalui program 

puskesmas dengan melibatkan peran serta para lansia, keluarga, tokoh masyarakat 

dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya (Fitriani, 2020). 

Menurut Widiyawati,W (2020) Posyandu lansia adalah pos pelayanan 

terpadu untuk masyarakat usia lanjut disuatu wilayah tertentu, yang digerakan oleh 

masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan melalui 

program puskesmas dengan melibatkan lansia sendiri, keluarga, tokoh masyarakat 

dan organisasi sosal dan penyelenggaraannya. Tujuan dari pembentukan posyandu 

lansia yaitu meningkatkan derajat kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan usia 

lanjut di masyarakat Keaktifan lansia ke posyandu lansia merupakan suatu perilaku 

atau tindakan nyata yang bisa dilihat dari keteraturan dan keterlibatan dalam 

mengikuti kegiatan posyandu (Frindolin, 2021). 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti “Faktor- 

Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Posyandu Lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian 

ini adalah “Faktor Apa Saja yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Posyandu 

Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu, Kabupaten Gowa.” 
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C. Hipotesis 

1. Ho = Tidak terdapat hubungan antara persepsi hambatan dengan 

pemanfaaatan Posyandu Lansia. 

Ha = Terdapat hubungan antara persepsi hambatan dengan pelayanan 

kesehatan pada pemanfaatan Posyandu Lansia. 

2. Ho = Tidak terdapat hubungan antara sikap lansia dengan pemanfaatan 

Posyandu Lansia. 

Ha = Terdapat hubungan antara sikap lansia dengan pemanfaatan 

Posyandu Lansia. 

3. Ho = Tidak terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan 

pemanfaatan Posyandu Lansia. 

Ha = Terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan pemanfaatan 

Posyandu Lansia. 

4. Ho = Tidak terdapat hubungan antara peran Kader dengan pemanfaatan 

Posyandu Lansia. 

Ha = Terdapat hubungan antara peran Kader dengan pemanfaatan 

Posyandu Lansia. 

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Tabel 1.1 

Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Variable Definisi operasional Cara ukur 
Alat 

ukur 
Kategori 

Skala ukur 

Persepsi 

Hambatan 

Persepsi hambatan 

yang dirasakan 

meliputi: ketidak 

tersediaan alat-alat 

Kesehatan dan 

tempat posyandu 

lansia yang memadai 

seperi fasilitas yang 

ada di posyandu. 

Ketidak 

Wawancara Kuisoner 1. Tidak ada 

hambatan, jika 
≥20 

2. Ada hambatan, 

jika < 20 

Likert 
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 nyamanannya tempat 

untuk posyandu 

lansia dapat 

menjadikan salah 

satu faktor lansia 

untuk mengunjungi 

posyandu lansia. 

    

Sikap 

Lanisa 

Sikap lansia tentang 

fungsi dan manfaat 

keberadaan posyandu 

lansia 

wawancara Kuisoner 1. Baik, jika ≥20 

2. Kurang Baik, 

jika < 20 

Likert 

Dukungan 

keluarga 

Dukungan keluarga 

tentang peran 

keluarga dalam 

pelaksanaan 

posyandu lansia 

wawancara Kuisoner 1. Baik, jika ≥20 

2. Kurang Baik, 

jika < 20 

Likert 

Peran 

kader 

Persepsi lansia 

tentang pelayanan 

yang dilakukan oleh 

kader dalam 

memberikan 

pelayanan 

diposyandu lansia. 

Wawancara Kuisoner 1. Baik, jika ≥20 

2. Kurang Baik, 

jika < 20 

Likert 

Pemanfaa 

tan 

posyandu 

lansia 

Pemanfaatan 

posyandu merupakan 

suatu proses 

pengambilan 

keputusan yang dapat 

dipengaruhi oleh 

beberapa faktor 

seperti pengetahuan, 

kesadaran akan 

kesehatan, dan nilai- 

nilai sosial budaya. 

Jumlah kehadiran 

lansia dalam satu 

tahun terakhir di 

posyandu lansia 

 Observasi 1. Memafaatkan: 

jika minimal 

75% hadir dari 3 

kali kegiatan= ≥ 

2 

2. Kurang 

memanfaatkan: 

jika kurang dari 

75% kehadiran 

dari 3 kali 

Pertemuan= <2 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor saja yang berhubungan dengan 

pemanfaatan posyandu lansia di wilayah kerja puskesmas Somba Opu. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan persepsi hambatan lansia terhadap 

pemanfaatan posyandu lansia di wilayah kerja puskesmas Somba Opu 

b. Untuk mengetahui hubungan sikap lansia terhadap pemanfaatan 

posyandu lansia di wilayah kerja puskesmas Somba Opu 

c. Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap 

pemanfaatan posyandu lansia di wilayah kerja puskesmas Somba Opu 

d. Untuk mengetahui hubungan peran kader menurut persepsi lansia 

terhadap pemanfaatan posyandu lansia di wiliayah kerja puskesmas 

Somba Opu. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidikan 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah dan memperluas 

wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemanfaatan 

posyandu lansia. 

2. Bagi lansia 

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong lanjut usia agar lebih 

aktif dalam berbagai kegiatan di posyandu lansia. 

3. Bagi posyandu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

bagi posyandu lansia sehingga lebih mengefektifkan factor-faktor yang 

dapat meningkatkan keaktifan lansia untuk memanfaatkan posyandu. 
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4. Bagi peneliti 

Dapat memberikan pengetahuan ataupun mengalaman yang baru 

dalam melakukan penelitian serta dapat mengetahui gambaran faktor- 

faktor yang mempengaruhi kecenderungan lansia untuk mengikuti 

kegiatan posyandu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang faktor- 

faktor yang mempengaruhi kecenderungan lansia dalam mengikuti 

kegiatan posyandu. 

5. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

lebih kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang dapat berhubungan 

terhadap pemanfaatan posyandu lansia sehingga masyarakat dapat 

berperan dalam mendukung kegiatan posyandu lansia. Hasil penelitian ini 

diharapkan menambah kesadaran akan arti pentingnya kesehatan, di mana 

posyandu ini merupakan salah satu tempat untuk pemeriksaan kesehatan 

yang begitu penting. 
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G. Kajian Pustaka 
 

 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

No Tahun Penulis Judul 
Variabel 

Penelitian 
Metode Penelitian Hasil Penelitian Keterangan 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
2022 

 

 

 

 
Aisyah Nur Rahma, 

Amran Razak, Suci 

Rahmadani 

 

 
Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Pemanfaatan 

Pelayanan Posyandu 

Lansia di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Antara Kota Makassar 

 

 
1. Umur 

2. Pendidikan 

3.Pengetahuan 

4.Dukungan 

Keluarga 

5. Jarak 

6.Persepsi Sakit 

 

 
Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

desain penelitian 

kuantitatif, studi 

deskriptif analitik, 

dengan pendekatan 

cross sectional. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa umur 

(p=0,093), pendidikan 

(p=0,000), pengetahuan 

(p=0,000), dukungan 

keluarga (p=0,000), arak 

(p=0,000), dan persepsi sakit 

(p=0,000) memiliki 

hubungan terhadap 

pemanfaatan posyandu lansia 

di wilayah kerja Puskesmas 
Antara Kota Makassar. 

 

 

 

 

Jurnal 

Nasional 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2020 

 

 

 

 

Siti Juwariyah dan Resa 

Nirmala Jona 

 

 

 

 
Studi Deskriptif 

Pemanfaatan Posyandu 

Lansia 

 

 

 

1. Peran keluarga 

2. Lingkungan 

3. Pendidikan 

4.Jarak tempuh 

 

 

 

Metode penelian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif deskriptif 

Mayoritas responden tidak 

memanfaatkan pelayanan 

Posyandu lansia, dukungan 

keluarga, serta kualitas 

posyandu berhubungan 

dengan pemanfaatan 

posyandu lansia dengan. 

Kualitas Posyandu Lansia 

merupakan variabel yang 

paling kuat keeratan 

hubungannya dibandingkan 
dengan variabel yang lain. 

 

 

 

 

Jurnal 

Nasional 
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      Variabel pendidikan lansia 

dan jarak tempuh posyandu 

tidak berhubungan dengan 
pemanfaatan posyandu lansia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021 

 

 

 

 

 

 
 

Agnes Fridolin, Syamsul 

Huda, dan Antono 

Suryoputro 

 

 

 

 

 
 

Determinan Perilaku 

Terhadap Keaktifan 

Kunjungan Lansia ke 

Posyandu Lansia: 

Literatur Review 

 

 
1. Dukungan 

keluarga 

2.pengetahuan/ 

pendidikan 

3. Sikap 

4. peran kader 

dan tenaga 

Kesehatan 

5. pekerjaan 

6. jarak 

7. motivasi 

8. kondisi 

kesehatan lansia 

 

 

 

 

Metode yang 

digunakan dengan 

cara melakukan 

pencarian beberapa 

studi yang 

diterbitkan melalui 

database Google 

Scholar. 

Berdasarkan hasil analisis 

berbagai jurnal ataupun 

artikel yang terkait dengan 

faktor yang mempengaruhi 

keaktifan kunjungan lansia di 

posyandu lansia, didapatkan 

7 (tujuh) faktor yang 

berpengaruh yakni dukungan 

keluarga, pengetahuan/pendi 

dikan, sikap, peran kader dan 

tenaga kesehatan, pekerjaan, 

jarak, motivasi, serta kondisi 

kesehatan lansia. Dimana 

faktor yang paling dominan 

adalah faktor 

pengetahuan/pendidikan 

serta peran kader ataupun 
tenaga kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 
Jurnal 

Nasional 

 

 

 
4 

 

 

 
2021 

 

 

 
Lena Juliana Harahap 

 
Hubungan Dukungan 

Keluarga dengan 

Pemanfaatan Posyandu 

Lansia di Desa 

Sipangko 

 

 

Dukungan 

Keluarga 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

survei analitik 

dengan 

menggunakan 

pendekatan cross 

sectional 

Terdapat hubungan 

dukungan keluarga dengan 

pemanfaatan posyandu lansia 

di Desa Sipangko Kecamatan 

Angkola Muaratais 

Kabupaten Tapanuli Selatan 

Tahun 2020, dengan nilai p 
value = 0,009 < 0,05 

 

 

Jurnal 

Nasional 
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5 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evi Fitriani 

 

 

 

 

 
Analisis Faktor yang 

Berhubungan Dengan 

Pemanfaatan Posyandu 

Untuk Meningkatkan 

Status Gizi Lansia di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Siabu 

 

 

 

1. Umur 

2. Jenis Kelamin 

3. Pendidikan 

4. Pendapatan 

5. Pengetahuan 

6. Sikap 

7. Dukungan 

Keluarga 

8. Dukungan 

Petugas 

 

Jenis penelitian ini 

adalah analitik 

dengan rancangan 

penelitian cross 

sectional yang 

bertujuan untuk 

menganalisa faktor 

yang berhubungan 

dengan pemanfaatan 

posyandu lansia 

untuk meningkatkan 

status gizi lanjut usia 

di wilayah kerja 

puskesmas Sipea pea 

Kec. Sorkam Barat 

Tahun 2020 

Berdasarkan hasil penelitian 

terdapat 4 faktor yang 

berpengaruh terhadap 

pemanfaatan posyandu lansia 

yaitu pengetahuan, sikap, 

dukungan keluarga dan 

dukungan petugas kesehatan. 

Namun variabel yang 

mempunyai nilai exp (B) 

yang paling besar adalah 

variabel dukungan keluarga 

sebesar 6.755 sehingga 

variabel inilah yang paling 

berpengaruh 6 kali lebih 

tinggi terhadap pemanfaatan 

posyandu lansia untuk 

meningkatkan status gizi 
lansia di Puskesmas Siabu. 

 

 

 

 

 

 

Jurnal 

Naisonal 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 
Zulaikha dan Ampera 

Miko 

 

 

 
Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pemanfaatan posyandu 

lansia di Puskesmas 

Geulumpang Tiga, 

Pidie 

Variable 

pemanfaatan 

posyandu (aktif 

dan tidak aktif), 

peran lansia 

(berperan dan 

tidak berperan), 

dukungan 

keluarga 

(mendukung dan 

tidak 

mendukung), 
serta variabel 

 

 

 

 
Penelitian ini bersifat 

deskriptif analitik 

dengan pendekatan 

Crosssectional 

Pemanfaatan posyandu lansia 

masih kurang baik di 

Puskesmas Geulumpang Tiga 

Kabupaten Pidie. Faktor- 

faktor yang mempengaruhi 

pemanfaatan posyandu lansia 

yaitu peran lansia dan 

dukungan keluarga, selain itu 

peran kader dan peran tenaga 

kesehatan juga sangat 

berpengaruh terhadap 

pemanfaatan posyandu lansi 

 

 

 

 

 
Jurnal 

Nasional 
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    peran tenaga 

kesehatan 

(berperan dan 
tidak berperan). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deasy Stefani 

Tinambunan, Adik 

Wibowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factors affecting the 

success of posyandu 

for the elderly in 

indonesia: a systematic 

review 

 
 

Varibel pada 

penelitian ini 

yaitu factor 

yang mendorong 

pemanfaatan 

posyandu lansia 

yaitu 

1. Usia 

2. Jenis Kelamin 

3. Pendidikan 4. 

Pekerjaan 

5. Pengethuan 6. 

Akses 

Pelayanan 

Kesehatan 

7. Sikap 

8. Kebutuhan 9. 

Dukungan 

Tenaga 

Kesehatan atau 

Kader 

10. Dukungan 

keluarga 

 

 

 

 

 
 

Desain penelitian 

termasuk dalam 

tinjauan sistematis 

menggunakan 

metode kuantitatif 

dengan desain cross 

sectional. Penelitian 

dilakukan di 

Indonesia dan 

subjeknya adalah 

lansia yang 

menggunakan 

layanan posyandu 

untuk lansia 

Dari asil penelitian di 

dapatkan bahwa factor yang 

mempegaruhi keberhasilan 

Posyandu Lansia di 

Indonesia yaitu berdasarkan 

tinjauan sistematis ini adalah 

usia, jenis kelamin, 

pekerjaan, pengetahuan, 

akses, kebutuhan, dukungan 

kader/ tenaga kesehatan, 

dukungan keluarga, sikap, 

dan pendidikan. Karena 

banyaknya faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan 

posyandu lansia di Indonesia, 

maka diharapkan kerjasama 

semua pihak baik lansia, 

keluarga lansia, maupun 

tenaga kesehatan untuk dapat 

berperan aktif. Dukungan 

keluarga merupakan faktor 

yang paling dominan 

mempengaruhi kunjungan 

lansia ke pos yandu lansia 

setiap tahunnya, sehingga 

diharapkan keluarga aktif 
memotivasi lansia dan tenaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jurnal 

Internasional 
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      kesehatan harus aktif 

mensosialisasikan 

pentingnya pemanfaatan 
posyandu 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Konsep Lanjut Usia (Lansia) 

1. Pengertian Lansia 

Proses penuaan pada lansia terjadi seiring bertambahnya umur lansia, yang 

akan menimbulkan permasalahan terkait aspek Kesehatan, ekonomi, maupun 

sosial. Oleh karena itu perlunya peningkatan pelayanan Kesehatan terhadap lanjut 

usia sehingga lansia dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan aspek 

Kesehatan, lansia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan penurunan 

pada daya tahan fisik sehingga rentan terhadap penyakit. Penurunan fungsi fisik 

yang terjadi pada lansia yakni penurunan system tubuh seperti system saraf, perut, 

limpa, dan hati, penurunan kemampuan panca indera seperti penglihatanan, 

pendengaran, penciuman, dan perasa, serta penurunan kemampuan motoric seperti 

kekuatan dan kecapetan. Berbagai penurunan ini berpengaruh terhadap kemampuan 

lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan terhadap status kesehatannya 

(Pipit Festi w, 2018). 

Penuaan atau lanjut usia adalah proses alamiah yang tidak dapat dihindari, 

berjalan terus menerus, dan berkesinambungan. Tujuan hidup manusia adalah 

menjadi tua, tetapi tetap sehat (Healthy aging). Healthy aging adalah sebagai proses 

perkembangan dan mempertahankan kemampuan fungsional atau Kesehatan fisik, 

sosial dan mental yang dapat membuat tetap sejahtera diusia tua. Keadaan sehat 

pada lanjut usia dibutuhkan upaya pelayanan Kesehatan dan pencegahan penyakit 

yang juga harus dimulai sedini mungkin dengan cara dan gaya hidup sehat. Prevensi 

yang dimaksudkan adalah mencegah agar proses menua tidak diserai dengan proses 

patalogik (Pipit Festi w, 2018). 
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Kesehatan pada lanjut usia (Healthy aging) akan dipengaruhi oleh dua 

faktor lain: 

1. Faktor Endogenetik, dimulai dengan cellular aging lewat tissue dan anatomical 

aging kea rah proses menuanya organ tubuh. Proses ini seperti jam yang terus 

berputar. 

2. Faktor Eksogenetik. Dibagi dalam penyebab lingkungan di mana seseorang 

hidup dengan factor-faktor sosial-ekonomi, sosial budaya, atau yang paling 

tepat disebut dengan gaya hifup (life style). 

Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah 

melalui tiga tahap kehidupannya yaitu masa anak, masa dewasa, masa tua. Tiga 

tahap ini berbeda baik biologis maupun psikologisnya. Masa lansia bisa disebut 

dengan masa keemasan merupakan masa di mana lansia belum tentu mampu 

melewati, lansia membutuhkan perawatan dan bermanfaat bagi iri sendiri dan 

lingkungannya. 

Menurut UU NO. 13/1998 tentang kesejahteraan lanjut usia ada tiga 

deinisi lanjut usia: 

a. Lanjut usia adalah seseorang telah mencapai umur diusia 60 tahun keatas 

b. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang bisa melakukan pekerjaan atau 

kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. 

c. Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang sudah tidak mampu 

mencari nafkah hingga hidupnya bergantung pada orang lain. 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum/30:54 yang berbunyi: 

 

ةٖ  ةٗ ثمُه جَعَلَ مِنۢ بعَۡدِ قوُه ن ضَعۡفٖ ثمُه جَعَلَ مِنۢ بعَۡدِ ضَعۡفٖ قوُه ُ ٱلهذِي خَلَقكَُم م ِ ۞ٱللَّه
 يخَۡلقُُ مَا يَشَاءُٓۚٗ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡقدَِيرُ 

ٗۚ
   ضَعۡفٗا وَشَيۡبَةٗ
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Terjemahnya 

“Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian 
Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, 
kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) 
dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah 
yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”. 

 
Ayat ini memulai dengan menyebut nama wujud yang teragung dan 

yang khsusus bagi-Nya serta mencakup segala sifat-Nya yakni: هللا Dialah ء ضا 

زالاا ف ماكقلاخا ي   yang menciptakan kamu dari keadaan lemah), yakni setetes (منا 

sperma yang bertemu dengan indung telur. Lalu, tahap demi tahap meningkat 

dan meningkat kemudian, setelah tahap bayi, kanak-kanak, dan remaja, Dia 

menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu memiliki kekuatan sehingga 

kamu menjadi dewasa dan sempurna umur. Ini pun berlangsung cukup lama. 

Kemudian kamu sesudah menyandang kekuatan itu menderita kelemahan 

kembali dengan hilangnya sekian banyak potensi dan tumbuhnya uban 

dikepala (Quraish Shihab, 2002). 

2. Batasan-Batasan Lansia 

 
Batasan penduduk lansia dapat dilihat dari aspek-aspek biologi, 

ekonomi, sosial, dan usia atau batasan usia, yaitu: 

a. Aspek Biologi 

Lansia merupakan individu yang mengalami suatu proses 

penuaan seiring perkembangan usia sehingga menjadi perubahan dalam 

struktur dan fungsi sel, jaringan, serta organ. 

b. Aspek Ekonomi 

Aspek ekonomi menjelaskan bahwa penduduk lansia dapat 

dilihat sebagai beban dari pada potensi sumber daya bagi 

pembangunan. 
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c. Aspek Sosial 

Lansia merupakan suatu kelompok sendiri. Bagi tradisional 

Asia, masyarakat lansia menduduki kelas sosial yang tinggi dan harus 

dihormati oleh masyarakat. 

d. Aspek Umur 

Pendekatan umur yaitu pendekatan yang memungkinkan untuk 

mendefinisikan lansia dengan cepat. Beberapa pendapat mengenai 

pengelompokkan usia adalah sebagai berikut : 

1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), lanjut usia atau 

lansia yaitu tahap usia alam perkembangan individu dengan batas 

usia 60 tahun keatas. 

2) Menurut UU RI NO.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia, yaitu individu yang telah mencapai umur 60 Tahun ke atas. 

3) Dapertemen Kesehatan RI 

a) Kelompok pertengahan umur (45-55) adalah kelompok usia 

dalam masa fertilitas (masa persiapan usia lanjut yan 

menunjukkan kepekaan fisik dan kematangan jiwa). 

b) Kelompok usa lanjut dini (55-64) adalah kelompok dalam masa 

pension yang mulai memasuki usia lanjut. 

c) Kelompok usia lanjut (65 Tahun ke atas) 

d) Kelompok usia lanjut dengan resiko tinggi (lebih dari 70 Tahun) 

adalah kelompok usia lanjut yang hidup sendiri dan menderita 

penyakit berat atau cacat. 

4) WHO (World Health Organization) 

a) Usia pertengahan adalah kelompok usia 45-59 Tahun. 
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b) Usia lanjut adalah usia 60-70 Tahun. 

c) Usia lanjut tua adalah kelompok usia 90 Tahum keatas. 

d) Usia sangat tua adalah kelompok usia 90 Tahun keatas. 

3. Ketergantungan pada Lansia 

Salah satu permasalahan bagi lanjut usia seiring dengan bertambahnya 

umur dan berkembangnya profuktivitas mereka yaitu ketergantungan lansia 

terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal itulah dikarenakan 

terjadinya penurunan fisik dan perubahan psikologinya. Adapun beberapa 

ketergantungan yang terjadi pada lanjut usia adalah sebagai berikut: 

a) Ketergantungan personal 

Ketergantungan personal yang dipengaruhi oleh tidak 

kurangnya suatu kemampuan fisik lansia. Oleh karena itu, orang- 

orang usia lanjut tidak mampu melaksanakan aktivitas penting setiap 

hari dan perlu mendapatkan bantuan dari orang lain. 

b) Ketergantungan domestic 

Lansia membutuhkan bantuan orang lain dalam beberapa 

pekerjaan tuah tangga. misalnya mencuci piring dan juga memasak. 

Menurunnya status Kesehatan serta melemahnya kondisi fisik pada 

lansia mempenaruhi aktivitas mereka sehari-hari dan akhirnya 

memerlukan bantukan untuk melakukan aktivitas. 

c) Ketergantungan sosial/finansial 

Lansia juga memerlukan bantuan dari orang lain dalam 

melakukan pekerjaan rumah. Menurunya kondisi fisik dimulai dari 

munculnya berbagai macam penyakit pada lansia yang mempengaruhi 

kegiatan mereka sehari-hari sehingga perlu bantuan oleh orang lain 

berkaitan dengan kegiatan sosial serta finansialnya. 
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4. Ciri-ciri Lansia 

Adapun ciri-ciri lansia adalah sebagai berikut: 

a. Lansia merupakan periode kemunduran 

Kemunduran pada lansia Sebagian dating dengan faktor fisik 

dan faktor psikologi. Motivasi mmiliki peran yang penting dalam pada 

kemunduran pada lansia. Misalnya lansia yang memiliki motivasi 

yang rendah dalam melakukan kegiatan, maka akan mempercepat 

proses kemunduran fisik, akan tetapi ada juga lansia yang memiliki 

motivasi yang tinggi maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih 

lama terjadi. 

b. Lansia memiliki status kelompokn minoritas. 

Kondisi ini sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak 

menyenangkan terhadap lansia yang diperkuat oleh pendapat yang 

kurang baik, misalnya lansia yang lebih senang mempertahankan 

pendapatnya maka sikap sosial dimasyarakat menjadi negative, tetapi 

ada juga lansia yang mempunyai renggang rasa kepada orang lain 

sehingga sikap sosial masyarakat menjadi negatif. 

c. Menua membutuhkan perubahan peran. 

Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia memulai 

mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada 

lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan atas 

dasar tekanan dari lingkungan. Misalnya lansia menduduki jabatan 

sosial dimasyarakat sebagain ketua RW, sebaiknya masyarakat tidak 

memberhentikan lansia sebagai ketua RW karena usianya. 
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d. Penyesuaian yang buruk pada lansia. 

Perlakuan yang buruk terhadap lansia membuat mereka 

cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat 

memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan 

yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buru pula. 

Contohnya: lansia yang tinggal berama keluarga sering tidak 

dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola 

pikirnya kuno, kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri 

dari lingkungan, cepat tersinggung memiliki harga diri yang rendah. 

B. Tinjauan Tentang Posyandu Lansia 

1. Pengertian Posyandu Lansia 

Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat usia 

lanjut disuatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang digerakkan oleh 

masyarakat di mana mereka bisa mendapatkan pelayanan. Posyandu lansia 

merupakan wahana pelayanan bagi usia lanjut, yang dilakukan dari, oleh, dan untuk 

kaum usila yang menitikberatkan pada pelayanan promotif dan preventif tanpa 

mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitative (Zakir, 2014). 

Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk masyarakat lansia 

disuatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang digerakkan oleh masyarakat 

di mana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Posyandu lansia atau 

kelompok usia lanjut dimasyarakat, di mana diproses pembentukan dan 

pelaksanaanya dilakukan oleh masyarakat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dan 

lain-lain, dengan menitikberatkan pelayanan pada upaya promotif dan preventif. 

Menurut (Depkes RI,2003) Posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu 

untuk masyarakat usia lanjut di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang 
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digerakkan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Posyandu lansia merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah 

melalui pelayanan kesehatan bagi lansia yang penyelenggaraan-nya melalui 

program puskesmas dan dalam penyelenggaraannya melibatkan peran serta para 

lansia, keluarga, tokoh masyarakat dan organisasi sosial (Intarti & Khoriah, 2018). 

2. Tujuan Posyandu Lansia 

Tujuan posyandu lansia secara garis besar antara lain meningkatkan 

jangkauan pelayanan kesehatan lansia dimasyarakat, sehingga terbentuk pelayanan 

Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lansia, mendekatkan pelayanan dan 

meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelayanan Kesehatan 

disamping meningkatkan komnikasi antara masyarakat usia lanjut. Posyandu lansia 

merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan Kesehatan pada 

lanjut usia. Posyandu sebagai wadah kegiatan yang bernuansa pemberdayaan 

masyarakat, akan berjalan baik dan optimal apabila proses kepemimpinan terjadi 

proses pengorganisasian, adanya anggota kelompok dan kader serta tersedianya 

pendanaan (Munandar., 2019). 

3. Manfaat Posyandu Lansia 

Adapun manfaat posyandu lansia : 

a. Membantu lansia agar tetap sehat dan bugar, baik secara fisik maupun 

psikis 

b. Membantu deteksi dini terhadap penyakit pada lasia dan gangguan 

kesehatan lainnya. 

c. Sarana lansia untuk bisa lebih meningkatkan interaksi social dengan 

sesamanya yang diharapkan dapat memperbaiki konsisi psikologinya. 
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4. Peran Pemerintah dalam Posyandu Lansia 

Dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan untuk menyusun 

kebijakan dalam pembinaan lansia di Indonesia. Undang-undang tersebut antara 

lain: 

a. UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan (pasal 19). 

b. UU No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. 

Menurut (Azizah, 2011) Meningkatkan derajat kesehatan kesehatan usia 

lanjut untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan 

keluarga dan masyarakat sesuai dengan eksistensinya dalam strata kemasyarakatan 

dalam mencapai mutu kehidupan usia lanjut yang optimal. 

5. Sasaran 

Menurut (Azizah 2011), sasaran dalam posyandu lansia antara lain: 

a. Sasaran langsung 

1) Kelompok usia menjelang usia lanjut (45-54 tahun) atau dalam 

masa virilitas, didalam keluarga maupun masyarakat luas dengan 

paket pembinaan yang meliputi KIE dan pelayanan kesehatan fisik, 

gizi agar dapat mempersiapkan diri menghadapi masa tua. 

2)  Kelompok usia lanjut dalam masa prasenium (55-64 tahun) dalam 

keluarga, organisasi masyarakat usia lanjut dan masyarakat pada 

umunya, dengan paket pembinaan yang meliputi KIE dan 

pelayanan agar dapat mempertahankan kondisi kesehatannya dan 

tetap produktif . 

3) Kelompok usia lanjut dalam masa senescens (65 tahun) dan usia 

lanjut dengan resko tinggi (dari 70 tahun). Hidup sendiri, terpencil, 

menderita penyakit berat, cacat, dan lain-lain, dengan paket 
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pembinaan yang meliputi KIE dan pelayanan kesehatan agar dapat 

selama mungkin mempertahankan kemandiriannya. 

b. Sasaran tidak langsung 

1) Keluarga dimana usia lanjut berada 

2) Organisasi social yang berkaitan dengan pembinaan usia lanjut 

3) Institusi pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar dan pelayanan rujukan 

4) Masyarakat luas 

5) Komponen Pokok dalam Posyandu Lansia 

6. Kegiatan Kesehatan Posyandu Lansia 

Kegiatan kesehatan di posyandu lansia menurut Azizah (2011), antara lain: 

a. Pemeriksaan aktifitas kegiatan sehari-hari meliputi kegiatan dasar 

dalam kehidupan sehari-hari seperti makan, minum, berpakaian, 

naik-turun tempat tidur, buang air besar atau air kecil dan 

sebagainya. 

 

b. Pemeriksaan status mental. 

c. Pemeriksaaan status gizi melalui penimbangan berat bedan dan 

tinggi badan, pencatatan dalam grafik indeks masa tubuh (IMT). 

d.  Pengukuran tekanan darah dengan menggunakan tensi meter dan 

stetoskop serta penghitungan denyut nadi dalam satu menit. 

e. Pemerikasaan hemoglobin. 

f.  Pemeriksaan gula darah air seni sebagai deteksi awal adanya 

penyakit DM. 

g.  Pemeriksaan kandungan zat putih telur (protein) dalam air seni 

sebagai deteksi awal adanya penyakit ginjal. 



24 
 

 

 

 

h. Pelaksaan rujukan ke puskesmas bila ada rujukan. 

i. Penyuluhan dilakukan di dalam atau di luar posyandu atau 

kelompok lanjut usia. 

j. Kunjungan rumah oleh kader didampingi puskesmas bagi anggota 

lansia yang tidak hadir di posyandu. 

k. Pemberian makanan tambahan dan penyuluhan contoh menu 

makanan. 

l. Kegiatan olahraga seperti senam lanjut usia dan jalan santai. 

C. Tinjauan Tentang Pemanfaatan Posyandu Lansia 

1. Pengertian Pemanfaatan Posyandu Lansia 

Pemanfaatan posyandu merupakan suatu proses pengambilan keputusan 

yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan, kesadaran akan 

27 kesehatan, dan nilai-nilai sosial budaya, pola relasi gender yang ada 

dimasyarakat akan mempengaruhi pola hidup dalam masyarakat (Kemenkes, 

2010). Pelayanan kesehatan adalah sebuah sistem palayanan kesehatan yang tujuan 

utamanya adalah untuk pelayanan preventif (pencegahan), dan promotif 

(peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. 

Begitu pentingnya memeriksakan kesehatan dalam islam, sehingga 

seseorang dilarang berputus asa terhadap rahmat Allah yakni nikmat kesehatan 

yang harus selalu dijaga, sebagaimana yang di jelaskan dalam Q.S Yusuf/12 : 87 

yang berbunyi :  

 

فتَحََسهسُواْ مِن يوُسُفَ وَأخَِيهِ وَلََ تاَيْۡ  بنَيِه ٱذۡهَبوُاْ  ِِۖ إنِههۥُ لََ ياَيْۡ يََٰ وۡحِ ٱللَّه سُواْ مِن ره َٔ سُ ٔ  َٔ  ٔ

فِرُونَ   ِ إلَِه ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكََٰ وۡحِ ٱللَّه  مِن ره

Terjemahnyi; 

‘’Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". 
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Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang 

kafir, yakni yang mantap kekufurannya. Ini berarti bahwa keputusan identik dengan 

kekufuran yang besar. Seseorang yang kekufurannya belum mencapai peringkat itu, 

dia biasanya tidak kehilangan harapan. Sebaliknya, semakin mantap keimanan 

seseorang, semakin besar pula harapannya. Bahwa keputusan hanya layak dari 

manusia durhaka karena mereka menduga bahwa kenikmatan yang hilang tidak 

akan kembali lagi. Padahal, sesungguhnya kenikmatan yang diperoleh sebelumnya 

adalah berkat anugerah Allah jua, sedang Allah swt. Maha Hidup dan terus-menerus 

wujud. Allah swt. Dapat menghadirkan kembali apa yang telah lenyap, bahkan 

menambahnya sehingga tidak ada tempat bagi keputusan bagi yang beriman 

(Shihab, 2002). 

Alasan pentingnya posyandu lansia karena kerentanannya terhadap 

gangguan kesehatan. Gangguan kanker leher rahim (pada lansia perempuan) dan 

gangguan kelenjar prostat dan gangguan seksual serta impotensi (pada lansia laki- 

laki merupakan masalah tersendiri dan berdampak pada kualitas hidup lansia). 

Seseorang dikatakan memanfaatkan posyandu apabila ia dapat memberikan 

konstribusi besar dalam upaya menurunkan masalah kesehatan yaitu dengan 

mengunjungi posyandu lansia secara rutin dalam 3 bulan terakhir tanpa 

mengganggu aktivitas sehari-hari. Semakin rendah angka kesakitan, menunjukkan 

derajat kesehatan penduduk yang semakin baik. Sebaliknya, semakin tinggi angka 

29 kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk (Kemenkes, 

2010). 

D. Lansia Dari Perspektif Islam 

Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan lanjut 
 

usia yaitu al-kibar اااااراباكالا ,asy-syaikh اااالشيوخا ,al-ajuz  زاواجعالاا   ,tala/arzal  alumur 
 

رامعالالاارذاأا “.Istilah tersebut dapat diartikan sebagai orang tua yang telah berusia lanjut. 
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Istilah asy-syaikh diartikan sebagai orang tua yang mempunyai kewibawaan. Istilah 

al-ajuz diartikan sebagai perempuan yang sudah tua. Dan istilah tala/arzal al-umur 

diartikan sebagai orang tua yang sudah pikun (Mutaqin, 2017). 

Dalam perkembangan islam, fase lanjut usia merupakan suatu fase 

penurunan dari puncak kekuatan manusia. “Dari bayi berkembang menuju puncak 

kedewasaan dengan kekuatan fisik yang prim a, lalu menurun sebagai kakek/nenek 

(lanjut usia).”Hal tersebut dapat dimengerti juga perjalanan hidup manusia 

sebagaimana digambarkan dalam Q.S Ghafir/40 :67 sebagai berikut (Mutaqin, 

2017)

أَ  لِتبَۡلغُوُٓاْ  ثمُه  طِفۡلٗٗ  يخُۡرِجُكُمۡ  ثمُه  عَلَقةَٖ  مِنۡ  ثمُه  نُّطۡفَةٖ  مِن  ثمُه  ترَُابٖ  ن  م ِ خَلَقكَُم  ٱلهذِي  ثمُه  هُوَ  شُدهكُمۡ 
ى وَلعََلهكُمۡ تعَۡقِلوُنَ   سَم ٗ ن يتُوََفهىَٰ مِن قبَۡلُِۖ وَلِتبَۡلغُوُٓاْ أجََلٗٗ مُّ  لِتكَُونوُاْ شُيوُخٗاۚٗ وَمِنكُم مه

 Terjemahnya: 

 
“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, 
sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai 
seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai 
kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua,di 
antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) 
supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kami 
memahami(nya) (Q.S Gafir Ayat 67). 

 
Perjalanan hidup manusia sudah di jelaskan pada surah Al-Ghafir ayat 67 

tersebut dimulai sejak masa konsepsi, lahir, tumbuh dan berkembang hingga masa 

usia lanjut mengikuti fase-fase pertumbuhan dan perkembangan dengan 

karakteristik masing-masing.”Sejak masa balig (dewasa)“tingkat kekuatan 

organorgan tubuh secara keseluruhan mencapai puncaknya kemudian setelah 

melewati 35 paruh baya (middle age) masa keperkasaan itu secara berangsur-angsur 

menurun sampai tiba saatnya masuk pada lanjut usia (Aliah & Hasan, 2008). 

Dari beberapa istilah lanjut usia diatas, dalam hal ini peniliti lebih 

membahas satu istilah yang berkaitan dengan lanjut usia yaitu Al-kibar. “Al-Kibar 

berasal dari kata kabira, yakbaru, kaibar dan makbir’ bermakna telah tua umurnya, 
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(ta’anafi as-sin), yang digunakan untuk manusia dan hewan melata (dawabb).”Di 

dalam A-Qur’an terdapat 6 surah yang berkaitan dengan istilah alkibar yakni“Q.S 

Al-Baqarah: 266, Q.S Al-Imran: 40, Q.S Ibrahim: 39, Q.S AlHijr: 54, Q.S Al-Isra’: 

23, dan Q.S Maryam: 8 (Mutaqin, 2017). 

a. Q.S. Al-Baqarah/2 : 266 
 

 

رُ لَهۥُ فيِهَا مِن   ن نهخِيلٖ وَأعَۡناَبٖ تجَۡرِي مِن تحَۡتهَِا ٱلۡۡنَۡهََٰ كُل ِ  أيََوَدُّ أحََدُكُمۡ أنَ تكَُونَ لَهۥُ جَنهةٞ م ِ
لِكَ  يهةٞ ضُعَفاَءُٓ فأَصََابهََآ إِعۡصَارٞ فيِهِ ناَرٞ فٱَحۡترََقَتۡۗۡ كَذََٰ تِ وَأصََابَهُ ٱلۡكِبرَُ وَلَهۥُ ذرُ ِ يبُيَ ِنُ    ٱلثهمَرََٰ

تِ لعََلهكُمۡ تتَفَكَهرُونَ   ُ لكَُمُ ٱلۡۡيََٰٓ  ٱللَّه

 
Terjemahnya: 

 

   
 

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun 
kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia 
mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian 
datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang 
masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, 
lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayatayat-Nya kepada 
kamu supaya kamu memikirkannya Inilah perumpamaan orang yang 
menafkahkan hartanya karena riya, membangga-banggakan tentang 
pemberiannya kepada orang lain, dan menyakiti hati orang [266]”. 

 

 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwasannya kata AlKibar 

itu berarti orang tua yang usianya sudah lanjut, sedangkan pada waktu itu Nabi 

Ibrahim sendiri merasa dirinya sudah berada diusia yang memang sudah tidak 

produktif lagi untuk memiliki seorang anak, dan hal ini juga terjadi pada istrinya 

yang sudah memasuki fase manopuse. Dengan keadaan seperti inilah yang 

membuat Nabi Ibrahim terkejut karena secara logika memang sudah tidak ada 

harapan lagi untuk bisa memiliki seorang anak. Meski dengan demikian Nabi 

Ibrahim tidaklah pernah berputus asa karena didalam hatinyaa terdapat keyakinan 

segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja terjadi atas kuasa dan rahmat Allah 

SWT (Mutaqin, 2017). Sedangkan menurut Quraish Shihab kata Al-Kibar itu 

berarti seseorang yang sudah tua bangka dan kekurangan gizi, sudah tidak lagi 

memiliki kekuatan karena sudah rapuh termakan usia (Shihab, 2002). 
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b. Q.S Al-Imran/3 : 40 

 

ُ يَفۡعَلُ مَ  لِكَ ٱللَّه
مٞ وَقدَۡ بَلغَنَِيَ ٱلۡكِبرَُ وَٱمۡرَأتَيِ عَاقِرِٞۖ قاَلَ كَذََٰ ِ أنَهىَٰ يكَُونُ لِي غُلََٰ  ا يشََاءُٓ  قاَلَ رَب 

       Terjemahanya: 

 
“ Zakariya berkata : "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak 
sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?.” “ 
berfirman Allah: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendakiNya “ 

 

c. Q.S. Ibrahim/14 :39
 

 

قَۚٗ إِنه رَب يِ لسََمِيعُ ٱلدُّعَاءِٓ   عِيلَ وَإِسۡحََٰ ِ ٱلهذِي وَهَبَ لِي عَلىَ ٱلۡكِبرَِ إسِۡمََٰ  ٱلۡحَمۡدُ لِلَّه

 

Terjemahnya: 

 
“Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua 
(ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha 
mendengar (memperkenankan) doa” 

 

d. Q.S. Al-Hijr/15: 54 

 

رُونَ    سهنيَِ ٱلۡكِبَرُ فبَمَِ تبُشَ ِ ٓ أنَ مه  قاَلَ أبَشَهرۡتمُُونِي عَلىََٰ

 
Terjemahnya:“Berkata Ibrahim: "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku 

Padahal usiaku telah lanjut, Maka dengan cara Bagaimanakah (terlaksananya) berita 

gembira yang kamu kabarkan ini?” 

 

e. Q.S. Maryam/19 :8 

ا   مٞ وَكَانَتِ ٱمۡرَأتَِي عَاقِرٗا وَقَدۡ بَلغَۡتُ مِنَ ٱلۡكِبرَِ عِتيِ ٗ ِ أنَهىَٰ يكَُونُ لِي غُلََٰ  قاَلَ رَب 

 

Terjemahnya: 

 

“Zakaria berkata: Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, Padahal 
isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) Sesungguhnya sudah 
mencapai umur yang sangat tua” 

 
Istilah Al-Kibar pada ayat diatas, sesuai dengan pendapat Ibnu Mandzur 

yang mengartikan Al-Kibar dengan arti telah tua umurnya (ta’anafi  As-sinn). 
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Raghib Al-Ashfahani juga mengartikan Al-kibar dengan arti orang yang sudah 

bertambah tanda-tanda fisik usia tua. Dari sekian kata Al-Kibar yang terdapat dalam 

beberapa keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kata Al-Kibar itu 

adalah orang tua yang sudah berusia lanjut yang mana dari segi fisiknya sudah 

banyak penurunan, sehingga perlu adanya perhatian yang lebih dari orang 

sekitarnya, dalam hal ini bisa berupa anak, saudara atau keluarganya (Mutaqin, 

2017). 

E. Presepsi Hambatan (Perceived Barriers) 

Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterprestasian terhadap 

rangsangan yang diterima oleh individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti 

dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu (Walgito 2001 dalam 

Sunaryo, 2004). Persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsang 

melalui pencaindera yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu 

mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada 

diluar maupun dalam diri individu (Sunaryo, 2004). Menurut (Sunaryo, 2004) ada 

dua macam persepsi, yaitu: 

1. External perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan 

yang datang dari luar diri individu. 

2.  Self-perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang 

berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah 

dirinya sendiri. 

a. Syarat Terjadinya Persepsi 

Menurut (Sunaryo, 2004) syarat terjadinya persepsi sebagai berikut: 

 
1) Adanya obyek yang dipersepsi, objek dapat menimbulkan adanya suatu 

stimulus yang mempengaruhi reseptor atau alat indra. 
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2) Adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan 

persepsi. 

3) Adanya alat indra sebagai reseptor dalam otak sehingga individu 

menyadari adanya stimulus yang diterima. 

4) Saraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak kemudian 

dari otak dibawa melalui saraf motorik sebagai alat untuk mengadakan 

respon. 

b. Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi menurut (Sunaryo, 2004) mengemukakan 

bahwa persepsi melalui tiga proses, yaitu: 

1) Proses fisik: objek akan menimbulkan stimulus yang mempengaruhi 

reseptor atau alat indra. 

2)  Proses fisiologis: stimulus yang diterima oleh indera dilanjutkan oleh 

saraf sensori menuju otak. 

3)  Proses psikologis: proses dalam otak sehingga individu menyadari 

stimulus yang diterima. 

F. Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga sangat berperan dalam mendorong minat atau kesediaan 

lansia untuk mengikuti kegiatan posyandu lansia, dimana faktor usia 

mempengaruhi lansia karena semua fungsi ingatan, penglihatan, pendengaran, daya 

konsentrasi dan kemampuan fisik secara umum mulai menurun sehingga 

memerlukan orang lain untuk memenuhi keperluannya dalam mempertahankan 

keaktifan mengikuti posyandu lansia (Ginting & Etalia, 2019) 

Pemanfaatan posyandu lansia memerlukan dukungan keluarga karena 

bantuan dan motivasi dari mereka akan memudahkan lansia untuk memanfaatkan 

layanan lansia yang disediakan. Motivator keluarga yang baik yaitu mengingatkan 
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lansia terkait jadwal posyandu, menolong masalah yang dihadapi lansia, dan jika 

lansia ke Posyandu maka keluarga mengantar dan mendampingi. Tingkat kesadaran 

yang baik dari seseorang akan dilakukan berdasarkan pengetahuan yang lansia 

miliki. Perilaku yang berubah, dihasilkan dari kesadaran, sikap, dan pengetahuan 

yang baik dan akan terjadi jangka panjang sebab kesadaran itu dari pribadi 

seseorang, tidak dari orang lain (Meigia, 2020). 

G. Peran Kader 

Bentuk pelayanan kesehatan diarahkan pada prinsip bahwa masyarakat 

bukanlah sebagai objek akan tetapi merupakan subjek dari pembangunan itu 

sendiri. Pada hakekatnya kesehatan dipolakan mengikutsertakan masyarakat secara 

aktif dan bertanggung jawab. Keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan 

efisiensi pelayanan adalah atas dasar terbatasnya daya dan adanya dalam 

operasional pelayanan kesehatan masyarakat akan memanfaatkan sumber daya 

yang ada dimasyarakat seoptimal mungkin. 

Perluasan peran kader Posyandu yang dimaksud adalah berfikir tentang 

kehidupan dimasa mendatang dan kehidupan sosial tentang bagaimana membina 

hubungan sosial diantara anggota keluarga hubungan sosial keluarga dengan 

masyarakat sekitar dan hubungan sosial masyarakat dengan pemerintah. Ketika 

pertemuan rutin, kader posyandu diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 

memberikan pecerahan kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bersifat 

positif. Banyak hal positif yang dapat diperoleh dari pertemuan-pertemuan antara 

kader posyandu dengan masyarakat (Ningsih, 2022). Adapun peran kader dalam 

pelayanan kesehatan di posyandu lansia adalah: 

a. Pendekatan kepada aparat pemerintah dan tokoh masyarakat: 

1) Menghadiri pertemuan rutin kemasyarakayan setempat. 

b. Melakukan Survey Mawas Diri (SMD) bersama oetugas untuk menelaah: 
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1) Pendataan sasaran 

2) Pemetaan 

3) Mengenal masalah dan potensi 

c. Mengenal musyawarah bersama masyarakat setempat untuk membahas hasil 

SMD, menyusun rencana kegiatan, pembagian tugas, dan jadwal kegiatan. 

d. Menggerakkan masyarakat: 

1) Mengajak usia lanjut untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan 

dikelompok usia lanjut. 

2) Memberikan penyuluhan/penyebarluasan informasi kesehatan, antara lain: 

cara hidup bersih dan sehat, gizi usia lanjut, kesehatan usia lanjut. 

3) Menggali dan menggalang sumberdaya, termasuk pendanaan bersumber 

masyarakat. 

e. Melaksanakan kegiatan dikelompok usia lanjut: 

1) Menyiapkan tempat, alat-alat dan bahan 

2) Memberikan pelayanan usia lanjut 

3) Mengukur tinggi dan berat badan 

4) Mencatat hasil pelayanan dalam buku register dan KMS 

5) Memberikan penyuluhan perorangan sesuai hasil layanan 

6)  Melakukan rujukan kepada petugas kesehatan/sarana kesehatan (bila 

petugas kesehatan tidak hadir). 

7) Mengunjungi sasaran yang tidak hadir dikelompok usia lanjut 

H. Sikap Lansia 

Menurut (Natoatmodjo, 2003) Sikap lansia tentang fungsi dan manfaat 

posyandu lansia Sikap adalah sebagai kesiapan seseorang untuk bertindak pada 

situasi tertentu, dalam sikap positif. Kecenderugan tindakan adalah mendekati, 30 

menyenangkan mengharapkan objek tertentu, sedangkan dalam sikap negatif 
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terdaat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci dan tidak sama 

dengan menyukai objek tertentu (Soleha, 2015). 

Menurut (Walgito, 2003) Sebagai makhluk individual manusia 

mempunyai dorongan atau mood untuk mengadakan hubungan dengan dirinya 

sendiri, sedangkan sebagai makhluk sosial manusia mempunyai dorongan untuk 

mengadakan hubungan 17 dengan orang lain, manusia mempunyai dorongan sosial. 

Dengan adanya dorongan atau motif sosial pada manusia, maka manusia akan 

mencari orang lain untuk mengadakan hubungan atau untuk mengadakan interaksi 

(Wahono, 2010). 

Kesadaran akan fungsi dan manfaat tindakan merupakan hasil positif yang 

diharapkan dan akan diperoleh dari perilaku sehat. Manfaat yang dirasakan 

diusulkan secara langsung memotivasi perilaku serta secara tidak langsung 

memotivasi perilaku melalui menentukan tingkat komitmen untuk rencana aksi 

yang terlibat dalam perilaku dari manfaat yang diharapkanakan dihasilkan. 

Kesadaran lansia akan pentingnya pemanfaatan posyandu lansia agar status 

kesehatan lansia menjadi baik, kesehatan terkontrol (Soleha, 2015). 
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6. Persepsi 

 

 

 

I. Kerangka Teori 

 
Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teori Green 

(1980) dalam Notoatmodjo (2005) tentang faktor predisposisi, faktor 

pemungkin, dan faktor penguat yang mempengaruhi perilaku seseorang. 

Kerangka teori tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

 
Sumber : Teori Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo (2010) yang 

tercantum dalam (Deri, 2018). 
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J. Karangka Konsep 

 

Variable Independen Variable dependen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Konsep 

 

 
Kerangka Konsep Penelitian Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Pemanfaatan Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten 

Gowa. 



 

 

 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Desain penelitian yang di gunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan 

cross sectional study, di mana variabel dependen (pemanfaatan posyandu lansia) 

dan variabel independent (persepsi hambatan, sikap lansia, dukungan keluarga, 

dan peran kader) yang diamati dan diukur pada waktu yang sama. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi: Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Somba 

Opu Kabupaten Gowa. Yang di mana ada 8 posyandu lansia diantaranya : 

➢ Posyandu Cempaka = 10 Lansia 

➢ Posyandu Seroja = 15-20 Lansia 

➢ Posyandu Surya = 10-15 Lansia 

➢ Posyandu Melati = 10-15 Lansia 

➢ Posyandu Hatimulya = 30-35 Lansia 

➢ Posyandu Hasanuddin = 10 Lansia 

➢ Posyandu Dahliah = 10-15 Lansia 

➢ Posyandu Kemuning = 15-20 Lansia 

2. Waktu: Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2023. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1) Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh lansia yang berumur (60 

sampai ≥ 70 tahun) di wilayah kerja Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa 

tahun 2022 sebanyak 1.948 lansia. 
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2) Sampel 

a. Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara 

tertentu hingga dianggap mewakili populasi. Sampel terdiri dari bagian 

populasi terjangkau yang dapat dipergunakan sebagi subjek penelitian 

melalui sampling. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik sampling random sederhana (Simple Random 

Sampling). Sampel acak sederhana adalah sebuah sampel yang diambil 

sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau satuan elementer 

dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 

sampel. peluang yang dimiliki oleh setiap unit penelitian untuk dipilih 

sebagai sampel sebesar n/N, yakni ukuran sampel yang dikehendaki 

dibagi dengan ukuran populasi. 

b. Besar Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Jumlah sampel diperoleh dengan rumus sampel. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian menggunakan rumus Slovin yaitu: 

N 
𝑛 = 

1 + N (𝑑2) 

= 
1.948 

1+1.948 (0,12) 
1.948 

= 
1 + 19,48 

1.948 
= 

20,48 
 

= 95 

 
Responden yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah: 

 

c. Kriteria Responden 

1) Kriteria Inklusi 
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Kriteria inklusi adalah karakteristik umum dan subjek 

penelitian yang layak untuk dilakukan penelitian. Kriteria inklusi 

dalam penelitian ini meliputi: 

a) Umur 60-70 tahun 

b) Pernah memanfaatkan Posyandu Lansia 3 bulan terakhir 

c) Bersedia mengisi kuesioner yang disediakan 

2) Kriteria Eksklusi 

Kriteria ekslusi adalah subjek penelitian yang tidak dapat 

mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel 

penelitian. Kriteria ekslusi penelitian ini adalah: 

a) Responden yang mengalami sakit di rumah sakit 

b) Tidak bersedia menjadi responden. 

c) Responden yang sedang sakit tidak berada di tempat penelitian 

pada saat penelitian dilakukan. 

d) Responden yang mengalami pikun. 

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 95 lansia. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 
Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subyek dan 

proses pengumpulan karakteristik subyek yang di perlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam, 2014). Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan adalah 

membagikan kuesioner, Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Dengan metode wawancara berstuktur dan 

daftar pertanyaan. Serta kuesioner bersifat tertutup yaitu responden menjawab dan 

memberi tanda pada alternatif jawaban yang dipilih (Sugiyono, 2017). 
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E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

kuesioner yang berupa komitment manajemen, peraturan dan prosedur, 

komunikasi pekerja, kompetensi pekerja, lingkungan sosial kerja, dan 

keterlibatan pekerja. 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

penelitian. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara memberikan 

kuesioner dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Peneliti memberikan penjelasan tentang tujuan penelitian. 

b. Setelah responden memahami tujuan penelitian, maka peneliti mengajukan 

surat persetujuan untuk ditanda tangani pada lembar persetujuan. 

c. Jika responden telah menyatakan bersedia, maka kuesioner diberikan dan 

responden diminta untuk mempelajari terlebih dahulu tentang cara 

pengisian kuesioner. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari pihak puskesmas setempat, profil Posyandu 

Lansia, kader setempat. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen untuk pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan kusioner. Kusioner yang digunakan adalah kusioner dari penelitian 

Hesthi Wahono (2010) yang dimodifikasi oleh peneliti. Peneliti menyediakan 

sebanyak 8 item pertanyaan tentang persepsi hambatan, sikap lansia, peran kader, 

dan dukungan keluarga. Untuk mengetahui sejauhmana kesamaan antara yang 

diukur peneliti dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan, maka dilakukan uji 
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validitas terhadap kusioner yang telah dipersiapkan dengan melihat nilai koefisien 

korelasi item pertanyaan dengan total nilai pertanyaan pada setiap variabel 

(corrected item total correlation). Jadi instrumen penelitian merupakan alat bantu 

dalam mengumpulkan data yang diperlukan dan berhubungan dengan penelitian 

tersebut. Instrument pengumpulan data yang digunakan pada peneliti ini adalah: 

1. Variable independen yaitu: persepsi hambatan, sikap lansia, dukungan 

keluarga, dan peran kader. Instrument yang digunakan pada pada variable 

independent yaitu kuesioner dengan menggunakan skala Likert dengan 

jawaban Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Setiap 

jawaban sangat setuju diberi nilai 4, setiap jawaban setuju diberi nilai 3, tidak 

setuju diberi nilai 2 dan setiap jawaban sangat tidak setuju diberi nilai 1. 

Adapun penentuan skoring berpedoman pada aturan Likert, dimana item 

jawaban dari setiap pertanyaan diberi skor, maka penilaian jawaban 

dikuesioner digolongkan dalam 4 skor, dengan pilihan jawaban sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap jawaban sangat setuju diberi 

nilai 4, setiap jawaban setuju diberi nilai 3, tidak setuju diberi nilai 2 dan setiap 

jawaban sangat tidak setuju diberi nilai 1 (Sugiyono, 2010). Adapun panduan 

penentuan penilaian dan skoringnya adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah pilihan = 4 

b. Jumlah pertanyaan = 8 (dihitung untuk setiap variabel) 

c. Skoring terendah = 1 (pilihan jawaban tidak setuju) 

d. Skoring tertinggi = 4 (pilihan jawaban sangat setuju) 

e. Jumlah skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan 

1 x 8 = 8 

f. Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan 

4 x 8 = 32 
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2. Variable Dependen yaitu: pemanfaatan posyandu lansia diperoleh dari tingkat 

kehadiran responden ke posyandu lansia. Jadwal kegiatan adalah tiap bulan, 

dalam 1 kali pertemuan. Apabila kehadiran kurang dari 75% atau 2 kali 

kehadiran, responden kurang memanfaatkan posyandu lansia, jika kehadiran > 

75% atau >2 kali kehadiran maka responden masuk kategori memanfaatkan 

posyandu lansia (Wahono, 2010). 

G. Teknik pengolahan dan Analisis data 

1. Pengolahan Data 

Proses pengolahan data setelah data terkumpul, dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Editing untuk mengecek kelengkapan data 

b. Koding untuk melakukan scoring terhadap setiap item, dengan cara 

merubah tingkat persetujuan ke dalam nilai kuantitatif. Dilakukan 

pengkodian dengan maksud agar data-data tersebut mudah diolah yaitu 

dengan cara semua jawaban atau data disederhanakan dengan 

memberikan simbol-simbol/kode dalam bentuk angka maupun alphabet 

pada nomor dan daftar pertanyaan. 

c. Entry data, memasukkan data untuk diolah secara manual atau memakai 

program computer untuk dianalisis 

d. Tabulating, kegiatan memasukkan data yang telah diperoleh untuk 

disusun berdasarkan variable yang diteliti. 

2. Analisis Data 

a. Analisis Unvariat, yang dilakukan terhadap variable independen dari 

hasil penelitian. 

b.  Analisis Bivariat, yang dilakukan terhadap variable independen dan 

dependen yang diduga berhubungan atau berkolerasi. Untuk 
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mengetahui hubungan tiap variable independen dan variable dependen. 

Yang diuji dengan menggunakan analisis Chi-Square. dalam 

menganalisis data yang diperoleh. Dimana Uji Chi- Square adalah satu 

cara yang didapat digunakan untuk meneliti atau mencari tahu 

pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara: frekuensi observasi 

yang benar-benar terjadi/actual dengan frekuensi harapan/ekpektasi 

dengan tingkat kemaknaan α 0,05. 

H. Penyajian Data 

Data yang diperoleh, selanjutnya diolah secara manual dengan 

menggunakan komputer dengan program SPSS serta disajikan dalam bentuk tabel 

dan diberikan penjelasan. Kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif dan 

hubungan sebab-akibat dari variabel independent dan dependent. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Puskesmas Somba Opu 

 

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan 

kesehatan suatu atau sebagian wilayah kecamatan. Puskesmas sebagai unit 

organisasi fungsional di bidang kesehatan dasar yang berfungsi sebagai 

pusat pembangunan kesehatan, membina peran serta masyarakat dan 

pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh dan terpadu. Untuk 

mewujudkan pelaksanaan fungsi dan program kegiatan puskesmas, maka 

telah dilengkapi dengan sistem manajemen seperti Minilokakarya, SP2TP, 

Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, serta Laporan Tahunan dan hal yang 

menunjang pelaksanaannya. 

1. VISI, MISI, TATA NILAI DAN MOTTO 

a. VISI 

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima Menuju 

Masyarakat Sehat Mandiri di tahun 2022. 

b. MISI: 

1) Meningkatkan pelayanan yang bermutu, marata dan terjangkau 

2) Mendorong dan meningkatkan kemandirian masyarakat hidup 

3) Ketersediaan sarana dan prasarana 

4) Meningkatkan SDM menuju professional 

5) Melaksanakan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor 

secara terpadu dan berkelanjutan 

2. TUJUAN: Meningkatkan kemandirian, kesadaran dan kemauan 

masyarakat untuk hidup sehat melalui pelayanan kesehatan prima 

a. TATA NILAI: S E H A T 

S : Santun 
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E : Empati 

H : Handal 

A : Akuntabel 

T : Terampil MOTTO: Pelayanan Terbaik Adalah Komitmen 

Kami. 

2. Hasil Univariat 

a. Karakteristik Responden 

1) Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada Lansia 

yang Memanfaatkan Posyandu di Wilayah Kerja 

Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023 

Jenis Kelamin Frekuensi % 

Laki-Laki 10 10.5 
Perempuan 85 89.5 

Total 95 100 

Sumber: Data primer, 2023 

 
Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jenis kelamin lansia yang 

memanfaatkan posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 2023 

yaitu sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 85 responden 

(89.5%) dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 10 responden (10.5%). 

2) Usia 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia pada Lansia 

yang Memanfaatkan Posyandu di Wilayah Kerja 

Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023 

Usia Frekuensi % 

60-74 tahun 65 68.4 
75-90 tahun 30 31.6 

Total 95 100 

Sumber: Data primer, 2023 
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Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kelompok usia lansia yang 

memanfaatkan posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 2023 

yaitu sebagian besar berusia 60-74 tahun sebanyak 65 responden (68.4%) dan 

berusia 75-90 tahun sebanyak 30 responden (31.6%). 

3) Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir pada 

Lansia yang Memanfaatkan Posyandu di Wilayah Kerja 

Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023 

Pendidikan 

Terakhir 
Frekuensi % 

Tidak Sekolah 

Tidak Tamat SD 

Tamat SD 

Tamat SMP 

4 

22 

51 
4 

4.2 

23.2 

53.7 
4.2 

Tamat SMA 10 10.5 

Tamat PT 4 4.2 

Total 95 100 

Sumber: Data primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir lansia 

yang memanfaatkan posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 

2023 yaitu sebagian besar tamatan SD sebanyak 51 responden (53.7%) dan 

sebanyak 4 responden (4.2%) memiliki pendidikan tidak sekolah, tamatan SMP 

dan tamatan PT. 

4) Pekerjaan 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan pada Lansia yang 

Memanfaatkan Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023 
Pekerjaan Frekuensi % 

Tidak Bekerja 84 88.4 

PNS/TNI/POLRI 1 1.05 

Wiraswasta 9 9.5 
Karyawan Swasta 1 1.05 

Total 95 100 

Sumber: Data primer, 2023 
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Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pekerjaan lansia yang 

memanfaatkan posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 2023 

yaitu sebagian besar tidak bekerja sebanyak 84 responden (88.4%) dan bekerja 

sebagai PNS/TNI/POLRI dan karyawan swasta masing-masing sebanyak 1 

responden (1.05%) 

5) Status Tempat Tinggal 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Tempat Tinggal 

pada Lansia yang Memanfaatkan Posyandu 

di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023 

Status Tempat 

Tinggal 
Frekuensi % 

Suami/Istri 23 24.2 

Anak/Menantu, Cucu 59 62.1 
Sendiri 13 13.7 

Total 95 100 

Sumber: Data primer, 2023 

 
Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa status tempat tinggal lansia 

yang memanfaatkan posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 

2023 yaitu sebagian besar tinggal bersama anak/menantu, cucu sebanyak 59 

responden (62.1%) dan tinggal sendiri sebanyak 13 responden (13.7%) 

6) Pemanfaatan Posyandu Lansia 

Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Pemanfaatan Posyandu Lansia 

di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023 

Pemanfaatan 

Posyandu Lansia 

Frekuensi % 

Kurang 

Memanfaatan 

19 20 

Memanfaatkan 76 80 

Total 95 100 

Sumber: Data primer, 2023 
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Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pemanfaatan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 2023 yaitu 

memanfaatkan posyandu sebanyak 76 responden (80%) dan kurang 

memanfaatan sebanyak 19 responden (20%) 

7) Persepsi Hambatan 

Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Presepsi Hambatan dalam 

Pemanfaatan Posyandu pada Lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023 

Hambatan Presepsi Frekuensi % 

Tidak ada hambatan 39 41.1 
Ada hambatan 56 58.9 

Total 95 100 

Sumber: Data primer, 2023 

 
Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hambatan presepsi dalam 

pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 

2023 yaitu ada hambatan sebanyak 56 responden (58.9%) dan tidak ada 

hambatan sebanyak 39 responden (41.1%) 

 

8) Sikap Lansia 

Tabel 4.8 

Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Lansia dalam 

Pemanfaatan Posyandu Lansiadi Wilayah Kerja 

Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023 

Sikap Lansia Frekuensi % 

Kurang Baik 27 28.4 
Baik 68 71.6 

Total 95 100 

Sumber: Data primer, 2023 

 
Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sikap lansia dalam 

pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 
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2023 yaitu baik sebanyak 68 responden (71.6%) dan kurang baik sebanyak 27 

responden (28.4%). 

9) Peran Kader 

Tabel 4.9 

Distribusi Responden Berdasarkan Peran Kader dalam 

Pemanfaatan Posyandu Lansiadi Wilayah Kerja 

Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023 

Peran Kader Frekuensi % 

Kurang Baik 43 45.3 
Baik 52 54.7 

Total 95 100 

Sumber: Data primer, 2023 

 
Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa peran kader dalam 

pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 

2023 yaitu baik sebanyak 52 responden (54.7%) dan kurang baik sebanyak 43 

responden (45.3%). 

10) Dukungan Keluarga 

Tabel 4.10 

Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Keluarga dalam 

Pemanfaatan Posyandu Lansiadi Wilayah Kerja 

Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023 

Dukungan 

Keluarga 

Frekuensi % 

Kurang Baik 37 38.9 
Baik 58 61.1 

Total 95 100 

Sumber: Data primer, 2023 

 
Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dukungan keluarga dalam 

pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 

2023 yaitu baik sebanyak 58 responden (61.1%) dan kurang baik sebanyak 37 

responden (38.9%). 
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3. Hasil Bivariat 

a. Hubungan Persepsi Hambatan dengan Pemanfaatan Posyandu Lansia 

Tabel 4. 11 

Distribusi Berdasarkan Hubungan Persepsi Hambatan dengan 

Pemanfaatan Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Somba Opu Tahun 2023 
     Pemanfaatan Posyandu Lansia    

Persepsi 

Hambatan 

Kurang 
  Memanfaatkan  

Memanfaatkan 
Total 

p- 

value  
 n % n % N %  

Tidak Ada 

Hambatan 

3 7.7 36 92.3 39 100  

      0.016 

Ada Hambatan 17 30.4 39 69.6 56 100  

Total 19 20 76 80 95 100  

Sumber : Data primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.11 mengenai distribusi berdasarkan dukungan 

persepsi hambatan dengan pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Somba Opu Tahun 2023 yaitu menunjukkan bahwa dari 95 lansia, 

terdapat 39 (69.6%) lansia yang memanfaatkan posyandu dengan memiliki 

persepsi hambatan dan sebanyak 17 (30.4%) lansia yang kurang memanfaatkan 

posyandu. Hasil analisis menggunakan uji statistik Chi-Square, diperoleh nilai 

p=0.016 (p<0,05) maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan persepsi 

hambatan dengan pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Somba Opu Tahun 2023. 

b. Hubungan Sikap Lansia dengan Pemanfaatan Posyandu Lansia 

Tabel 4. 12 

Distribusi Berdasarkan Hubungan Sikap Lansia dengan Pemanfaatan 

Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023 

    Pemanfaatan Posyandu Lansia  

Sikap Lansia 
Kurang 

Memanfaatkan 

Memanfaatkan 
Total 

p- 

value 
 n % n % N %  

Kurang Baik 13 46.1 14 51.9 27 100 
0.000 

Baik 6 8.8 62 91.2 68 100 

Total 19 20 76 80 95 100  

Sumber : Data primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.12 mengenai distribusi berdasarkan pengaruh sikap 

lansia dengan pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Somba Opu Tahun 2023 yaitu menunjukkan bahwa dari 95 lansia, terdapat 14 

(51.9%) lansia yang memanfaatkan posyandu dengan sikap yang kurang baik 

dan sebanyak 13 (46.1%) lansia yang kurang memanfaatkan posyandu. Hasil 

analisis menggunakan uji statistik Chi-Square, diperoleh nilai p=0.000 

(p<0,05) maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan sikap lansia 

dengan pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023. 

c. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Pemanfaatan Posyandu Lansia 

Tabel 4. 13 

Distribusi Berdasarkan Hubungan Dukungan Keluarga dengan 

Pemanfaatan Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Somba Opu Tahun 2023 
     Pemanfaatan Posyandu Lansia    

Dukungan 

Keluarga 

Kurang 
  Memanfaatkan  

Memanfaatkan 
Total 

p- 

value  
 n % n % N %  

Kurang Baik 13 35.1 24 64.9 37 100 
0.007 

Baik 6 10.3 52 89.7 58 100 

Total 19 20 76 80 95 100  

Sumber : Data primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.13 mengenai distribusi berdasarkan pengaruh 

dukungan keluarga dengan pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Somba Opu Tahun 2023 yaitu menunjukkan bahwa dari 95 lansia, 

terdapat 24 (64.9%) lansia yang memanfaatkan posyandu dengan dukungan 

keluarga yang kurang baik dan sebanyak 13 (35.1%) lansia yang kurang 

memanfaatkan posyandu. Hasil analisis menggunakan uji statistik Chi-Square, 

diperoleh nilai p=0.007 (p<0,05) maka dapat diinterpretasikan bahwa ada 

hubungan dukungan keluarga dengan pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah 

Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 2023. 
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d. Hubungan Peran Kader dengan Pemanfaatan Posyandu Lansia 

Tabel 4. 14 

Distribusi Berdasarkan Hubungan Peran Kader dengan Pemanfaatan 

Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023 

    Pemanfaatan Posyandu Lansia  

Peran Kader 
Kurang 

Memanfaatkan 

Memanfaatkan 
Total 

p- 

value 
 n % n % N %  

Kurang Baik 13 30.2 30 69.8 43 100 
0.044 

Baik 6 11.5 46 88.5 52 100 

Total 19 20 76 80 95 100  

Sumber : Data primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.14 mengenai distribusi berdasarkan pengaruh 

peran kader dengan pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Somba Opu Tahun 2023 yaitu menunjukkan bahwa dari 95 lansia, 

terdapat 30 (69.8%) lansia yang memanfaatkan posyandu dengan peran kader 

yang kurang baik dan sebanyak 13 (30.2%) lansia yang kurang memanfaatkan 

posyandu. Hasil analisis menggunakan uji statistik Chi-Square, diperoleh 

nilai p=0.044 (p<0,05) maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan 

peran kader dengan pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Somba Opu Tahun 2023. 

B. Pembahasan 

1. Hubungan Persepsi Hambatan dengan Pemanfaatan Posyandu 

Lansia 

Persepsi merupakan suatu rangsangan atau informasi yang diterima 

setiap individu sehingga menyebabkan perubahan pandangan, pendapat dan 

daya pikir terhadap suatu objek tertentu. Setiap individu mempunyai 

keterbatasan dalam menerima rangsangan atau informasi sesuai dengan 

kepribadian, minat, motivasi, dan sikap yang ada dalam individu tersebut. 

Rangsangan atau informasi yang diterima setiap individu akan menyebabkan 
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perubahan pandangan, pendapat dan daya pikir terhadap suatu obyek tertentu 

yang disebut dengan persepsi. Persepsi adalah gambaran atau cara pandang 

seseorang terhadap sesuatu melalui panca indera (Amisim, 2020). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 

95 lansia, terdapat 3 (7.7%) lansia yang tidak memiliki hambatan dan kurang 

memanfaatkan posyandu. Hal ini dikarenakan kurangnya pemanfaatan 

posyandu diakibatkan karena beberapa dari responden merasa bahwa petugas 

Kesehatan tidak melakukan pemeriksaan deteksi awal penyakit seperti 

pemeriksaan diabetes, kolesterol hanya pemeriksaan tekanan darah dan 

pengukuran BB dan LILA serta tidak adanya kegiatan senam pada lansia 

(prolanis) sehingga kurangnya minat dari para lansia untuk memanfaatkan 

posyandu. Sedangkan didapatkan sebanyak 39 (69.6%) yang memiliki 

hambatan tetapi tetapi memanfaatkan posyandu lansia. Hal ini dikarenakan 

beberapa dari responden menganggap bahwa keberadaan posyandu 

memberikan manfaat bagi kesehatannya seperti mendapatkan edukasi 

mengenai pantangan makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Hasil 

statistik uji Chi-Square menunjukkan p value nilai p=0.016 (p<0,05) maka 

dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan persepsi hambatan dengan 

pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 

2023. 

Penelitian ini sejalan penelitian Syahrim (2017) bahwa adanya pengaruh 

persepsi hambatan lansia terhadap pemanfaatan posyandu lansia pada 

responden (p=0.000<0.05). Penelitian Ningsih dkk (2022) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi lansia dengan pemanfaatan 

posyandu Lansia di Gampong Reuhat Tuha dengan nilai p-value 0.001. Sama 

halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Laya dkk (2018) bahwa ada 
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hubungan persepsi lansia dengan pemanfaatan posyandu lansia. Berbeda 

dengan penelitian Efendi dkk (2022) menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

antara persepsi dengan pemanfaatan posyandu lansia didapatkan nilai p-value 

= 0.775> 0.05. 

Persepsi Keterbatasan adalah anggapan tentang hambatan yang di 

rasakan saat akan mengikuti kegiatan posyandu lansia. Hambatan ini meliputi 

jarak tempuh yang digunakan untuk menuju ke Posyandu Lansia, dan biaya 

yang dikeluarkan untuk mengikuti posyandu lansia. Pada penelitian kali ini 

diketahui bahwa 91% responden tidak memilki persepsi keterbatasan dalam 

pemnfaatan posyandu lansia (Muflikhah dkk 2016). 

Hambatan yang dirasakan lansia karena waktu yang bersamaan, antara 

kegiatan posyandu lansia dengan jadwal bekerja. Kurangnya dukungan dari 

keluarga, dapat menjadi alasan lansia tidak menghadiri posyandu lansia yang 

ada di wilayah Puskesmas Nguter. Persepsi lansia terhadap kesehatannya 

menjadikan lansia enggan mengikuti kegiatan posyandu, lansia lebih memilih 

datang ke puskesmas atau rumah sakit bila mengalami masalah kesehatan. 

Lansia beranggapan bahwa skrining kesehatan tidak diperlukan untuk dirinya 

yang merasa sehat. Jika banyak lansia yang tidak berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan posyandu, maka lansia tidak dapat terpantau kondisi kesehatannya 

(Banuapta, 2023). 

Begitu pentingnya memeriksakan kesehatan dalam islam, sehingga 

seseorang dilarang berputus asa terhadap rahmat Allah yakni nikmat kesehatan 

yang harus selalu dijaga, sebagaimana yang di jelaskan dalam QS Yusuf/12 :87 

yang berbunyi: 

 

بنَيِه ٱذۡهَبوُاْ فتَحََسهسُواْ مِن يوُسُفَ وَأخَِيهِ وَلََ تاَيْۡ  سُواْ مِن  يََٰ َٔ ِِۖ إنِههۥُ لََ ياَيْۡ ٔ  وۡحِ ٱللَّه سُ ره َٔ  ٔ
فِرُونَ   ِ إلَِه ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكََٰ وۡحِ ٱللَّه  مِن ره
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Terjemahnya: 

 
Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir"(Al-Quran 
dan ,Terjemahnya, 2014). 

 

 
Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum 

yang kafir, yakni yang mantap kekufurannya. Ini berarti bahwa keputusan 

identik dengan kekufuran yang besar. Seseorang yang kekufurannya belum 

mencapai peringkat itu, dia biasanya tidak kehilangan harapan. Sebaliknya, 

semakin mantap keimanan seseorang, semakin besar pula harapannya. Bahwa 

keputusan hanya layak dari manusia durhaka karena mereka menduga bahwa 

kenikmatan yang hilang tidak akan kembali lagi. Padahal, sesungguhnya 

kenikmatan yang diperoleh sebelumnya adalah berkat anugerah Allah jua, 

sedang Allah swt. Maha Hidup dan terus-menerus wujud. Allah swt. Dapat 

menghadirkan kembali apa yang telah lenyap, bahkan menambahnya sehingga 

tidak ada tempat bagi keputusan bagi yang beriman (Shihab, 2002). 

Oleh karenanya pencegahan atau tindakan preventif ini yang perlu dan 

penting kita laksanakan. Untuk itu tidak ada istilah terlambat, mulai saat ini 

kita bersama-sama berupaya untuk mengadakan pencegahan sedini mungkin 

dari semua jenis penyakit, yaitu antara lain rutin memeriksakan kesehatan di 

posyandu lansia dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di dalam 

posyandu lansia. 

2. Hubungan Sikap Lansia dengan Pemanfaatan Posyandu Lansia 

Menurut Notoadmodjo (2007) bahwa sikap ialah sebuah reaksi atau 

respon seseorang yang masih tertutup   terhadap stimulus   atau   suatu 

objek. Kesiapan seseorang untuk bereaksi kepada objek pada lingkungan 

tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek.
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 95 lansia, terdapat 

6 (8.8%) lansia yang memiliki sikap yang baik dan kurang memanfaatkan 

posyandu. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran responden akan 

pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sedangkan sebanyak 14 

(51.9%) yang memiliki sikap kurang baik, tetapi memanfaatkan posyandu 

lansia dikarenakan beberapa dari responden menggangap bahwa keberadaan 

posyandu sebagai tempat yang paling mudah untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan sehingga memberikan motivasi yang tinggi kepada lansia untuk 

antusias memanfaatkan posyandu demi untuk mengetahui gejala penyakit dini 

yang dideritanya. 

Responden dengan sikap lansia yang baik lebih memanfaatkan posyandu 

lansia dibandingkan responden dengan sikap lansia kurang baik. Hasil statistik 

uji Chi-Square menunjukkan p value nilai p=0.000 (p<0,05) maka dapat 

diinterpretasikan bahwa ada hubungan sikap lansia dengan pemanfaatan 

posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 2023. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Purnama (2018) yang 

menunjukkan bahwa sikap berhubungan terhadap pemanfaatan posyandu 

lansia (p = 0,001). Penelitian yang dilakukan Sartiwi dkk (2021) bahwa sikap 

lansia berhubungan dengan pemanfaatan posyandu lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Kampung Cuci Padang Pariaman. Sama hanya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nganro dkk (2021) bahwa ada hubungan sikap lansia 

dengan pemanfaatan posyandu lansia di Puskesmas Wara Selatan Palopo. 

Berbeda dengan hasil penelitian Isnani (2021) yang memperoleh hasil p value 

sebesar 0,631 (p>0,05), tidak ada pengaruh sikap terhadap Pemanfaatan 

Posyandu Lansia di wilayah kerja Pskesmas Dolok Masihul Kabupaten 

Serdang Bedagai. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pebriani (2020) mayoritas yang 

memiliki sikap yang baik terhadap posyandu lansia cenderung untuk 

memanfaatkan posyandu, sementara itu lansia yang memiliki sikap yang 

kurang terhadap posyandu lansia cenderung untuk tidak memanfaatkan 

posyandu lansia, hal ini membuktikan bahwa seseorang yang mempunyai sikap 

positif maka akan mempunyai kecenderungan menggunakan tanggapan 

tersebut untuk melaksanakan tindakan selnjutnya begitupun seseorang yang 

mempunyai sikap negatif mempunyai kecenderungan menjauhi, menghindari 

dan tidak menyukai objek tertentu. 

Sikap lansia ialah bentuk respon lansia terhadap pemanfaatan posyandu 

lansiayang meliputi beberapa tahapan yaitu, menerima, merespon, menghargai 

dan bertanggungjawab. Penilaian pribadi atau sikap yang baik terhadapmanfaat 

kegiatan, kompetensi petugaspenyelenggarakegiatandan akses menjangkau 

posyandu lansiamerupakan dasar atas kesiapan atau kesediaan lansia untuk 

mengikuti kegiatan posyandu. Dengan sikap yang baik tersebut,lansia 

cenderung untuk selalu hadir atau mengikuti kegiatan yang diadakan di 

posyandu lansia (Dewi, 2022). 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin tidak baik sikap 

lansia maka semakin jarang lansia tersebut memanfaatkan Posyandu 

dibandingkan dengan lansia yang bersikap baik. Lansia yang memiliki sikap 

tidak baik memiliki kecenderungan tindakan untuk tidak memanfaatkan 

Posyandu sedangkan lansia yang bersikap baik mempunyai kecendrungan yang 

tinggi untuk memanfaatkan Posyandu.Hal ini dikarenakan lansia belum 

menjadikan Posyandu sebagai tempat pertamaa untuk memantau status 

kesehatan lansia tersebut. 
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Sebagaimana   yang   telah   difirmankan   oleh   Allah   SWT QS.Ar- 

Ra’d/13:11 yang berbunyi: 

َ لََ يغُيَ رُِ مَا ِۗۡ إِنه ٱللَّه نۢ بيَۡنِ يدََيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يحَۡفظَُونَهۥُ مِنۡ أمَۡرِ ٱللَّه تٞ م ِ بََٰ بِقَوۡمٍ   لَهۥُ مُعَق ِ

ن دُونِ  ُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فلََٗ مَرَده لَهۥُۚٗ وَمَا لهَُم م ِ  هِۦ مِن وَالٍ حَتهىَٰ يغُيَ ِرُواْ مَا بأِنَفسُِهِمۡۗۡ وَإذَِآ أرََادَ ٱللَّه

Terjemahnya: 

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”....(Al-Quran dan 
,Terjemahnya, 2014). 

 
Tafsir Al-Wajiz menyatakan bahwa Bagi setiap manusia itu ada malaikat- 

malaikat yang mengikutinya untuk menjaga dan memeliharanya. Mereka 

adalah para malaikat penjaga yang menjaga manusia dengan perintah dan 

pertolongan Allah, bukan untuk menolak perintahnya. Dan jika berlaku suatu 

takdir, maka mereka akan berlepas darinya. Mereka menghitung amal 

perbuatannya yang baik dan buruk. Sesungguhnya Allah tidak mengubah 

nikmat atau kesehatan suatu kaum, sampai mereka mengubah ketaatan dan 

kebaikannya sendiri menjadi kemaksiatan dan keburukan. Jika Allah 

menghendaki suatu azab dan kehancuran bagi suatu kaum, maka itu tidak akan 

bisa ditolak. Dan tidak ada bagi mereka selain Allah seorang penolong yang 

membantu urusan mereka, yang membimbing mereka menuju kebaikan dan 

melindungi mereka dari keburukan. 

 

3. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Pemanfaatan Posyandu 

Lansia 

Menurut Putra (2015) dalam Isnani (2021), Dukungan keluarga 

merupakan suatu keadaan yang bermanfaat bagi individu, yang diperoleh dari 

anggota keluarga sehingga anggota keluarga yang sakit atau yang 

membutuhkan dukungan, motivasi merasa di perhatikan, dihargai dan dicintai 

oleh orang terdekat Menurut Baran dan Byrne (1991) dukungan keluarga 
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berperan meningkatkan kesehatan tubuh dan menciptakan efek yang positif. 

Dukungan keluarga diartikan sebagai bantuan saat menghadapi keadaan yang 

kurang menyenangkan dalam hidup. 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang merupakan 

klien penerima asuhan, keluarga berperan dalam menentukan cara asuhan yang 

diperlukan bagi anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Salah 

satu tugas dari sebuah keluarga adalah dengan merawat anggota keluarga dan 

memanfaatkan fasilitas kesehatan. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan 

Posyandu lansia yang didorong oleh dukungan keluarga (Intarti & Khoriah, 

2018). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 95 lansia, terdapat 

6 (10.3%) yang memiliki dukungan keluarga yang baik dan kurang 

memanfaatkan posyandu. Hal ini dikarenakan bahwa dari beberapa responden 

kurang sadar akan pentingnya kesehatan. Sedangkan sebanyak 24 (64.9%) 

yang memiliki dukungan keluarga yang kurang baik tetapi memanfaatkan 

posyandu. Hal ini dikarenakan semangat dan motivasi responden yang tinggi 

sehingga memberikan dorongan dalam dirinya untuk memeriksakan kesehatan 

ke posyandu meskipun dukungan keluarga yang didapatkan kurang, tetapi 

tidak menghalanginya untuk tetap memanfaatkan posyandu. 

Hasil statistik uji Chi-Square menunjukkan p value nilai p=0.007 

(p<0,05) maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan dukungan 

keluarga dengan pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Somba Opu Tahun 2023. Responden dengan dukungan keluarga baik lebih 

memanfaatkan posyandu lansia dibandingkan responden dengan dukungan 

keluarga kurang baik. 
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Penelitian ini sejalan dengan hasil yang didapatkan oleh Banuapta (2023) 

bahwa dukungan keluarga memiliki nilai sig 0,020 (sig < 0,05 dan merupakan 

faktor yang paling berpengaruh terhadap pemanfaatan posyandu lansia di 

Puskesmas Nguter (Banuapta, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Harahap 

(2021) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

dukungan keluarga dengan pemanfaatan posyandu lansia di Desa Sipangko 

Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Sama halnya 

dengan penelitian Rahma (2022) yang menemukan bahwa ada pengaruh antara 

dukungan keluarga dengan pemanfaatan pelayanan posyandu lansia di wilayah 

kerja Puskesmas Antara Kota Makassar. 

Berbeda dengan penelitian Nganro dkk (2021) menyatakan bahwa tidak 

ada hubungan dukungan keluarga dengan pemanfaatan posyandu lansia. 

Dukungan keluarga mempengaruhi keaktifan lansia dalam kegiatan posyandu, 

dukungan yang dapat di berikan keluarga seperti mengantar lansia ke posyandu 

serta melakukan pendampingan saat lansia berkunjung ke posyandu lansia 

Pratiwi (2021). Berbeda dengan penelitian Putri Fauziah, (2022) menyatakan 

bahwa tidak ada hubungan antara dukungan Keluarga dengan partisipasi lansia 

yang dibuktikan dengan nilai p=0,015 (<0,05). 

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT QS Al-Isra/17: 23: 

 
 

أَ  ٱلۡكِبرََ  عِندَكَ  يبَۡلغَُنه  ا  إمِه ناًۚٗ  إحِۡسََٰ لِدَيۡنِ  وَبٱِلۡوََٰ إيِهاهُ   ٓ إلَِه تعَۡبدُُوٓاْ  ألََه  رَبُّكَ  أوَۡ  ۞وَقَضَىَٰ  حَدُهُمَآ 
 كِلَٗهُمَا فلََٗ تقَلُ لههُمَآ أفُ ٖ وَلََ تنَۡهَرۡهُمَا وَقلُ لههُمَا قَوۡلَٗ كَرِيمٗا   

 
Terjemahnya: 

 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 
sebaikbaiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua- 
duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali- 
kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan 
janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 
Perkataan yang mulia”. (Al-Quran dan ,Terjemahnya, 2014). 
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Ayat diatas menyatakan Dan tuhanmu yang selalu membimbing dan 

berbuat baik kepadamu telah menetapkan dan memerintahkan supaya kamu, 

yakni engkau wahai Nabi Muhammad dan seluruh manusia, jangan 

menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua, 

yakni ibu 44 bapak kamu, dengan kebaktian sempurna, jika salah seorang 

diantara keduanya atau kedua-duanya mencapai ketuaan, yakni berumur lanjut 

atau dalam keadaan lemah sehingga mereka terpaksa berada di sisimu, yakni 

dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan 

kepada keduanya perkataan “ah” atau suara dan kata yang mengandung makna 

kemarahan atau pelecehan atau kejemuan walau sebanyak dan sebesar apapun 

pengabdian dan pemeliharaanmu kepadanya dan jangan engkau membentak 

keduanya menyangkut apapun yang mereka lakukan apalagi melakukan yang 

lebih buruk dari membentak dan ucapknlah kepada keduanya sebagai ganti 

membentak, bahkan dalam setiap percakapan dengannya, perkataan yang 

mulia, yakni perkataan yang baik, lembut, yang penuh kebaikan dan 

penghormatan. 

 

4. Hubungan Peran Kader dengan Pemanfaatan Posyandu Lansia 

Menurut WHO (2003), Kader adalah orang yang paling penting dalam 

penyelengaraan posyandu lansia, Kader kesehatan bertanggung jawab 

terhadap masyarakat setempat, khususnya lansia, mereka bekerja dan berperan 

sebagai seseorang pelaku dari sebuah sistem kesehatan. Kader bertanggung 

jawab kepada kepala desa dan supervisor yang ditunjuk oleh petugas/tenaga 

pelayanan pemerintah (Utami & Agustin, 2019). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 95 lansia, 

terdapat 6 (11.5%) yang menyatakan peran kader yang baik dan kurang 
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memanfaatkan posyandu. Hal ini dikarenakan beberapa dari responden 

menganggap bahwa beberapa kader kurang ramah dalam memberikan 

pelayanan kepada responden. Sedangkan sebanyak 30 (69.8%) yang 

menyatakan peran kader yang kurang akan tetapi memanfaatkan posyandu. 

Peran kader yang kurang dalam pelayanan posyandu tidak menghalangi 

semangat lansia untuk tetap memeriksakan kesehatannya guna meningkatkan 

kualitas hidup lansia yang lebih rentan terhadap penyakit. 

Hasil statistik uji Chi-Square menunjukkan p value nilai p=0.044 

(p<0,05) maka dapat diinterpretasikan bahwa ada hubungan peran kader 

dengan pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu 

Tahun 2023. Responden dengan peran kader baik lebih memanfaatkan 

posyandu lansia dibandingkan responden dengan peran kader kurang baik. 

Penelitian sejalan dengan Darusman (2021) menunjukkan bahwa peran 

kader berhubungan dengan pemanfaatan posyandu lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Payo Selincah Kota Jambi dengan p-value = 0,000 (<0,05). 

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2019) menyatakan bahwa peran kader 

mempengaruhi pemanfaatan posyandu lansia di desa Kragilan . 

Menurut Sukarni (2002) dalam Zakir (2014) menyatakan bahwa kader 

kesehatan bertanggung jawab terhadap masyarakat setempat, mereka bekerja 

dan berperan sebagai seorang pelaku dari sebuah sistem kesehatan. Kader 

bertanggung jawab kepada kepala desa dan supervisor yang ditunjuk oleh 

petugas/tenaga pelayanan pemerintah keberadaan kader posyandu lansia sangat 

berperan dalam pemanfaatan posyandu lansia. Dalam menjalankan tugasnya 

sebagai kader perlu adanya suatu sikap dan perilaku sebagai kader yang baik. 

Apabila sikap dan perilaku kader baik maka akan memperoleh penilaian yang 

baik dari peserta posyandu. 
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Kesehatan merupakan pondasi bagi kehidupan seorang manusia yang 

perlu dipelihara baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, tentang 

kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan harus 

ditujukkanuntuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi Pembangunan 

sumber daya manusia untuk mencapai keberhasilan pembangunan bangsa. 

Derajat kesehatan yang rendah juga berpengaruh terhadap rendahnya 

produktifitas kerja yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan 

pemerintah. 

Allah SW berfirman dalam QS. Yunus/10: 57, yang berbunyi : 

 

لۡمُؤۡمِ  دُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ ل ِ ب كُِمۡ وَشِفاَءٓٞ ل ِمَا فيِ ٱلصُّ ن ره وۡعِظَةٞ م ِ  نيِنَ  أيَُّهَا ٱلنهاسُ قدَۡ جَاءَٓتۡكُم مه
 

Terjemahnya : 

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (AlQur'an) 
dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan 
petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman” (Al-Quran dan 
,Terjemahnya, 2014).. 

 

 
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua penyakit muncul akibat dari 

perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja oleh manusia yang 

menyebabkan timbulnya penyakit hati maupun fisik, untuk itu kesehatan 

mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dimana 

pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, dan pencegahan 

gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau 

perawatan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penelitian Mengenai Faktor-faktor yang Berhubungan 

dengan Pemanfaatan Posyandu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba 

Opu Tahun 2023 dapat Ditarik Kesimpulan Sebagai Berikut : 

1. Ada hubungan persepsi hambatan dengan pemanfaatan posyandu lansia 

di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 2023. 

2. Ada hubungan sikap lansia dengan pemanfaatan posyandu lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 2023. 

3. Ada hubungan dukungan keluarga dengan pemanfaatan posyandu 

lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 2023. 

4. Ada hubungan peran kader dengan pemanfaatan posyandu lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas Somba Opu Tahun 2023. 

B. Saran 

1. Bagi Instansi 

 
Puskesmas hendaknya melakukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan program kegiatan posyandu seperti, pelayanan kesehatan 

yang proaktif, memberikan dukungan dan dorongan bagi lansia agar tetap 

memelihara kesehatannya melalui penyuluhan gizi dan penerapan hidup 

sehat serta menganjurkan lansia untuk selalu olahraga seperti melakukan 

senam 10 gerakan menuju sehat. 

2. Bagi Masyarakat 

 
Diharapkan kepada seluruh masyarakat terutama tokoh masyarakat 

dan anggota keluarga dari lansia lebih mendukung lagi lansia untuk datang 

dan memanfaatkan posyandu supaya kunjungan lansia ke Posyandu 

semakin meningkat. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 
Karena keterbatasan waktu, tenaga dan pengetahuan peneliti, maka 

disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih meneliti lagi 

variabel yang dapat menyebabkan lansia tidak memanfaatkan Posyandu 

salah satunya variabel yang berhubungan dengan hambatan lansia dalam 

memanfaatkan posyandu lansia. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin 

dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu : 

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti 

2. Adanya kemampuan responden yang kurang memahami isi pada 

kuesioner 

3. Peneliti hanya melakukan pengkajian hubungan beberapa faktor 

terhadap pemanfaatan perlu di kembangkan oleh peneliti lebih lanjut 

untuk meneliti hubungan faktor lain yang belum di kaji. 
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DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 
 

A. Identitas Responden 

1. Nama : 

2. Umur : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Tinggal Bersama : 

a. Pasangan (Suami/Istri) 

b. Anak/Menantu, Cucu 

c. Sendiri 

5. Pendidikan Terakhir : 

a. Tidak Sekolah 

b. Tidak Tamat SD 

c. Tamat SD 

d. Tamat SMP 

e. Tamat SMA 

f. Perguruan Tinggi 

6. Pekerjaan : 

 
 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda centang 

(√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja 

yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan. Pada masing-masing 

pertanyaan terdapat 4 alternative jawaban yang mengacu pada teknik skala 

Likert, yaitu: 

 
1. Sangat Setuju (SS) = 4 

2. Setuju (S) = 3 

3. Tidak Setuju (TS) = 2 

4. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin 

kerahasiaannya,oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan 

sebenarnya dan seobjektif mungkin. 



 

 

 

 

 

 

 

B. Pemanfaatan Posyandu Lansia 

1. Apakah Bapak/Ibu datang ke Posyandu lansia 3 bulan terakhir? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Jika Ya, Bulan apa saja datang ke posyandu 
 

Bulan Ya Tidak 

April   

Mei   

Juni   

 

C. Kuisoner Hambatan Persepsi 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Keberadaan posyandu menurut saya tidak ada 

manfaat bagi kesehatan saya. 

    

2 Tidak tersedia peralatan pemeriksaan 

kesehatan berupa tes gula darah, kolesterol, 

dan asam urat. 

    

3 Sarana di posyandu yang tidak 

memadai/kurang seperti meja dan kursi, 

poster/gambar, timbangan berat badan dan 
pengukuran tinggi badan. 

    

4 Kader/petugas tidak pernah mengadakan 
program senam lansia setiap bulannya. 

    

5 Kader/petugas kesehatan tidak pernah 

melakukan pemeriksaan deteksi awal adanya 

penyakit diabetes dan deteksi awal adanya 

penyakit ginjal. 

    

6 Kader tidak mengatur saya dan lansia lainnya 

selama kegiatan posyandu berlangsung 

(dimana tempat menunggu, alur pemeriksaan, 
dan sebagainya). 

    

7 Kader dan petugas kesehatan tidak melakukan 

penyuluhan dalam rangka kunjungan rumah 

dan konseling kesehatan dan gizi sesuai 

dengan masalah kesehatan yang dihadapi. 

    

8 Saya merasa pasrah dengan kondisi kesehatan 

saya saat ini. 

    



 

 

 

 

 
 

D. Kuisoner Sikap Lansia 

 
No pernyataan SS S TS STS 

      

1. Posyandu lansia merupakan tempat yang 
paling mudah untuk mendapatkan pengobatan. 

    

2. Pemeriksaan di posyandu lansia sangat penting 

untuk mengetahui gejala dini penyakit yang 

saya derita. 

    

3. Saya mendapatkan penyuluhan dan makanan 

tambahan setiap kali mengikuti posyandu 

lansia. 

    

4. Bila saya sibuk, saya tetap akan 

menyempatkan pergi keposyandu lansia. 

    

5. Bila saya sedang sakit maka saya tetap 

melakukan kunjungan ke posyandu lansia. 

    

6. Walaupun badan saya nampak sehat saya akan 

selalu datang ke posyandu. 

    

7. Saya menganggap bahwa keselamatan dan 

kesehatan sebagai nikmat Allah SWT. 

    

8. Saya meyakini bahwa tidaklah Allah 

menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan 

pula obatnya. 

    

 
 

E. Kuisoner Peran Kader 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Menurut saya, sebelum melakukan 

pemeriksaan kader selalu menanyakan kondisi 
kesehatan lansia. 

    

2. Menurut saya, para kader posyandu sudah 

memiliki banyak pengalaman dalam 

memberikan pelayanan di posyandu. 

    

3. Menurut saya, para kader selalu memberikan 

motivasi kepada lansia untuk menjaga 

kesehatan lansia. 

    

4. Menurutsaya, kader posyandu selalu senyum 

dan sabar memberikan pelayanan kepada 

lansia. 

    

5. Menurut saya, kader cekatan dalam 

memberikan pelayanan. 

    

6. Menurut saya, kader sungguh-sungguh dalam 

memberikan pelayanan. 

    

7. Menurut saya, Kader posyandu selalu 

memperhatikan keluhan yang disampaikan 

lansia. 

    



 

 

 
 

8. Menurut saya, kadang-kadang kader dalam 

memberikan pelayanan terhadap lansia 

diselingi dengan humor 

    

 

 

F. Kisoner Dukungan Keluarga 
 

 
No Pernyataan SS S TS STS 

1. Adakah pihak keluarga yang menganjurkan 

Bapak/Ibu untuk datang ke posyandu lansia. 

    

2. Apakah pihak keluarga mengingatkan 

Bapak/Ibu terkait jadwal posyandu lansia. 

    

3. Apakah pihak keluarga mengantar Bapak/Ibu 

ke posyandu lansia. 

    

4. Apakah pihak keluarga menemani Bapak/Ibu 

di tempat kegiatan posyandu lansia. 

    

5. Apakah keluaga Bapak/Ibu mengetahui 

informasi tentang adanya posyandu lansia. 

    

6. Apakah keluarga Bapak/Ibu mengingatkan 

waktu pelaksanaan posyandu lansia. 

    

7. Apakah keluarga Bapak/Ibu mengingatkan 

pentingnya mengikuti kegiatan posyandu 

lansia 

    

8. Apakah keluarga Bapak/Ibu menanyakan hasil 

pemeriksaan di posyandu lansia 

    



Lampiran 3 
 

 

REKOMENDASI ETIK 



Lampiran 4 
 

 

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 



Lampiran 5 
 

 

 
 

SURAT IZIN PENELITIAN DARI PTSP PROVINSI 



Lampiran 6 
 

 

 
 

SURAT IZIN PENELITIAN PTSP KABUPATEN 
 



 

 

Lampiran 7 
 

MASTER TABEL 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Lampiran 8 

 

 

Uji Univariat 

 
 

OUTPUT SPSS 

 

Jenis Kelamin 
 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 10 10,5 10,5 10,5 

Perempuan 85 89,5 89,5 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
 

 

 
Umur 

 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 60 13 13,7 13,7 13,7 

61 3 3,2 3,2 16,8 

62 6 6,3 6,3 23,2 

63 4 4,2 4,2 27,4 

64 3 3,2 3,2 30,5 

65 7 7,4 7,4 37,9 

66 5 5,3 5,3 43,2 

67 1 1,1 1,1 44,2 

68 3 3,2 3,2 47,4 

69 4 4,2 4,2 51,6 

70 7 7,4 7,4 58,9 

71 1 1,1 1,1 60,0 

72 5 5,3 5,3 65,3 

73 2 2,1 2,1 67,4 

74 1 1,1 1,1 68,4 

75 5 5,3 5,3 73,7 

76 4 4,2 4,2 77,9 

77 2 2,1 2,1 80,0 

78 3 3,2 3,2 83,2 

79 3 3,2 3,2 86,3 

80 2 2,1 2,1 88,4 

81 2 2,1 2,1 90,5 

82 2 2,1 2,1 92,6 

83 2 2,1 2,1 94,7 

84 1 1,1 1,1 95,8 

85 1 1,1 1,1 96,8 



 

Pekerjaan 

 
87 2 2,1 2,1 98,9 

90 1 1,1 1,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
 

 
 

Tinggal_Bersama 
 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Suami/Istri 23 24,2 24,2 24,2 

Anak/Menantu, Cucu 59 62,1 62,1 86,3 

Sendiri 13 13,7 13,7 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
 

 

Pend_Terakhir 
 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Sekolah 4 4,2 4,2 4,2 

Tidak Tamat SD 22 23,2 23,2 27,4 

Tamat SD 51 53,7 53,7 81,1 

Tamat SMP 4 4,2 4,2 85,3 

Tamat SMA 10 10,5 10,5 95,8 

Tamat PT 4 4,2 4,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
 

 
 

 
 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Bekerja 84 88,4 88,4 88,4 

 
PNS/TNI/POLRI 1 1,05 1,05 89,45 

Wiraswasta 9 9,5 9,5 98,95 

Karyawan Swasta 1 1,05 1,05 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
 

 

Pemanfaatan Posyandun Lansia 
 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Memanfaatkan 19 20,0 20,0 20,0 

Memanfaatkan 76 80,0 80,0 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
 



 

Peran_Kader 

Dukungan_Keluarga 

Persepsi Hambatan 
 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Ada Hambatan 39 41,1 41,1 41,1 

Ada Hambatan 56 58,9 58,9 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
 

 
 

 
Sikap Lansia 

 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 68 71,6 71,6 71,6 

Kurang Baik 27 28,4 28,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
 

 
 

 
 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 52 54,7 54,7 54,7 

Kurang Baik 43 45,3 45,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
 

 
 

 
 
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 58 61,1 61,1 61,1 

Kurang Baik 37 38,9 38,9 100,0 

Total 95 100,0 100,0 
 



 

Chi-Square Tests 

 

BIVARIAT 
 

Hambata_Presepsi * Pemanfaatan Posyandun Lansia 
 
 

Crosstab 

Pemanfaatan Posyandun Lansia  
 

 
Total 

Kurang 

Memanfaatkan 

 
 
Memanfaatkan 

Hambata_Presepsi Tidak Ada Hambatan Count 3 36 39 

% within 

Hambata_Presepsi 

7,7% 92,3% 100,0% 

% of Total 3,2% 37,9% 41,1% 

Ada Hambatan Count 17 39 56 

 
% within 

Hambata_Presepsi 

30,4% 69,6% 100,0% 

% of Total 17,9% 41,1% 58,9% 

Total Count 20 75 95 

% within 

Hambata_Presepsi 

21,1% 78,9% 100,0% 

% of Total 21,1% 78,9% 100,0% 

 
 
 
 
 

 
 

 
Value 

 
 

 
df 

Asymptotic 

Significance (2- 

sided) 

 

Exact Sig. (2- 

sided) 

 

Exact Sig. (1- 

sided) 

Pearson Chi-Square 7,105a 1 ,008 
  

Continuity Correctionb 5,807 1 ,016 
  

Likelihood Ratio 7,879 1 ,005 
  

Fisher's Exact Test 
   

,010 ,006 

Linear-by-Linear Association 7,031 1 ,008 
  

N of Valid Cases 95 
    

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,21. 

b. Computed only for a 2x2 table 



Sikap_Lansia * Pemanfaatan Posyandun Lansia 
 

Chi-Square Tests 

 
 

Crosstab 

Pemanfaatan Posyandun Lansia  
 

 
Total 

Kurang 

Memanfaatkan 

 
 

Memanfaatkan 

Sikap_Lansia Kurang Baik Count 13 14 27 

% within Sikap_Lansia 48,1% 51,9% 100,0% 

% of Total 13,7% 14,7% 28,4% 

Baik Count 6 62 68 

% within Sikap_Lansia 8,8% 91,2% 100,0% 

% of Total 6,3% 65,3% 71,6% 

Total Count 19 76 95 

% within Sikap_Lansia 20,0% 80,0% 100,0% 

% of Total 20,0% 80,0% 100,0% 

 
 

 
 
 

 
Value 

 
 

 
df 

Asymptotic 

Significance (2- 

sided) 

 

Exact Sig. (2- 

sided) 

Exact 

Sig. (1- 

sided) 

Pearson Chi-Square 18,679a 1 ,000 
  

Continuity Correctionb 16,302 1 ,000 
  

Likelihood Ratio 17,096 1 ,000 
  

Fisher's Exact Test 
   

,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,483 1 ,000 
  

N of Valid Cases 95 
    

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 



Peran_Kader * Pemanfaatan Posyandun Lansia 
 

Chi-Square Tests 

 
 
 
 

 
Crosstab 

Pemanfaatan Posyandun Lansia  
 

 
Total 

Kurang 

Memanfaatkan 

 
 

Memanfaatkan 

Peran_Kader Kurang Baik Count 13 30 43 

% within Peran_Kader 30,2% 69,8% 100,0% 

% of Total 13,7% 31,6% 45,3% 

Baik Count 6 46 52 

 
% within Peran_Kader 11,5% 88,5% 100,0% 

% of Total 6,3% 48,4% 54,7% 

Total Count 19 76 95 

% within Peran_Kader 20,0% 80,0% 100,0% 

% of Total 20,0% 80,0% 100,0% 

 
 
 
 
 

 
 

 
Value 

 
 

 
df 

Asymptotic 

Significance (2- 

sided) 

 

Exact Sig. (2- 

sided) 

 

Exact Sig. (1- 

sided) 

Pearson Chi-Square 5,141a 1 ,023 
  

Continuity Correctionb 4,039 1 ,044 
  

Likelihood Ratio 5,181 1 ,023 
  

Fisher's Exact Test 
   

,038 ,022 

Linear-by-Linear 

Association 

5,087 1 ,024 
  

N of Valid Cases 95 
    

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,60. 

b. Computed only for a 2x2 table 



Dukungan_Keluarga * Pemanfaatan Posyandun Lansia 
 

Chi-Square Tests 

 

 
Crosstab 

Pemanfaatan Posyandun Lansia  
 

 
Total 

Kurang 

Memanfaatkan 

 
 

Memanfaatkan 

Dukungan_Keluarga Kurang Baik Count 13 24 37 

% within 

Dukungan_Keluarga 

35,1% 64,9% 100,0% 

% of Total 13,7% 25,3% 38,9% 

Baik Count 6 52 58 

 
% within 

Dukungan_Keluarga 

10,3% 89,7% 100,0% 

% of Total 6,3% 54,7% 61,1% 

Total Count 19 76 95 

% within 

Dukungan_Keluarga 

20,0% 80,0% 100,0% 

% of Total 20,0% 80,0% 100,0% 

 
 

 
 
 

 
Value 

 
 

 
df 

Asymptotic 

Significance (2- 

sided) 

 

Exact Sig. (2- 

sided) 

 

Exact Sig. (1- 

sided) 

Pearson Chi-Square 8,677a 1 ,003 
  

Continuity Correctionb 7,196 1 ,007 
  

Likelihood Ratio 8,523 1 ,004 
  

Fisher's Exact Test 
   

,007 ,004 

Linear-by-Linear Association 8,585 1 ,003 
  

N of Valid Cases 95 
    

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,40. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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SURAT SELESAI PENELITIAN 
 



 

 

Lampiran 10 
 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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