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ABSTRAK 

Nama :   Rudi Sumarlin 

NIM :   70200120037 

Judul :  Studi Komparatif Implementasi Program Bapak Asuh Anak  

Stunting (BAAS) di Kabupaten Jeneponto dan Takalar Tahun 2023 

 

Stunting masih menjadi salah satu tantangan kesehatan yang kompleks 
meskipun telah banyak kebijakan yang dibuat untuk menangani 
permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara 
mendalam dam membandingkan implementasi program Bapak Asuh Anak 
Stunting (BAAS) di Kab. Jeneponto dan Takalar tahun 2023. 

Jenis penelitian ini adalah mixed method gabungan kualitatif dan 
kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan variabel 
masukan, proses, keluaran, dan dampak. Sebanyak 19 informan dan 
responden sebanyak 942 di Kabupaten Takalar serta 17 responden  
di Kabupaten Jeneponto diperoleh secara total sampling dari data sasaran 
program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, 
observasi, dan telaah dokumen. 

Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) menunjukkan perbedaan 
signifikan antara Kabupaten Takalar dan Jeneponto. Di Takalar, ketersediaan 
bapak asuh memadai dengan keterlibatan berbagai OPD dan sumber dana dari 
CSR PT Pelindo, serta pelaksanaan program yang terencana dan terkoordinasi 
baik melalui Dashat (Dapur Sehat). Sedangkan, di Jeneponto, program ini 
hanya didukung oleh Dandim dan Danramil, tanpa perencanaan yang matang, 
dan koordinasi yang kurang optimal. Meski paket manfaatnya hampir sama 
berupa bahan pokok, dan target waktu intervensinya enam bulan, 
Berdasarkan hasil uji wilcoxon menunjukan hasil signifikan di Jeneponto 
dengan P-Value (0.004<0.05) namun hanya 17 balita terlibat, sedangkan di 
Takalar menunjukkan hasil signifikan dengan P-Value (0.000<0.05) dan 
sebanyak 942 Baduta Stunting mengalami perubahan status gizi menjadi 687 
dengan status normal dan 63 berstatus tinggi. 

Implikasi penelitian ini adalah TPPS hendaknya aktif melakukan 
koordinasi dengan TPK dan bapak asuh sebagai pelaksana di lapangan untuk 
mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan serta diharapkan rutin 
untuk melakukan pendampingan, Sosialisasi, edukasi secara 
berkesinambungan.  
 

Kata Kunci: Implementasi, Bapak Asuh Anak Stunting, Stunting 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam 

membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Saat ini belum semua 

sektor kesehatan memiliki kualitas yang baik, salah satunya adalah 

permasalahan mengenai stunting. Stunting merupakan salah satu masalah gizi 

yang termasuk dalam double burden of malnutrition yang sedang dihadapi oleh 

Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).  

Stunting dianggap sebagai masalah serius karena terkait dengan 

peningkatan risiko penyakit, kematian, daya tahan tubuh yang rendah, 

kecerdasan yang buruk, produktivitas yang rendah dan perkembangan otak 

yang kurang optimal, menyebabkan keterlambatan perkembangan otak yang 

kurang optimal, menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik dan 

menghambat perkembangan mental (Robert Pauweni et al, 2023). 

Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2022, jumlah 

balita yang mengalami stunting secara global mencapai 22,3%, atau sekitar 

148,1 juta anak. Prevalensi tertinggi tercatat di Afrika, mencapai 31% dan 

Kemudian Asia Tenggara 30,1%. Indonesia menempati peringkat kedua di 

ASEAN dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 21,6% setelah Timor 

Leste (WHO, 2022). Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 

mencatat prevalensi stunting sebesar 24,4% yang kemudian hanya turun 2,8% 

menjadi 21,6% pada tahun 2022 (Balitbangkes Kemenkes RI, 2022). 
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Prevalensi stunting di Indonesia masih berada di atas ambang batas 

yang ditetapkan oleh WHO yaitu 20%. Keadaan proporsi stunting yang 

melebihi angka tersebut menunjukkan adanya masalah gizi kronis dan isu 

kesehatan masyarakat yang perlu diatasi (Wardani et al., 2021). The World 

Health Assembly (WHA) memiliki komitmen untuk mengurangi prevalensi 

stunting sebesar 40% pada tahun 2025. Sesuai dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah Indonesia 

menetapkan target untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 

14% (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Menurut hasil SSGI Tahun 2022, Provinsi Sulawesi Selatan tidak 

mengalami penurunan prevalensi stunting yang signifikan, hanya sebesar 

0,2% dari 27,4% pada tahun 2021 menjadi 27,2% pada tahun 2022. Sebanyak 

14 Kabupaten menunjukkan prevalensi stunting di atas rata-rata provinsi 

pada tahun 2022, sementara 10 Kabupaten/Kota lainnya memiliki angka  

di bawah rata-rata provinsi salah satunya adalah kabupaten Jeneponto dan 

Takalar. Kabupaten Jeneponto mencatat prevalensi stunting tertinggi pada 

tahun 2022, mencapai 39,8% (4.193 balita), mengalami kenaikan sebesar 

1,9% dari tahun sebelumnya sebesar 37,9%, sedangkan Kabupaten Takalar 

mencatat prevalensi stunting sebesar 31,3% (2.709 balita) dan Kabupaten 

Barru mencatat angka terendah di Sulawesi Selatan yaitu 14,1%, diikuti oleh 

Kota Makassar dengan angka 18,4% (Kemenkes RI, 2022). 

Stunting memiliki dampak yang sangat merugikan baik pada kesehatan 

maupun produktivitas ekonomi, bukan hanya berdampak dalam jangka 
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pendek tetapi akan berdampak secara jangka panjang (BKKBN, 2021). Upaya 

penurunan stunting hanya akan efektif dan efisien jika dilakukan secara 

konvergen dari tingkat pusat hingga tingkat masyarakat atau keluarga (Gani 

et al, 2021). Hal Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norsanti 

(2021) yang menunjukkan bahwa program penurunan stunting cukup efektif 

dan Kerjasama lintas sektor yang dapat mengurangi jumlah balita stunting 

dengan persentase capaian 45% (Norsanti, 2021).  

Sebagai upaya untuk mengurangi angka stunting, pendekatan 

multisektoral dalam intervensi gizi terpadu sangat diperlukan, terutama 

untuk anak balita. Selain pemerintah, keluarga dan masyarakat juga 

bertanggung jawab untuk mencegah stunting (Rahmadiyah et al, 2022). Saat 

ini, program percepatan penurunan stunting di Indonesia yang dilaksanakan 

oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan efisien 

(TNP2K, 2017). Hal ini disebabkan karena masih adanya ego sektoral pada 

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga masih belum 

optimalnya sosialisasi yang dapat menyebabkan penangananan stunting tidak 

efektif (Permanasari et al, 2020).  

Percepatan penurunan stunting memerlukan strategi dan metode baru 

yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir. 

Salah satu pembaruan strategi percepatan stunting adalah Rencana Aksi 

Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI). 

Pelaksanaan RAN PASTI memiliki tantangan yang relatif pendek dan target 

prevalensi stunting yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 14%, 
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maka diperlukan sebuah inovasi pendekatan yang menjembatani langsung 

pada kelompok sasaran, pada faktor dominan dan memiliki daya ungkit yang 

tinggi terhadap keberhasilan percepatan penurunan stunting. Selain itu perlu 

melibatkan berbagai pihak pemerintah, non-pemerintah dan masyarakat 

umum. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah program 

pendampingan anak stunting oleh pemangku kebijakan (Permanasari et al, 

2020). 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 

Penurunan Stunting memberikan amanah dan kepercayaan kepada Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Ketua 

Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat. Formulasi 

program yang dituangkan di dalam Perpres tersebut berbasis keluarga 

berisiko stunting dengan penekanan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, 

pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan, dan peningkatan akses air minum serta sanitasi 

(Perpres No. 72, 2021).  

Kompleksitas intervensi program percepatan penurunan stunting tidak 

dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Negara memberikan ruang 

apresiasi atas kontribusi setiap unsur pemangku kepentingan termasuk 

masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Program Bapak 

Anak Stunting (BAAS) hadir untuk menyediakan ruang kontribusi pemangku 

kepentingan untuk turut ambil bagian dalam percepatan penurunan stunting.  
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Program BAAS adalah program yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak-

anak yang mengalami masalah tumbuh kembang. BAAS secara langsung 

memonitoring gizi anak asuhnya dengan memberikan makanan sehat kepada 

tim pendamping keluarga dibawah pengasuhan pemangku kebijakan dan 

mitra yang berperan sebagai bapak asuh (Riu & Bunsal, 2022).   

Program ini menyasar para calon pengantin, ibu hamil, dan anak-anak 

bayi umur dua tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu, dalam 

program ini ada dua fokus asuhan yang akan diberikan oleh  donatur  kepada  

keluarga  berisiko  stunting, yakni  asuhan  prioritas  dan  asuhan pendamping 

(Supriyanto & Jannah, 2022). Asuhan prioritas fokus pada dua kegiatan yaitu 

pemberian makanan tambahan dan bantuan sanitasi termasuk akses air 

bersih, sedangkan asuhan pendamping yaitu donatur dapat memberikan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada keluarga berisiko stunting 

secara kelompok atau intrapersonal (Hani et al, 2023). 

Berdasarkan studi literatur dibeberapa daerah memperlihatkan bahwa 

program BAAS telah berhasil mengurangi secara signifikan kasus stunting, 

seperti yang terjadi di Sumatera Selatan. Sementara itu, menurut SSGI tahun 

2021, Jawa Barat masih memiliki tingkat prevalensi stunting sebesar 24,5%. 

Namun, pada tahun 2021, sebanyak 7 kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu 

Subang, Karawang, Pangandaran, Banjar, Tasikmalaya, Tasikmalaya  dan  

Kuningan  berhasil  mencatat  penurunan  yang signifikan dalam kasus 

stunting (Kemenkes RI, 2022).  
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Salah  satu  contoh  kesuksesan  program tersebut adalah  Kabupaten  

Subang  yang  telah  meningkatkan kesadaran tentang stunting dan 

bekerjasama dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan multisektor. 

Sehingga Kabupaten Subang pada awalnya memiliki stunting dengan 

prevalensi sebesar 18,1% pada tahun 2021 kemudian turun menjadi 15,7% 

pada tahun 2022 (Achmad & Ilhami, 2022).  

Berdasarkan studi pendahuluan didapatkan bahwa cakupan program 

BAAS di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2022-2023 masing sangat rendah. 

Hal ini dikarenakan masih rendahnya partisipasi dari OPD dan multisektoral 

dalam hal bapak asuh. Di Kabupaten Jeneponto hanya terdapat dua bapak asuh 

yaitu Dandim dan Danramil dengan jumlah cakupan anak stunting sebanyak 

17 orang. Berbeda dengan Kabupaten Takalar yang memiliki partisipasi cukup 

tinggi yang melibatkan seluruh OPD, beberapa perusahaan dan rumah zakat 

dengan jumlah cakupan program sebanyak 942 balita yang mendapat 

pengasuhan dari bapak asuh. 

Program BAAS merupakan program yang relatif baru diluncurkan 

sehingga diperlukan tinjauan lebih lanjut terkait program tersebut. Oleh  

karena itu, berdasarkan uraian data dan permasalahan diatas, peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Studi Komparatif 

Implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Di Kabupaten 

Jeneponto dan Takalar Tahun 2022-2023”. 
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 Fokus dan Deskripsi Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada studi komparatif implementasi program 

Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten Jeneponto dan Takalar 

dengan memperhatikan ruang lingkup penilaian program meliputi masukan, 

proses, keluaran dan dampak. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Dalam implementasi program terdapat beberapa variabel yang 

mencakup ruang lingkup penilaian program tersebut, yaitu masukan (input), 

proses (process), keluaran (output), dan dampak (outcome). Berikut 

dijabarkan mengenai batasan pengertian pada variabel-variabel penelitian ini 

guna menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda. 

a. Masukan  

Variabel masukan (input) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pemanfaatan berbagai sumber daya, meliputi sumber daya manusia dalam hal 

ini ketersediaan bapak asuh, sumber dana, bentuk layanan dan pengasuhan, 

yang berhubungan dengan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). 

b. Proses 

Variabel proses (process) merupakan segala bentuk tindakan yang 

dilakukan dalam implementasi program kesehatan. Variabel proses yang 

dimaksud berfokus pada perencanaan program, pengorganisasian dalam hal 

ini adalah terlaksananya rapat koordinasi bapak asu dengan tim percepatan 

penurunan stunting, pelaksanaan program dalam hal ini adalah 
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pendampingan oleh tim pendamping keluarga serta asuhan prioritas dan 

pendukung, dan evaluasi program 

c. Keluaran 

Variabel keluaran (output) adalah hasil yang dicapai dari pelaksanaan 

suatu program kesehatan. Variabel keluaran yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah bagaimana cakupan program tersebut terhadap balita stunting. 

d. Dampak  

Variabel dampak (outcome) merupakan akibat yang ditimbulkan dari 

adanya keluaran. Variabel dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penurunan angka prevalensi stunting. 

 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam 

implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten 

Jeneponto dan Takalar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk memperoleh informasi yang detail mengenai variabel masukan 

(input) dalam program bapak asuh anak stunting di Kabupaten Jeneponto 

dan Takalar. 

b. Untuk memperoleh informasi yang detail mengenai variabel proses 

(process) dalam program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten 

Jeneponto dan Takalar. 
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c. Untuk memperoleh informasi yang detail mengenai variabel keluaran 

(output) dalam program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten 

Jeneponto dan Takalar. 

d. Untuk memperoleh informasi yang detail mengenai variabel dampak 

(outcome) dalam program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten 

Jeneponto dan Takalar 

 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai program Bapak 

Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten Jeneponto dan Takalar, serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya 

pencegahan stunting. 

2. Bagi Instansi Kesehatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi dan bahan evaluasi yang dapat menjadi salah satu dasar penentuan 

kebijakan serta peningkatan kinerja dalam program penurunan stunting 

khususnya di Kabupaten Jeneponto dan Takalar. 

3. Bagi Instansi Pendidikan 

Sebagai literatur dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan 

pengetahuan mengenai implementasi program khususnya pada program 

bapak asuh anak stunting.. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan referensi 
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dalam melakukan kajian khususnya untuk penelitian terkait implementasi 

program bapak asuh anak stunting. 

5. Bagi peneliti 

Meningkatkan pengetahuan serta daya analisis peneliti dalam mengkaji 

implementasi program BAAS, sekaligus sebagai pengalaman peneliti guna 

menerapkan pemahaman yang diperoleh dalam proses perkuliahan.
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 Kajian Pustaka 

Tabel 1. 1 
Kajian Pustaka Implementasi Program BAAS 

 
 

No 

 
Judul  

(Nama Peneliti & 
Tahun) 

Metodologi Penelitian 
 

 
Hasil Penelitian 

 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

 
Variabel 

 
Instrumen 

1 Pencegahan 
Stunting Melalui 
Sosialisasi 
Program Bapak 
Asuh Anak 
Stunting  
Di Kabupaten 
Subang 
 
(Achmad & Ilhami, 
2022) 

Ibu-ibu balita dan 
ayah-ayah di 
Kabupaten 
Subang 

kualitatif dengan 
pendekatan 
deskriptif 

Efektivitas 
sosialisasi 
program Bapak 
Asuh Anak 
Stunting (BAAS) 
dalam upaya 
pencegahan 
stunting di 
Kabupaten 
Subang.  

Pedoman 
wawancara 

- Upaya sosialisasi yang efektif 
pada program BAAS dapat 
dikenal luas dan 
mendapatkan dukungan kuat 
dari masyarakat Kabupaten 
Subang 

- Langkah-langkah yang 
diambil Pemkab Subang 
dalam percepatan 
penurunan stunting 
melibatkan pembenahan di 
berbagai sektor dengan 
melibatkan seluruh 
stakehiolder yang ada. 
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No 

 
Judul  

(Nama Peneliti & 
Tahun) 

Metodologi Penelitian 
 

 
Hasil Penelitian 

 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

 
Variabel 

 
Instrumen 

 

2 Inovasi Sosial 
pada 
Penangananan 
Stunting: 
Penerapan 
Konsep Bapak 
Asuh Anak 
Stunting di 
Tambak dahan 
Subang Jawa Barat 
 
(Wijayanti et al., 
2023) 

Informan : Kepala 
UPTD PA5 
sebagai ketua 
TPPS Kecamatan, 
Kepala Desa 
Mulyasari  
di Kecamatan 
Binong, Kepala 
Desa Mariuk 
Kecamatan 
Tambahdahan, 
dan 2 Kader KB  
di desa sebagai 
anggota TPPS 
Desa, Staf 
Pemerintah 
Daerah Subang 
yang menjadi 
anggota TPPS 
Kabupaten.  

Kualitatif dengan 
pendekatan 
deskriptif analitik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses tata 
kelola 
kolaboratif yang 
inovatif dengan 
mengangkat 
kasus 
implementasi 
BAAS melalui 
dapur sehat 
(Dashat) 

Pedoman 
wawancara 

- Program BAAS Kecamatan 
Tambakdahan menjadi 
solusi efektif dalam 
membantu Pemerintah 
Daerah menurunkan angka 
prevalensi stunting.  

- Tercapainya tujuan program 
ditentukan oleh terjalinnya 
kerjasama yang baik 
berbagai pihak, baik mereka 
yang secara struktural 
memiliki tanggung jawab 
mengikat maupun 
masyarakat secara umum.  
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No 

 
Judul  

(Nama Peneliti & 
Tahun) 

Metodologi Penelitian 
 

 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

 
Variabel 

 
Instrumen 

 

3 Analisis 
Implementasi 
Kebijakan 
Penurunan 
Stunting Di Desa 
Secanggang 
Kabupaten 
Langkat 
 
(Purba, 2019) 

Pemegang 
program 
penurunan 
stunting di Dinkes 
Kabupaten 
Langkat, 
pemegang 
program 
penurunan 
stunting di 
Puskesmas 
Secanggang dan 
pemegang 
program Dinas 
P2KBP3A. Sample 
triangulasi 82 ibu 
yang memiliki 
balita stunting  

Mix method 
(kualitatif dan 
kuantitatif dengan 
pendekatan 
deskriptif) 

Program 
kebijakan 
stunting yakni 
gizi spesifik dan 
gizi sensitive 

Pedoman 
wawancara dan 
kuesioner 

- Implementasi kebijakan 
penurunan stunting di Desa 
Secanggang sudah 
dilaksanakan dengan baik,  

- Tetapi masih belum 
maksimal dalam 
mensosialisasikan ke 
masyarakat.  

- Terdapat program 
penurunan stunting melalui 
intervensi gizi spesifik yang 
dilaksanakan oleh sektor 
kesehatan dan intervensi gizi 
sensitif yang ditujukan 
melalui berbagai kegiatan di 
luar sektor kesehatan. 



14 

 

 

 

 
 

 
 

No 

 
Judul  

(Nama Peneliti & 
Tahun) 

Metodologi Penelitian 
 

 
Hasil Penelitian 

 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

 
Variabel 

 
Instrumen 

4 Efektivitas 
Program 
Percepatan 
Penurunan 
Stunting Di 
Kecamatan 
Batumandi 
Kabupaten 
Balangan (Studi 
Kasus Pada Desa 
Mampari dan 
Desa Banua 
Hanyar) 
 
(Norsanti, 2021) 
 

Informan: Dinas 
Kesehatan 
Kabupaten 
Balangan, petugas 
gizi dari 
Puskesmas 
Batumandi, 
kepala desa, 
kader PMT serta 
masyarakat yang 
menjadi sasaran 
program. 

Kualitatif dengan 
pendekatan 
deskriptif. 

Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
efektivitas 
program 
percepatan 
penurunan 
stunting di 
Kecamatan 
Batumandi 

Pedoman  
Wawancara 

- Program penurunan stunting 
cukup efektif menurunkan 
jumlah balita stunting dengan 
persentase capaian 45%. 

- Faktor pendukung yang 
mempengaruhi efektivitas 
program penurunan stunting 
yakni kerjasama yang baik 
antara petugas gizi UPT 
Puskesmas Batumandi, bidan 
desa, kader Posyandu dan 
kader PMT.  

- Faktor penghambatnya adalah 
kurangnya pendanaan, 
pendidikan keluarga, dan 
kurangnya sosialisasi tentang 
pola asuh anak. 
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No 

 
Judul  

(Nama Peneliti & 
Tahun) 

Metodologi Penelitian 
 

 
Hasil Penelitian 

 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

 
Variabel 

 
Instrumen 

5 Evaluasi 
Pelaksanaan 
Program 
Pencegahan 
Stunting Ditinjau 
Intervensi Gizi 
Spesifik Gerakan 
1000 HPK Di 
Puskesmas 
Pegang Baru 
Kabupaten 
Pasaman 
 
(Muthia et al., 
2019) 

Informan dalam 
penelitian ini 
adalah Kepala 
Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Pasaman, Kasie 
Gizi dan Kesga, 
Kepala 
Puskesmas 
Pegang Baru, 
Pemegan 
Program KIA Ibu 
dan Anak, 
pemegang 
program 
imunisasi, 
pemegang 
program 
promkes, dan ibu 
dengan balita 
stunting 

Kualitatif dengan 
pendekatan 
deskriptif 

Komponen Input 
(pembiayaan, 
SDM, obat-
obatan, pedoman 
dan SPO), process 
(perencanaan, 
pengorganisasian, 
pelaksanaan, 
pengawasan, 
pencatatan dan 
pelaporan), 
output 
(pencapaian 
indikator gizi 
spesifik) 

Pedoman 
Wawancara 

- Input: tidak ada dana khusus 
untuk intervensi gizi spesifik, 
masih kurangnya tenaga gizi 
dan belum ada pedoman dan 
SPO tentang penangananan 
growth faltering.  

- process: perencanaan belum 
dilakukan secara bottom up 
dan belum semua intervensi 
gizi spesifik mempunyai 
pencatatan pelaporan. 
Komponen  

- output: balita yang mendapat 
kapsul vitamin A dan Ibu 
hamil Kurang Energi Kronis 
(KEK) yang mendapat PMT 
sudah memenuhi target 
capaian dan masih ada 
program intervensi gizi 
spesifik yang dilaksanakan 
tidak dievaluasi.. 
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No 

 
Judul  

(Nama Peneliti & 
Tahun) 

Metodologi Penelitian 
 

 
Hasil Penelitian 

 
Subjek 

Jenis/Pendekatan 
Penelitian 

 
Variabel 

 
Instrumen 

6 Analisis 
Implementasi 
Intervensi gizi 
Spesifik Dalam 
Penangananan 
Stunting 
Puskesmas 
Wilayah 
Kabupaten 
Bengkulu Utara 
 
(Kurniawan et al., 
2021) 

Informan kunci: 
kepala 
Puskesmas, 
tenaga petugas 
gizi Puskesmas, 
bidan Puskesmas. 
Informan 
Pendukung: 
kepala seksi gizi 
Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Bengkulu Utara, 
penerima manfaat 
ibu hamil dan 
menyusui 

Kualitatif dengan 
pendekatan 
deskriptif 

Komunikasi, 
sumber daya, 
disposisi, dan 
struktur 
birokrasi 

Pedoman 
Wawancara 

- Komunikasi pada penerapan 
kebijakan penurunan stunting 
telah dilakukan sesuai dengan 
mekanisme birokrasi.  

- Sumber daya yang telah 
mencukupi, sehingga 
penerapan konsep intervensi 
gizi spesifik dapat terlaksana. 

- Disposisi dan struktur 
birokrasi di lingkungan Dinas 
Kesehatan telah berjalan 
sesuai dengan mekanisme 
birokrasi, sehingga penerapan 
kebijakan dapat dilaksanakan 
sesuai tujuan. 
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No 

 
Judul  

(Nama Peneliti & 
Tahun) 

 
Metodologi Penelitian 

 
 

Hasil Penelitian 
 

Subjek 
Jenis/Pendekatan 

Penelitian 
 

Variabel 
 

Instrumen 

7 Evaluasi 
Kebijakan 
Program 1000 
Hari Pertama 
Kehidupan Dalam 
Penangananan 
Stunting Pada 
Dinas Kesehatan 
Kota Bandar 
Lampung 
 
(Handayani, 
2019) 

Informan: Kepala 
Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Bandar Lampung, 
Kepala Bidang 
Penyakit Tidak 
Menular Kota 
Bandar Lampung, 
Kepala 
Puskesmas 
Sukarame, dan 
perwakilan 
masyarakat di 
kecamatan 
Sukarame 

Kualitatif dengan 
pendekatan 
deskriptif 

Proses evaluasi 
kebijakan 1000 
HPK dalam 
penangananan 
stunting serta 
faktor 
penghambat 
dalam 
penanganan 
stunting 

Pedoman 
wawancara 

- Implementasi Gerakan 1000 
HPK belum berjalan efektif.  

- Tidak tercapainya Rencana 
Jangka Menengah yang 
menargetkan penurunan 
prevalensi gizi buruk tidak 
tercapai,  

- Masih terdapat bayi 
kekurangan gizi.  

- Masih tingginya prevalensi 
anemia pada ibu hamil serta 
masih rendahnya partisipatif 
Ibu yang memberi ASI 
Eksklusif. 



18 

 

 

 

 
 

No 

 
Judul  

(Nama Peneliti 
& Tahun) 

 
Metodologi Penelitian 

 
 

Hasil Penelitian 
 

Subjek 
Jenis/Pendekatan 

Penelitian 
 

Variabel 
 

Instrumen 

8 The Effect Of 
Convergent 
Action On 
Reducing 
Stunting 
Prevalence In 
Under-Five 
Children in 
Banggai District, 
Central Sulawesi, 
Indonesia 
 
(Gani et al., 
2021) 

Informan dalam 
penelitian ini 
perwakilan SKPD 
yang tergabung 
dalam tim 
koordinasi dan 
532 balita dari 10 
lokus stunting 
yang menjadi 
sampel 

Mixed Method 
(kualitatif dan 
kuantitatif dengan 
pendekatan 
deskriptif) 

Intervensi gizi 
spesifik, 
intervensi gizi 
sensitive, dan 
stunting 

Kuesioner, alat 
ukur dan 
pedoman 
wawancara 

- Konvergensi di tingkat desa 
yaitu terlaksananya 
manajemen data secara 
terintegrasi oleh pembina 
keluarga dan terintegrasinya 
kegiatan stunting ke dalam 
dokumen penganggaran 
tahunan desa. 

- Konvergensi di tingkat 
keluarga yaitu keterlibatan 
kader pada kunjungan dan 
pendataan 1000 HPK, serta 
koordinasi dan penyuluhan 
terhadap sasaran 1000 HPK.  

- Adanya penurunan prevalensi 
stunting di 10 desa lokus 
sebesar 2,18% khususnya 
pada kelompok umur 0 – 11 
bulan. 
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No 

 
Judul  

(Nama Peneliti & 
Tahun) 

Metodologi Penelitian  
 

Hasil Penelitian 
 

Subjek 
Jenis/Pendekatan 

Penelitian 
 

Variabel 
 

Instrumen 

9 A Multilevel 
Qualitative 
Analysis of 
Sensitive 
Intervention 
Stunting Program: 
From Regulation 
to Action 
 
(Purnama et al., 
2021) 

Informan dalam 
penelitian ini 
terdiri dari 6 ibu 
dari balita 
stunting, 4 
petugas 
Puskesmas, dan 4 
informan dari 
Dinas Kesehatan 

Kualitatif dengan 
pendekatan 
deskriptif 

Aspek 
penawaran dan 
permintaan dari 
program 
intervensi gizi 
sensitif stunting 

Pedoman 
Wawancara 

- Orang tua balita stunting 
menunjukkan belum terbiasa 
dengan kegiatan intervensi 
gizi sensitif. 

- Koordinasi dan kerjasama 
baik dari internal pemangku 
kebijakan maupun lintas 
sektor belum terlaksana 
secara maksimal. 

- Perkembangan inovasi 
peraturan daerah tidak 
mempunyai dampak berarti 
pada indikator kesehatan 
masyarakat baik sebelum 
rancangan diimplementasikan 
maupun setalah rancangan 
diimplementasikan. 
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No 
Judul 

(Nama Peneliti & 
Tahun) 

Metodologi Penelitian 

Hasil Penelitian 

Subjek 
Jenis/Pendekatan 

Penelitian Variabel Instrumen 

10 The Analysis of 
Implementation of 
Stunting 
Prevention 
Program Case 
Study at the Air 
Beliti Community 
Health Center, 
Tuah Negeri 
District, Musi 
Rawas Regency, 
2021  
 
(Zulaikha et al., 
2021) 

Pegawai dari tim 
program 
pencegahan 
stunting 
Puskesmas Air 
Beliti 

Jenis penelitian 
kuantitatif dengan 
desain cross 
sectional 

Tingkat 
keberhasilan 
pelaksanaan 
program 
pencegahan 
stunting terkait 
dengan struktur 
kelembagaan, 
jaringan dan 
komunikasi, 
budaya 
masyarakat, 
kebutuhan 
masyarakat, dan 
jaringan 
eksternal di 
Puskesmas Air 
Beliti 

Kuesioner - Faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 
keberhasilan program 
stunting di Puskesmas Air 
Beliti yakni karakteristik 
kelembagaan, struktur, 
jaringan dan komunikasi 
serta kebutuhan masyarakat.  

- Faktor yang tidak 
berhubungan dengan 
keberhasilan program 
stunting adalah budaya 
organisasi dan jaringan 
eksternal. 
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Berdasarkan kajian pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya dari aspek lokasi, variabel 

dan jenis program. Pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu 

lokasi dan belum membahas secara rinci terkait variabel masukan (input), 

proses (process), keluaran (output) dan dampak (outcome) implementasi dari 

program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) karena pada penelitian 

sebelumnya hanya membahas sosialisasi dari program tersebut serta 

beberapa program intervensi stunting lainnya dan belum adanya penelitian 

terkait program BAAS yang dilakukan di Sulawesi Selatan sehingga peneliti 

tertarik untuk membahas lebih rinci dan melakukan penelitian terkait 

implementasi program bapak asuh anak stunting dan membandingkan 

dampak program BAAS pada dua kabupaten pada Lokus stunting di Provinsi 

Sulawesi Selatan.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 Tinjauan tentang Stunting 

1. Definisi Stunting 

Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita 

akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 

seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin hingga berusia 23 

bulan. Anak dapat tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya 

berada dibawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak 

seumurnya (Kementerian Kesehatan RI, 2020). 

Menurut UNICEF, stunting adalah kegagalan pertumbuhan linear yang 

disebabkan oleh malnutrisi dan penyakit berulang selama masa kanak-kanak 

yang dapat membatasi kapasitas fisik dan kognitif anak dan memiliki 

konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang yang parah (UNICEF, 2018). 

Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan 

gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi 

ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan 

sampai dengan usia 24 bulan (Norsanti, 2021). 

2. Faktor Penyebab Stunting 

Masalah pertumbuhan dan perkembangan stunting selain 

berhubungan dengan faktor gizi buruk dan pentingnya 1.000 Hari Pertama 

Kehidupan dari anak balita, juga disebabkan oleh berbagai faktor 

multidimensi yang memiliki keterkaitan (Beal et al, 2018).  
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Menurut World Health Organization (WHO), faktor penyebab 

langsung stunting pada anak adalah: 

a. Faktor keluarga dan rumah tangga 

Faktor keluarga dan rumah tangga menjadi dua faktor yakni faktor 

internal dan faktor lingkungan rumah. Faktor maternal yaitu pada masa 

sebelum hamil, masa kehamilan, dan saat menyusui memiliki nutrisi yang 

kurang, tinggi badan ibu yang rendah, infeksi, ibu saat hamil masih usia 

remaja, kesehatan mental, Intrauterine Growth Restriction (IUGR), jarak 

kehamilan yang pendek, dan hipertensi (Beal et al., 2018).  

Faktor lingkungan rumah diantaranya stimulasi dan aktivitas anak 

yang tidak adekuat, perawatan yang kurang optimal, sanitasi dan pasukan air 

yang tidak adekuat, akses dan ketersediaan pangan yang kurang baik, alokasi 

makanan dalam rumah tangga yang tidak sesuai, serta rendahnya edukasi 

kepada pengasuh (Beal et al, 2018). 

b. Faktor makanan tambahan yang tidak adekuat 

Faktor makanan tambahan yang tidak adekuat dibagi menjadi tiga, 

yaitu kualitas makanan yang rendah, cara pemberian makanan yang tidak 

adekuat dan keamanan makanan dan juga minuman. Kualitas makanan yang 

rendah berupa kualitas mikronutrien yang tidak baik, kurangnya keragaman 

dan asupan pangan yang bersumber dari pangan hewani, kandungan tidak 

mengandung gizi, dan rendahnya kandungan energi pada makanan tambahan 

yang rendah (A. Rahayu et al, 2018).  
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Cara pemberian makanan yang tidak adekuat berupa frekuensi 

pemberian makanan yang kurang, pemberian makan yang tidak adekuat 

selama dan setelah sakit, konsistensi pangan yang terlalu halus, kuantitas 

pangan yang tidak mencukupi dan pemberian makan yang tidak berespon. 

Keamanan makanan dan minuman berupa makanan dan minuman yang 

terkontaminasi, praktik kebersihan yang buruk, dan penyimpanan serta 

persiapan makanan yang tidak aman (Beal et al, 2018).  

Dalam Al-Qur’an dijelaskan secara tegas bahwa manusia diperintahkan 

untuk memilih makanan yang akan dikonsumsi baik dari sisi kehalalan 

maupun kualitas makanan. Seperti yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 168 
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Terjemahnya:  
“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi 
baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia 
bagimu merupakan musuh yang nyata” (Kementerian Agama RI, 2019). 
 
Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ayat diatas menjelaskan bahwasanya 

dalam hal pemberian nikmat, Allah memperbolehkan manusia untuk 

memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan 

bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal 

pikirannya dan Allah juga melarang mereka mengikuti langkah dan jalan 

syaitan (Muhammad & Al-Sheikh, 2004). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin beragam sumber 

makanan yang berasal dari produk hewani sangat berkaitan dengan 
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pertumbuhan linear. Balita yang memiliki akses kurang terhadap pangan jika 

kualitas dan kuantitas komposisi menu hariannya kurang lengkap serta 

frekuensi lauk nabati yang lebih dominan, pangan rumah tangga yang memiliki 

komposisi yang tidak bergizi, tidak seimbang dan tidak bervariasi, baik secara 

kualitas maupun kuantitas, dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan 

dan kekurang gizi pada balita. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan 

balita yang makanan tambahannya tidak adekuat berisiko 1,36 kali mengalami 

stunting (Rahmawati, 2023). 

c. Faktor kesalahan dalam pemberian ASI 

Masalah-masalah yang berhubungan dengan cara pemberian ASI 

berupa inisiasi yang terlambat, tidak melakukan ASI eksklusif, dan penyapihan 

dini. Kesadaran Ibu terhadap pentingnya memberikan ASI pada balita masih 

rendah, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan ibu tentang kesehatan dan 

sosiokultural, edukasi dan penyuluhan yang diberikan petugas kesehatan 

masih terbatas, pemberian makanan pendamping ASI yang terlalu dini akibat 

pengaruh tradisi daerah, serta ASI yang tidak lancar setelah melahirkan (R. M. 

Rahayu et al, 2018).  

Dalam Islam telah dijelaskan dengan lengkap dan tegas mengenai 

perintah untuk menyusui. Hal ini terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 233, yang 

berbunyi: 
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Terjemahnya:  
“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah 
menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut…” 
(Kementerian Agama RI, 2019). 

 Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran 

bagi ibu untuk menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun 

penuh dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Para imam berpendapat 

bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun. Jadi, apabila 

ada bayi yang berusia lebih dari dua tahun masih menyusui, maka yang 

demikian itu tidak diharamkan (Muhammad & Al-Sheikh, 2004). 

d. Faktor infeksi 

Selain infeksi klinis dan subklinis, pada framework WHO juga 

mencakup infeksi enteric seperti penyakit diare, enteropati lingkungan dan 

kecacingan. Infeksi saluran pernapasan, malaria dan peradangan. Dari 

beberapa infeksi tersebut hanya infeksi pernafasan dan diare yang paling 

sering ditemukan pada balita stunting. Balita usia 24-59 bulan termasuk dalam   

golongan masyarakat kelompok rentan gizi (kelompok masyarakat yang 

paling mudah menderita kelainan gizi), sedangkan pada saat itu mereka 

sedang mengalami proses pertumbuhan yang relatif pesat (Azriful et al., 

2018). Selain itu, faktor penentu yang tidak secara khusus tercantum dalam 

kerangka WHO adalah demam dan tidak mendapatkan imunisasi juga menjadi 

penyebab stunting (Beal et al, 2018).  

Selain empat faktor tersebut, menurut WHO terdapat juga faktor 

kontekstual penyebab stunting pada anak, yaitu faktor sosial dan komunitas. 
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Faktor ini diantaranya politik ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, 

budaya, sistem pertanian dan pangan, air, sanitasi dan lingkungan 

(Tumilowicz et al., 2018). 

3. Dampak Stunting 

Menurut WHO, dampak yang ditimbulkan stunting terbagi menjadi 

dua yakni dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek 

stunting adalah peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan 

kognitif, motorik dan verbal pada anak tidak optimal. Dampak jangka 

panjangnya adalah postur tubuh yang tidak optimal, meningkatnya risiko 

terkena penyakit degeneratif, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas 

dan stimulasi saat masa sekolah tidak optimal, dan produktivitas kerja yang 

kurang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2018). 

Pertumbuhan stunting yang terjadi pada usia dini dapat berlanjut dan 

berisiko untuk tumbuh pendek pada usia remaja. Anak yang tumbuh pendek 

pada usia dini dan dan tetap pendek pada usia dini dapat dapat mengalami 

growth faltering pada usia kanak-kanak memiliki risiko 14 kali tumbuh 

pendek pada usia pra pubertas. Oleh karena itu, intervensi untuk mencegah 

pertumbuhan stunting masih tetap dibutuhkan bahkan setelah melampaui 

1000 HPK (A. Rahayu et al, 2018a). 

4. Upaya Pencegahan Stunting 

   Upaya percepatan pencegahan stunting perlu menyasar penyebab 

langsung dan tidak langsung untuk mencapai target penurunan stunting yang 

telah ditetapkan. Pada tahun 2010, telah dibentuk gerakan global yang 
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bernama Scaling-Up Nutrition (SUN) dengan prinsip bahwa semua penduduk 

berhak untuk memperoleh akses makanan yang cukup dan bergizi. Pada tahun 

2012, pemerintah Indonesia bergabung dalam gerakan tersebut melalui 

intervensi stunting yang secara garis besar dibagi menjadi dua intervensi 

yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif (TNP2K, 2017). 

a. Intervensi gizi spesifik 

Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung 

mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama 

0 – 23 bulan. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu 

hamil dan anak serta penurunan faktor risiko infeksi (BKKBN, 2021). 

Intervensi ini ditujukan kepada anak 1.000 hari pertama kehidupan serta 

berkontribusi pada 30% penurunan stunting, intervensi bersifat jangka 

pendek dan umumnya dilakukan pada sektor kesehatan (TNP2K, 2017). 

Terdapat dua kelompok intervensi gizi spesifik yaitu: 

1) Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki 

dampak langsung pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk 

menjangkau semua sasaran.  

a) Intervensi prioritas gizi spesifik pada ibu hamil mencakup pemberian 

makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK) dan 

pemberian suplementasi tablet tambah darah. 

b) Intervensi prioritas gizi spesifik pada ibu menyusui dan anak 0 – 23 

bulan mencakup promosi serta konseling pemberian ASI eksklusif, 

promosi serta konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), 



29 

 

 

 

penatalaksanaan gizi buruk, pemberian makanan tambahan 

pemulihan bagi anak gizi kurang, dan pemantauan pertumbuhan.  

2) Intervensi pendukung yaitu intervensi yang berdampak secara tidak 

langsung pada pencegahan stunting melalui mekanisme perbaikan gizi 

dan kesehatan yang dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi. 

a) Intervensi pendukung gizi spesifik pada ibu hamil yakni pemberian 

suplementasi kalsium dan pemeriksaan kehamilan. 

b) Intervensi pendukung gizi spesifik pada ibu menyusui dan anak balita 

mencakup pemberian suplementasi vitamin A, pemberian 

suplementasi bubuk tabur gizi seperti taburia, pemberian imunisasi, 

pemberian suplementasi zinc untuk pengobatan diare, dan 

manajemen terpadu balita sakit. 

b. Intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang ditujukan untuk faktor risiko 

tidak langsung pada stunting. Intervensi ini umumnya dilaksanakan oleh 

sektor non kesehatan. Sasaran dari intervensi adalah masyarakat secara 

umum.  Adapun kelompok dan jenis intervensi yang dilakukan yakni 

sebagai berikut: 

1) Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi dengan intervensi 

penyediaan akses air bersih dan air minum serta penyediaan akses 

sanitasi layak. 

2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dengan 

intervensi mencakup penyediaan akses jaminan kesehatan, penyediaan 
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akses kepada layanan kesehatan dan KB, penyediaan akses bantuan 

tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu. 

3) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu 

dan anak. Adapun intervensi yang dilakukan yaitu edukasi dan promosi 

kesehatan mengenai gizi di berbagai media, penyediaan konseling 

pengasuhan untuk orang tua, penyediaan akses pendidikan anak usia 

dini, promosi stimulasi anak usia dini, dan memantau tumbuh kembang 

anak, penyediaan konseling reproduksi pada remaja. 

4) Peningkatan akses pangan bergizi dengan beberapa intervensi seperti 

penyediaan akses bantuan pangan bagi keluarga yang kurang mampu, 

pengembangan pertanian serta peternakan dalam memenuhi kebutuhan 

pangan dan gizi di rumah tangga. 

 Tinjauan tentang Pendekatan Multisektor dan Multipihak 

Upaya percepatan penurunan stunting akan lebih efektif jika intervensi 

gizi spesifik dan gizi sensitive dilakukan secara bersama-sama dan konvergen 

di kabupaten/kota dan desa. Konvergensi merupakan pendekatan 

penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan 

bersama-sama untuk mempercepat penurunan stunting kepada sasaran 

prioritas daerah. Aksi konvergensi merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

mencegah dan menurunkan stunting dengan melibatkan koordinasi lintas 

sektor (Mursidin, 2023). 

Menurut sebuah studi di Columbia menjelaskan bahwa Insektoral 

Actions (ISA) untuk stunting harus mencakup sektor-sektor selain kesehatan 
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seperti lembaga eksekutif pemerintah, bantuan sosial, pendidikan, 

pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, masyarakat, dan sektor swasta. 

Selain itu orang tua dan pengasuh menyoroti pentingnya sektor kesehatan dan 

bantuan sosial untuk gizi bayi. Khususnya, beberapa pengasuh yang kurang 

peduli terhadap anak yang mengalami stunting, dan lebih memperhatikan 

anak yang gagal menjadi gemuk, yang diartikan sebagai kondisi gizi yang 

sehat, sehingga perlu dilakukan Insektoral Actions (ISA) untuk menurunkan 

stunting (Botero Tovar et al, 2020). 

Koordinasi dan kolaborasi pada level pemerintah juga harus diikuti 

dengan kolaborasi pada tingkat daerah dan pemerintah desa, hal ini 

dikarenakan sistem perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan 

yang sudah terdesentralisasi hingga ke level desa. Koordinasi harus dilakukan 

dari mulai fase perencanaan, penganggaran, sampai dengan evaluasi hasil 

implementasinya pada level pendampingan keluarga berisiko stunting yang 

dilakukan oleh tim pendamping keluarga. Berikut pemetaan kegiatan sektor 

atau OPD terkait dalam percepatan penurunan stunting (Mursidin, 2023). 

Tabel 2. 1 
 Pemetaan Kegiatan Instansi Terkait dalam  

Percepatan Penurunan Stunting 
Jenis intervensi Instansi Kegiatan terkait penurunan stunting 
Intervensi  
gizi spesifik  

Kesehatan 1. Pembinaan dalam peningkatan status 
gizi masyarakat 

2. Pembinaan dalam peningkatan 
pengetahuan gizi masyarakat 

3. Pembinaan pencegahan stunting 
4. Pelaksanaan strategi promosi 

kesehatan 
5. Peningkatan surveilans gizi 
6. Penguatan intervensi suplementasi 

gizi pada ibu hamil dan balita 
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Jenis intervensi Instansi Kegiatan terkait penurunan stunting 
7. Penyediaan makanan tambahan bagi 

ibu hamil kurang energi kronis (KEK) 
8. Penyediaan makanan tambahan bagi 

balita kekurangan gizi  
9. Suplementasi gizi mikro 
10. Pembinaan dalam peningkatan 

persalinan di fasilitas pelayanan 
kesehatan 

11. Pembinaan pelaksanaan STBM 
12. Layanan pengendalian penyakit 

filariasis dan kecacingan 
Intervensi  
gizi sensitif 

Pertanian dan 
ketahanan pangan 

1. Kawasan rumah pangan lestari 
2. Kawasan mandiri pangan 

Kelautan dan 
perikanan 

3. Pemasaran dan promosi hasil kelautan 
dan perikanan 

Pekerjaan umum 
dan perumahan  

4. Sanitasi pedesaan padat karya 
5. PAMSIMAS/SPAM pedesaan 

Pendidikan 6. Penyelenggaran PAUD 
7. Kelas parenting 
8. Penguatan usaha kesehatan sekolah 
9. Bantuan sanitasi sekolah 

Keluarga 
berencana 

10. Peningkatan promosi pengasuhan 
1.000 Hari Pertama Kehidupan 

Pemberdayaan 
perempuan 
perlindungan anak 

11. Sosialisasi gizi seimbang, ASI, 
pembatasan GGL, kesehatan 
reproduksi, dan bahaya merokok bagi 
anak dan keluarga 

Sosial 12. Family Development Session (FDS) 
pada PKH 

13. KPM yang mendapatkan bantuan 
sosial pangan 

Agama  14. Bimbingan perkawinan pra nikah 
15. Pembinaan keluarga sakinah 

Kependudukan 
dan catatan sipil 

16. Pencatatan sipil (akta kelahiran, NIK) 

Perindustrian 17. Pengawasan SNI wajib produk industri 
hasil tanaman pangan 

Perdagangan 18. Pengawasan barang beredar dan jasa 
sesuai ketentuan 

Pengawasan obat 
dan makanan 

19. Pengawasan produk pangan fortifikasi 
20. Desa pangan aman 

Komunikasi dan 
informatika 

21. Kampanye nasional terkait stunting 

Pemberdayaan 
masyarakat desa 

22. Pemanfaatan dana desa 

Perencanaan 
pembangunan 
daerah 

23. Koordinasi penganggaran kegiatan 
percepatan penurunan stunting 

24. Penguatan koordinasi perencanaan 
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Jenis intervensi Instansi Kegiatan terkait penurunan stunting 
percepatan penurunan stunting 

25. Advokasi penerapan kebijakan 
percepatan penurunan stunting 

Sumber (Mursidin, 2023) 

 Tinjauan tentang Pendekatan Keluarga Berisiko Stunting 

1. Definisi 

Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau 

lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak 

remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, balita, berasal dari keluarga miskin, 

pendidikan orang tua rendah, air dan sanitasi lingkungan yang buruk 

(Peraturan BKKBN Nomor 12, 2021). 

Menurut BKKBN Provinsi Sumatera Utara ada 10 ciri keluarga berisiko 

stunting, diantaranya : 

a. Keluarga pra sejahtera, kemungkinan sulit untuk mencukupi asupan 

makanan dan gizi seimbang untuk sang anak, sehingga risiko sang anak 

untuk terkena stunting begitu besar. 

b. Mempunyai anak usia < 2 tahun dan tidak berkontrasepsi. 

c. Mempunyai lebih dari 2 anak dan tidak berkontrasepsi 

d. Usia istri < 20 tahun atau > 35 tahun saat hamil. 

e. Mempunyai anak berusia < 2 tahun dengan penyakit tertentu. 

f. Riwayat mempunyai anak stunting. 

g. Istri mempunyai penyakit tertentu yang mempengaruhi kualitas 

kehamilan. 

h. Istri mempunyai penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi kualitas 
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kehamilan seperti jantung, diabetes dan hipertiroid. 

i. Menghuni rumah tidak layak huni (RTLH). 

j. Tidak ada akses air bersih. 

2. Kegiatan dan sasaran program 

Guna mendorong dan menguatkan konvergensi antar program dengan 

pendekatan keluarga berisiko stunting, terdapat lima kegiatan prioritas dalam 

pendekatan keluarga berisiko stunting yakni mencakup (BKKBN, 2021) :  

a. Penyediaan data keluarga berisiko stunting. Penyediaan data keluarga 

berisiko stunting bertujuan untuk menyediakan data operasional . 

b. Pendampingan keluarga berisiko stunting. Pendampingan keluarga 

berisiko stunting bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan 

pelayanan melalui penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan, dan fasilitasi 

penerimaan program bantuan sosial. Pendampingan keluarga berisiko 

stunting difokuskan pada masa inkubasi. Intervensi yang dilakukan 

meliputi: 

1) Pemeriksaan kesehatan dan advokasi KIE cegah stunting 3 bulan 

pranikah. 

2) Pendampingan dan KIE terhadap ibu hamil 

3) Program KB pasca persalinan 

4) Pendampingan pada masa baduta dan balita 

5) Fasilitasi akses terhadap bantuan sosial 

6) Fasilitasi akses terhadap lingkungan dan rumah sehat 
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c. Pendampingan semua calon pengantin yang wajib dilaksanakan tiga bulan 

pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah. 

d. Surveilans keluarga berisiko stunting digunakan sebagai pertimbangan 

pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam percepatan penurunan 

stunting.  

e. Audit kasus stunting yang bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya 

kasus stunting sebagai upaya preventif terjadinya kasus serupa. 

3. Peran dan Tugas Pendamping Keluarga 

Dalam pelaksanaan program pendampingan keluarga berisiko, 

dibentuk Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan 

Kader KB. Dalam Islam telah diajarkan bahwa dalam melaksanakan tugas, 

seseorang harus memberikan sikap yang profesional sehingga tidak menyia-

nyiakan amanat yang menjadi tanggung jawab. Sebagaimana telah dijelaskan 

dalam QS an-Nisa/4: 58 yang berbunyi: 
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Terjemahnya:  
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, 
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat” (Kementerian Agama RI, 2019). 

 
Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al Mishbah ayat tersebut 

menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan untuk menyampaikan segala 

amanat, baik amanat Allah maupun amanat orang lain kepada yang berhak 
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secara adil, tidak berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan. Ini 

adalah pesan yang diberikan Allah yang harus dijaga dengan baik, Allah selalu 

mendengar apa yang diucapkan dan melihat apa yang dilakukan. Allah 

mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan tidak melaksanakannya, 

dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim, akan mendapat 

ganjarannya (Shihab, 2009). 

Berikut peran dan tugas tim pendamping keluarga, antara lain: 

a. Bidan 

Bidan berperan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan 

pemberi pelayanan kesehatan. Adapun tugas bidan dalam pendampingan 

keluarga yaitu: 

1) Menjelaskan resume screening dan treatment kondisi risiko stunting 

pada catin berdasarkan output aplikasi pendampingan keluarga. 

2) Memantau dan memastikan sasaran kepatuhan catin dalam 

mengkonsumsi suplemen peningkatan status gizi sesuai anjuran. 

3) Melakukan KIE dan konseling terhadap PUS baru yang belum layak hamil 

untuk menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. 

b. Kader TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) 

Kader TP PKK berperan sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-

pelayanan bagi keluarga. Adapun tugas kader TP PKK dalam pendampingan 

keluarga yaitu: 

1) Menginformasikan dan memastikan calon pengantin melakukan 

registrasi di aplikasi pendampingan keluarga. 
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2) Menghubungkan calon pengantin kepada fasilitas kesehatan dan 

memastikan untuk mendapatkan fasilitas dalam melakukan treatment 

pencegahan stunting seperti suplemen untuk meningkatkan status gizi 

dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat. 

3) Melakukan koordinasi dengan kader Posyandu dan kader BKB (Bina 

Keluarga Balita). 

c. Kader KB 

Kader KB berperan sebagai pencatat dan pelapor data serta 

perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. 

Dalam pendampingan keluarga, kader KB bertugas: 

1) Membantu penyaluran bansos stunting kepada bumil berisiko stunting. 

2) Melakukan pendampingan kepada keluarga balita untuk melakukan 

pengasuhan sesuai dengan usia anak. 

3) Melakukan koordinasi dengan kader Posyandu dan kader BKB dan 

melaporkan pelaksanaan pendampingan melalui aplikasi. 

 Tinjauan tentang Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) 

1. Definisi  

Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) adalah gerakan gotong royong 

seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang 

menyasar langsung keluarga berisiko stunting. Program BAAS diluncurkan 

oleh BKKBN dalam upaya untuk mengeliminasi kasus stunting (BKKBN, 2021). 

Elemen bangsa adalah pemangku kepentingan yang terdiri dari orang 

perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media 
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massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan 

Stunting (Pasal 1, Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan Stunting) (Bappenas, 2021).  

Program ini merupakan Gerakan gotong royong seluruh masyarakat 

untuk menurunkan angka stunting terutama di wilayahnya masing-masing. 

Program ini menyasar langsung kepada keluarga yang mempunyai anak 

berisiko stunting, terutama dari kelompok masyarakat tidak mampu (BKKBN, 

2022). 

Selain itu, dalam Islam, saling tolong-menolong juga diwujudkan 

melalui zakat dan sedekah. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim 

yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada orang yang 

membutuhkan, sedangkan sedekah merupakan tindakan sukarela 

memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Hal ini sejalan 

dengan firman Allah dalam QS Al-Maidah/5: 2 yang berbunyi. 

وَانِ... ۖ 
ْ
عُد

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ
 الَ

َ
وْا عَلَ

ُ
عَاوَن

َ
 ت
َ
 وَلَ

ۖ
وٰى

ْ
ق
َّ
ِّ وَالت يِِ

ْ
 ال

َ
وْا عَلَ

ُ
عَاوَن

َ
  ٢...وَت

Terjemahnya:  
“Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan” (Kemenag RI, 2019). 

Dalam tafsir Al-Mishbah, ayat tersebut menjadi prinsip dasar dalam 

menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan 

ketakwaan (M. Quraish Shihab, 2009b). 
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Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-Nya yang 

beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang 

disebut dengan al-birr dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan 

ketakwaan. Dan Dia Azza wa Jalla melarang mereka saling mendukung 

kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram. 

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menilai ayat di atas memiliki urgensi 

tersendiri. Beliau menyatakan ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi 

kemaslahatan para hamba, di dunia maupun akhirat, baik antara mereka 

dengan sesama, ataupun dengan Rabbnya. Sebab seseorang tidak luput dari 

dua kewajiban; kewajiban individualnya terhadap Allah Azza wa Jalla dan 

kewajiban sosialnya terhadap sesamanya (Ibnu Qayyiim Al-Jauziyyah, 2000) 

Dalam sebuah Hadist juga dipertegas terkait perintah tolong menolong, 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda: 

 
ُ
 مِنْ ك

ا
رْبَة

ُ
 ك
ُ
ه
ْ
ُ عَن

ه
سَ اللّٰ

َّ
ف
َ
يَا ن

ْ
ن
ُّ
رَبِ الد

ُ
 مِنْ ك

ا
رْبَة

ُ
مِنٍ ك

ْ
سَ عَنْ مُؤ

َّ
ف
َ
رَبِ يَوْمِ مَنْ ن

َ مُسْلِمًا  
َ

يَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَيَ
ْ
ن
ُّ
يْهِ فِِ الد

َ
ُ عَل

ه
َ اللّٰ  مُعْسٍَِّ يَسََّّ

َ
َ عَلَ قِيَامَةِ وَمَنْ يَسََّّ

ْ
ال

خِيهِ 
َ
 فِِ عَوْنِ أ

ُ
عَبْد

ْ
 ال
َ
ان
َ
عَبْدِ مَا ك

ْ
 فِِ عَوْنِ ال

ُ يَا وَالآخِرَةِ وَاللّٰه
ْ
ن
ُّ
 فِِ الد

ُ هُ اللّٰه َ
َ

 سَيَ

Artinya:  
"Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, 
Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. 
Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan 
meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa 
menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia 
dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau 
menolong saudaranya." (HR. Muslim). 
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Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) adalah program yang 

dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak yang mengalami masalah 

tumbuh kembang. BAAS secara langsung memonitoring gizi anak asuhnya 

dengan memberikan makanan sehat kepada tim pendamping keluarga (TPK) 

(Riu & Bunsal, 2022).  Program BAAS memiliki konsep, setiap donatur akan 

membantu anak-anak asuhnya yang berisiko stunting dan berasal dari 

keluarga kurang mampu, berupa dana yang akan digunakan oleh TPK untuk 

membuat dan menyediakan makanan yang sehat dengan gizi seimbang, 

Sehingga target penurunan stunting 14% di tahun 2024 dapat tercapai 

(Wijayanti et al., 2023). 

2. Sasaran Program 

a. Ibu Hamil 

Salah satu sasaran intervensi gizi spesifik yaitu pada ibu hamil adalah 

intervensi yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan 

perkembangan janin dan anak terutama 0 – 23 bulan. Intervensi ini bertujuan 

untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor 

risiko infeksi (BKKBN, 2021). Intervensi ini ditujukan kepada anak 1.000 hari 

pertama kehidupan serta berkontribusi pada 30% penurunan stunting, 

intervensi bersifat jangka pendek dan umumnya dilakukan pada sektor 

kesehatan (TNP2K, 2017). 

b. Calon Pengantin 

Calon pengantin (Catin), keluarga baru, atau Pasangan Usia Subur 

(PUS) yang merencanakan kehamilan dari keluarga berisiko stunting: Fokus 
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pada wanita yang sedang dalam masa persiapan kehamilan atau baru saja 

melahirkan adalah langkah strategis untuk mencegah stunting sejak dini dan 

memastikan bahwa anak-anak dilahirkan dengan kondisi kesehatan yang 

optimal (Achmad & Ilhami, 2022). 

c. Baduta dan Balita 

Baduta stunting adalah anak-anak yang sudah mengalami stunting, 

terutama yang berusia di atas 2 tahun. Ini adalah kelompok yang sangat rentan 

dan memerlukan perhatian khusus untuk memperbaiki kondisi pertumbuhan 

dan perkembangan mereka. Sedangkan Balita tidak stunting tetapi dari 

keluarga miskin (risiko tinggi stunting), upaya juga harus diberikan kepada 

balita yang belum mengalami stunting, terutama jika mereka berasal dari 

keluarga miskin dengan risiko tinggi mengalami stunting, sehingga Ini penting 

untuk mencegah potensi kasus stunting di masa depan. Selain itu, berdasarkan 

studi epidemiologi menunjukkan bahwa stunting lazim terjadi pada 25% anak 

berusia <5 tahun. (Sharif et al., 2020) 

3. Paket Manfaat 

Agar Program BAAS memiliki nilai manfaat bagi keluarga berisiko 

stunting khususnya dalam percepatan penurunan stunting, tersedia paket 

manfaat yang dapat dipilih oleh pemangku kepentingan. Manfaat yang 

diberikan dalam program BAAS terbagi menjadi asuhan prioritas dan 

pendukung dengan rincian sebagai berikut:  
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Tabel 2. 2  
Indikator Pelaksanaan Program BAAS 

ASUHAN PRIORITAS 
Kegiatan Indikator Keberhasilan Keterangan 

Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT) bagi 
calon pengantin/ibu 
hamil dan balita atau 
pemberian Makanan 
Pendamping Air Susu Ibu 
(MP-ASI) bagi baduta 

Bagi calon pengantin/ibu 
hamil Membaiknya 
1. Kadar Hb 
2. Berat Badan 
3. Lingkar Lengan Atas 

Bagi Baduta/Balita 
membaiknya 
1. Berat Badan 

berdasarkan umur 
atau panjang badan 
atau tinggi badan 

2. Panjang/tinggi badan 
berdasarkan umur 

3. Lingkar lengan atas 

Pemberian pangan lokal 
kaya protein dengan 
kecukupan gizi per hari. 
Estimasi kebutuhan 
sebesar Rp 
15.000/hari/orang atau 
anak selama minimal 6 
bulan. 
 
 
 
 
 
 
 

Penyediaan jamban sehat 
dan air bersih 

1. Instalasi jamban 
sehat  

2. Instalasi air bersih 

Jumlah nominal 
disesuaikan dengan harga 
kewajaran wilayah 
setempat. 

ASUHAN PENDUKUNG 
Kegiatan Indikator Keberhasilan Keterangan 

Komunikasi Informasi 
dan Edukasi (KIE) 
kelompok sasaran 

1. Kegiatan penyuluhan 
2. Peningkatan cakupan 

surveilans rutin 

Direkomendasikan 
pemberian KIE bersama 
Tim Pendamping 
Keluarga melalui 
komunikasi intrapersonal 
dan kelompok. 

Pemberdayaan ekonomi 
keluarga 

Jumlah keluaga berisiko 
stunting yang menerima 
pendampingan 
pemberdayaan ekonomi  

Pendampingan 
pemberdayaan ekonomi 
dilakukan melalui 
pemberian pelatihan, 
modal usaha, dan 
pendampingan. 
Direkomendasikan 
dilakukan selama 
minimal 6 bulan 

Lainnya Menyesuaikan Berdasarkan hasil 
pemetaan kebutuhan 
kondisi setempat yang 
disesuaikan dengan 
strategi percepatan 
penurunan stunting 

Sumber : (BKKBN, 2022) 
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a. Asuhan prioritas  

Asuhan prioritas meliputi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi 

calon pengantin/ibu hamil dan pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu 

(MP-ASI) bagi Baduta yang merujuk pada upaya utama dalam program Bapak 

Asuh Anak Stunting (BAAS) untuk memastikan bahwa calon ibu dan ibu hamil, 

serta anak-anak balita, mendapatkan asuhan gizi yang memadai. PMT ini 

bertujuan memberikan tambahan nutrisi yang diperlukan kepada calon 

pengantin dan ibu hamil untuk menjaga kesehatan mereka dan perkembangan 

janin. Di sisi lain, MP-ASI diberikan kepada baduta sebagai makanan 

pendamping untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang penting bagi 

pertumbuhan mereka (Achmad & Ilhami, 2022).  

Asuhan prioritas yang juga mencakup penyediaan jamban sehat dan air 

bersih adalah langkah penting dalam program Bapak Asuh Anak Stunting 

(BAAS) yang menunjukkan perhatian terhadap faktor-faktor sanitasi dan 

kesehatan lingkungan. Penyediaan jamban sehat dan akses yang memadai 

terhadap air bersih merupakan bagian integral dari upaya pencegahan 

stunting. Jamban sehat membantu mencegah kontaminasi air dan makanan 

oleh penyakit yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada anak-anak. 

Sementara itu, air bersih adalah unsur kunci dalam memasak dan 

mengonsumsi makanan yang sehat, serta dalam menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan sekitar (Wijayanti et al., 2023).  

Dalam memperhatikan aspek-aspek ini, program BAAS bukan hanya 

berfokus pada pemberian nutrisi yang baik, tetapi juga menciptakan 
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lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak-anak. Ini 

adalah langkah yang penting dalam memastikan bahwa upaya pencegahan 

stunting tidak hanya terbatas pada aspek gizi, tetapi juga mempertimbangkan 

faktor-faktor sanitasi dan kebersihan yang esensial bagi kesehatan anak-anak 

(Achmad & Ilhami, 2022). 

b. Asuhan Pendukung 

Asuhan pendukung yang mencakup Komunikasi Informasi dan 

Edukasi (KIE) kepada kelompok sasaran serta pemberdayaan ekonomi 

keluarga menjadi elemen kunci dalam upaya pencegahan stunting melalui 

program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). KIE merupakan sarana penting 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang 

pentingnya gizi dan perawatan anak-anak. Melalui pendekatan ini, program 

BAAS memberikan informasi yang tepat kepada calon pengantin, ibu hamil, 

dan keluarga berisiko stunting tentang bagaimana merawat anak mereka 

dengan baik, memahami pentingnya nutrisi yang seimbang, dan menjalani 

praktik perawatan yang benar. Komunikasi yang efektif ini membantu 

merubah perilaku dan pola makan dalam keluarga, pada akhirnya 

berkontribusi mencegah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak 

(Achmad & Ilhami, 2022).  

Intervensi conditional cash transfer (CCT) program atau program 

bantuan tunai bersyarat juga telah dilakukan di china, dalam sebuah studi 

menunjukan program tersebut dapat meningkatkan pengetahuan gizi dan 

perilaku positif terhadap perilaku gizi dari pengasuh utama Left-behind 



45 

 

 

 

children (LBC) berusia 3–5 tahun di Provinsi Hunan. Ada banyak program CCT 

untuk penduduk pedesaan, namun bantuan tunai bersyarat CCT yang 

dipadukan dengan pendidikan gizi dapat meningkatkan pengetahuan gizi dan 

mendorong lebih banyak perubahan praktik pangan (Zhang et al., 2018).  

Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan langkah yang strategis 

dalam memastikan keluarga mampu memberikan asuhan gizi yang memadai 

bagi anak-anak mereka. Program BAAS ini dapat memberikan pelatihan dan 

dukungan kepada keluarga berisiko stunting untuk mengembangkan sumber 

daya ekonomi mereka, seperti usaha mikro atau pertanian skala kecil. Dengan 

meningkatkan akses keluarga terhadap sumber daya ekonomi, mereka dapat 

membeli makanan bergizi dan mengatasi hambatan ekonomi yang seringkali 

menjadi penyebab utama dari stunting. Sehingga denga demikian, asuhan 

pendukung ini mengintegrasikan pendekatan holistik dalam pencegahan 

stunting, yang mencakup peningkatan pengetahuan, praktik, dan kapasitas 

ekonomi keluarga (Achmad & Ilhami, 2022). 

 Hal ini sejalan dengan program yang dilakukan oleh pemerintah 

Yaman, yaitu program intervensi uang tunai untuk mengatasi masalah gizi. 

program tersebut merupakan bantuan tunai bersyarat yang dilaksanakan oleh 

Social Fund for Development  (SFD). Program hari ini merupakan kelanjutan 

dan perluasan dari program percontohan yang dimulai pada bulan Januari 

2015 dan menyasar rumah tangga penerima Dana Kesejahteraan Sosial Social 

Welfare Fund (SWF) yang memiliki anak di bawah 2 tahun atau ibu hamil di 

tiga wilayah bagian di Al Hodeidah (Kurdi et al., 2019). 
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4. Model Program BAAS 

Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) mengimplementasikan dua 

metode dalam pemenuhan asuhan, yaitu asuhan secara langsung dan melalui 

pihak ketiga, sebagai cara untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam 

pendistribusian donasi kepada kelompok sasaran yang membutuhkannya 

(BKKBN, 2022).  

Gambar 2. 1 
Model Program BAAS 

 
Sumber : (BKKBN, 2022) 

Pertama, pendekatan langsung mengharuskan pemangku kepentingan 

untuk memberikan donasi secara langsung kepada kelompok sasaran. Ini 

dapat berarti memberikan bantuan gizi, peralatan, atau sumber daya lainnya 

kepada keluarga yang berisiko stunting. Pendekatan ini memiliki keuntungan 

dalam mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan bantuan secara tepat 

dan langsung, memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan sesuai dengan 

kebutuhan mereka.  
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Kedua, pendekatan melalui pihak ketiga memungkinkan pemangku 

kepentingan untuk menyumbangkan donasi kepada lembaga atau organisasi 

yang sah dan memiliki kepercayaan. Lembaga ini, yang dapat berupa badan 

amil, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga lainnya, bertanggung jawab 

atas pengelolaan donasi tersebut dengan akuntabilitas penuh. Mereka 

melakukan pemetaan kebutuhan asuhan, menentukan mekanisme pemberian 

manfaat yang efisien, dan melaporkan penggunaan donasi secara transparan. 

Pendekatan ini membantu memastikan bahwa donasi tersebut digunakan 

secara efektif dan sesuai dengan sasaran program BAAS. 

5. Informasi Dampak Pemberian Manfaat 

Pemangku kepentingan dapat memantau dampak pemberian paket 

asuhan melalui:  

a. Mekanisme pencatatan dan pelaporan yang disepakati antara pemangku 

kepentingan dan pihak ketiga  

Pencatatan dan pelaporan dapat diakses melalui website baas.my.id. 

Website tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang berperan 

sebagai pemberi manfaat, penyalur/donatur, pengelola serta penerima 

manfaat. 

b. Sistem surveilans rutin yang ada 

Sistem informasi gizi terpadu atau Sigizi Terpadu merupakan suatu 

sistem terintegrasi untuk mengetahui status gizi dan kinerja program, yang 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan sebagai bahan 

pengambilan keputusan serta kebijakan program gizi masyarakat. Sigizi 
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Terpadu ini digunakan untuk mencatat dan melaporkan data gizi, baik data 

sasaran tiap individu, status gizi melalui modul Elektronik Pencatatan dan 

Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), data PMT yang bersumber 

dari APBN maupun dari APBD, membuat administrasi distribusi PMT melalui 

modul Distribusi PMT dan juga cakupan kinerja secara agregat sebagai laporan 

rutin melalui modul Laporan Rutin (Sigizi). 

c. Kunjungan langsung pemangku kepentingan kepada kelompok sasaran 

Kunjungan langsung dilakukan oleh pemangku kebijakan yang 

berperan sebagai bapak asuh dengan melakukan pemantauan setiap bulan 

dengan melihat perkembangan anak stunting dengan mengukur berat badan 

dan tinggi badan serta melakukan KIE.  

 Tinjauan tentang Implementasi Program Kesehatan 

Implementasi adalah proses pelaksanaan program yang melibatkan 

berbagai elemen untuk memberdayakan potensi tersedia untuk mencapai 

tujuan program yang telah dirumuskan dalam organisasi. Implementasi 

Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. Oleh karena itu, diperlukannya analisis kebijakan untuk 

memastikan bahwa kebijakan yang akan diambil dilandaskan atas manfaat 

optimal yang akan diterima oleh public (Cahyani & Indrawati, 2018).  

Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh 

karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan intervensi itu 

sendiri. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks 

manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi 
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ketika kebijakan telah dibuat, maka selanjutnya adalah mengorganisasikan, 

melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan 

pengendalian pelaksanaan tersebut (Nugroho, 2018). 

Azrul Azwar dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Administrasi 

Kesehatan Edisi III” tahun 1996 banyak membahas tentang administrasi, 

sistem, dan pelayanan kesehatan, dan tentunya tidak terlepas dari 

implementasi suatu program kesehatan. Dijelaskan bahwa kegiatan 

administrasi kesehatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

hingga pengawasan suatu program kesehatan. Setiap kegiatan tersebut tentu 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang disebut sebagai sistem 

kesehatan (Azwar, 1996).  

Pendekatan sistem merupakan strategi yang dilakukan menggunakan 

metode analisis, desain, dan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien. Pendekatan sistem merupakan suatu 

prosedur yang logis dan rasional dalam merencanakan atau suatu rangkaian 

komponen-komponen yang berhubungan sehingga dapat berfungsi sebagai 

satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Irzal, 2022). 

Terdapat unsur sistem yang terbentuk dari beberapa elemen yang 

saling mempengaruhi dan berhubungan. Adanya suatu sistem yang terdiri dari 

beberapa unsur tersebut disusun untuk membentuk kesatuan yang berfungsi 

untuk mencapai suatu tujuan. Adapun unsur-unsur dalam sistem tersebut, 

yang dikelompokkan menjadi enam antara lain input, proses, output, outcome, 

feedback, dan environment (Azwar, 1996). 
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Gambar 2. 2 
Unsur-Unsur dalam Sistem 

 
Berdasarkan gambar diatas ada enam unsur-unsur dalam sistem. Namun 

dalam melakukan penilaian terhadap program pelayanan kesehatan, Azrul 

mengembangkan suatu pola yang sederhana yang terdiri dari 4 unsur, yaitu 

masukan (input), Proses (process), keluaran (output), dan dampak (outcome), 

berikut penjabaran dari unsur-unsur tersebut :  

1. Masukan (Input) 

Input (masukan) merupakan kumpulan bagian atau elemen yang 

terdapat dalam sistem dan yang diperlukan agar sistem tersebut dapat 

berfungsi. Pada aspek masukan ini terdapat beberapa unsur manajemen 

antara lain man, money, material and machine, dan method. Adanya sifat 

keterbatasan dan ketidakpastian, unsur-unsur tersebut harus dapat 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien melalui penerapan fungsi-fungsi 

manajemen, terutama pada unsur Man (Sumber daya manusia) sebagai 

sumber daya yang utama. Apabila unsur masukan tidak sesuai dengan 

kebutuhan, maka implementasi program akan terhambat (Nurika, 2015). 
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2. Proses (Process) 

Unsur proses merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan dalam 

implementasi program kesehatan. Dalam bidang kesehatan, tindakan yang 

dimaksud terbagi atas 2 bentuk, yaitu tindakan medis dan non-medis. 

Tindakan medis meliputi pemeriksaan kesehatan, perawatan, dan sebagainya. 

Sedangkan tindakan non-medis mencakup upaya sosialisasi, promosi dan 

advokasi. Menurut George R. Terry fungsi administrasi dibagi atas empat 

macam, yakni Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), 

Penggerakan (actuating), dan Pengawasan (controlling), Namun dalam 

praktek sehari-hari, untuk memudahkan pelaksanaannya berbagai fungsi 

administrasi dalam menilai program ada penambahan unsur Penilaian 

(evaluation), sehingga sering dikenal dengan istilah POACE (Irzal, 2022). 

3. Keluaran (Output) 

Keluaran atau output adalah hasil yang dicapai dari pelaksanaan suatu 

program kesehatan. Beberapa contoh dari keluaran adalah meningkatnya 

cakupan pemeriksaan kesehatan, meningkatnya penemuan kasus (penyakit) 

di masyarakat, menurunnya jumlah penderita suatu penyakit pada wilayah 

tertentu, dan sebagainya (Azwar, 1996).  

4. Dampak (Outcome) 

Dampak merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya keluaran 

(output). Dampak juga dapat diartikan sebagai target jangka panjang dari 

suatu implementasi program kesehatan. Outcome utama yang diharapkan dari 



52 

 

 

 

adanya pelayanan kesehatan tentunya adalah meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat, satu diantaranya adalah melalui upaya menurunkan 

angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu (Mursidin, 2023). 
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 Kerangka Teori 

  

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 3 
Kerangka Teori 

Sumber: Modifikasi teori (Azwar, 1996), (BKKBN, 2022), (Mursidin, 2023).
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 Kerangka Konsep 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. 4 

Kerangka Konsep

Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Etika Penelitian 

Adanya etika dalam suatu penelitian menjadi hal penting untuk 

mencegah terjadinya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan standar etika 

saat melakukan penelitian. Adapun prinsip-prinsip telah ditetapkan sebagai 

panduan dalam menjalankan penelitian tersebut adalah seperti dibawah : 

1.  Lembar Persetujuan (Informed Consent) 

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

No.B.061/KEPK/FKIK/II/2024 sebelum dilakukan penelitian. Lembar 

persetujuan berisi rincian tentang penelitian yang sedang dilakukan, termasuk 

tujuan, metode, manfaat yang diperoleh oleh responden, dan potensi risiko 

yang terkait. Isi dari lembar persetujuan dirancang sedemikian rupa sehingga 

jelas dan mudah dipahami oleh responden, sehingga mereka memiliki 

pemahaman yang baik tentang jalannya penelitian. Responden yang setuju 

untuk berpartisipasi diharapkan mengisi dan menandatangani lembar 

persetujuan secara sukarela sebagai tanda persetujuan mereka. 

2.  Anonimitas 

Demi mematikan kerahasiaan identitas responden terjaga, peneliti 

memutuskan untuk tidak mencantumkan nama asli mereka dalam dokumen 

penelitian. Setiap responden diberikan kode atau inisial untuk 
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mengidentifikasi data mereka sesuai namanya. Langkah tersebut penting 

untuk melindungi privasi dan keamanan informasi yang diberikan oleh 

responden kepada peneliti. Demikian dengan memberikan kode atau inisial, 

peneliti dapat mengamankan identitas responden dan tetap melakukan 

analisis data yang akurat. 

3.   Confidentiality (Kerahasiaan) 

Rahasia penelitian menekankan agar peneliti menjaga kerahasiaan 

data individual yang telah diperoleh dari responden. Data disajikan secara 

agregat atau bentuk kelompok untuk melindungi privasi responden. Hal 

tersebut memastikan bahwa identitas individu tidak terungkap dalam 

penelitian, tetapi memberikan informasi yang bermanfaat secara keseluruhan. 

4.   Sukarela 

Peneliti melakukan penelitian secara sukarela, tanpa adanya paksaan 

atau tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap calon 

responden atau sampel yang kan diteliti. Hal tersebut menjamin bahwa 

partisipasi dalam penelitian bersifat sukarela dan tidak dipengaruhi oleh 

kekuatan atau pengaruh eksternal. 

 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi komparatif dengan 

metode gabungan (mixed methods) antara penelitian kualitatif dan kuantitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih karena 

pendekatan ini bertujuan untuk mendekripsikan dan menggambarkan 

berbagai fenomena dengan menitikberatkan pada karakteristik, kualitas serta 
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keterkaitan. Studi komparatif bertujuan untuk mengetahui secara mendalam 

perbandingan implementasi program BAAS di Kabupaten Jeneponto dan 

Takalar dengan melihat unsur sistem yaitu input, proses, output dan dampak. 

Selain itu, untuk mendapatkan gambaran dampak (outcome) digunakan 

penelitian deskriptif data sekunder yang bersifat kuantitatif dengan 

pendekatan potong lintang (cross sectional), dimana variabel diukur sekaligus 

pada saat yang sama. Pengertian saat yang sama di sini bukan berarti pada 

suatu saat observasi dilakukan pada semua subjek atau semua variabel, tetapi 

tiap subjek hanya diobservasi satu kali saja menurut keadaan atau status 

waktu diobservasi (Notoatmodjo, 2010)  

 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto dan Takalar 

Sulawesi Selatan.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga April tahun 

2024. 

 Informan Penelitian (Pendekatan Kualitatif) 

Informan adalah subjek penelitian yang memberikan informasi 

mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi 3 yaitu informan kunci, 

informan utama dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan 

yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang 
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diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang 

kondisi atau fenomena pada masyarakat secara garis besar, namun juga 

memahami informasi tentang informan utama. Informan utama adalah orang 

yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian. 

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi 

tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian 

(Adiputra et al., 2021). 

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik ini digunakan karena peneliti menentukan beberapa kriteria 

yang harus dipenuhi oleh informan. Berikut tabel kriteria informan penelitian: 

Tabel 3. 1 
Kriteria Informan Penelitian 

Informan Kriteria Keterangan 
Penanggung jawab 
program BAAS (bidang 
KSPK) di BKKBN 
Provinsi Sulawesi 
Selatan. 

Mengetahui secara rinci terkait program 
BAAS dan capaiannya di Kabupaten 
Jeneponto dan kabupaten Takalar 

Informan 
kunci 

Satgas stunting di 
P2KBP3A 

1. Mengetahui secara rinci terkait 
program BAAS di Kabupaten Jeneponto 
dan Kabupaten Takalar. 

2. Memiliki surat tugas sebagai Satgas 
Stunting. 

Informan 
kunci 

Bapak Asuh Mengetahui pelaksanaan program BAAS 
dan implementasinya di lapangan 

Informan 
utama 

Pihak Ketiga (Dompet 
Dhuafa) 

1. Mempunyai kerjasama Bapak Asuh 
dalam Program tersebut dalam hal ini 
sebagai donatur tetap. 

2. Mengetahui pendistribusian donasi 
yang masuk melalui bapak asuh dan 
proses penyalurannya. 

Informan 
Utama 

Tim Pendamping 
Keluarga (TPK) 

1. Terdiri dari Bidan, Kader KB dan Kader 
PKK. 

2. Bertugas sebagai penggerak dan 
fasilitator pelayanan pendampingan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Informan 
Pendukung 
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Informan Kriteria Keterangan 
keluarga serta pencatat dan pelapor 
data perkembangan program. 

Sasaran program 1. Keluarga berisiko stunting yang terdiri 
dari Calon pengantin/ibu hamil/orang 
tua yang memiliki balita stunting. 

2. Berdomisili yang sama dengan tim 
pendamping keluarga. 

3. Mendapatkan bantuan dari program 
BAAS. 

Informan 
pendukung 

 

Dalam penentuan informan utama dan informan pendukung, dipilih 

dari lokus stunting berdasarkan pada surat keputusan pemerintah setempat. 

Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai 

implementasi program. 

 Populasi dan Sampel Data Sekunder (Pendekatan Kuantitatif) 

Selain informan penelitian, peneliti juga menggunakan data sasaran 

yang berasal dari laporan cakupan program BAAS. Pengolahan data sasaran 

menggunakan data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar dampak yang diberikan program tersebut 

terhadap persentase penurunan stunting di Kabupaten Jeneponto dan Takalar 

tahun 2022-2023.      

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Notoatmodjo, 2010). Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh 

cakupan anak stunting yang mendapatkan asuhan dari program BAAS di 

Kabupaten Jeneponto dan Takalar yaitu sebanyak 17 Balita di Kabupaten 

Jeneponto dan sebanyak 942 Balita di Kabupaten Takalar, Penetapan populasi 
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di Kabupaten Takalar berdasarkan pada sasaran program yang telah 

ditetapkan oleh Dinas P2KBP3A selaku koordinator pelaksanaan program 

percepatan penurunan stunting. 

2. Sampel 

  Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap 

dapat mewakili populasi. Sampel diambil dari cakupan sasaran yang 

mendapatkan asuhan dari program BAAS dengan menggunakan teknik total 

sampling. Jumlah sampel di Kabupaten Jeneponto sebanyak 17 Balita dan 942 

Baduta di Kabupaten Takalar. 

 Metode Pengumpulan Data  

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) 

Pencarian data dalam menyusun penelitian ini digunakan teknik 

pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara yaitu jenis data yang 

dikumpulkan dengan menggunakan wawancara secara mendalam. 

Wawancara mendalam (in depth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara peneliti dengan informan dengan atau tanpa guide interview (Adiputra 

et al., 2021). Guide interview atau pedoman wawancara yang telah disiapkan 

oleh peneliti untuk memastikan pokok pertanyaan tidak terlewatkan, namun 

tetap memberikan kesempatan pada informan untuk mengungkapkan 

informasi secara bebas sesuai pengetahuan dan pengalamannya.  
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2. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, 

bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi 

yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dari penelitian. Observasi 

dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan dari informan sekaligus 

melakukan pengamatan secara langsung (Kementerian Kesehatan RI, 2018). 

Peneliti akan melakukan observasi pelaksanaan program berdasarkan 

observasi yang telah disusun, meliputi sarana dan prasarana yang digunakan 

untuk memperoleh bukti-bukti konkrit yang dapat memperkuat hasil 

penelitian. 

3. Telaah dokumen 

Telaah dokumen adalah metode pengumpulan data yang didapatkan 

dalam bentuk kebijakan, foto, dokumen, hasil rapat, jurnal, laporan, dan lain 

sebagainya yang dapat menjadi tambahan informasi dalam penelitian 

(Kementerian Kesehatan RI, 2018). Telaah dokumen dokumen didukung 

dengan adanya pedoman dokumentasi berupa lembar check-list yang memuat 

dokumen yang memuat dokumen penunjang variabel penelitian seperti 

peraturan-peraturan, catatan harian, foto kegiatan, laporan kegiatan, dan lain 

sebagainya. Telaah dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini seperti 

laporan cakupan program serta data prevalensti stunting. 

 Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
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penelitian secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data 

asli atau data yang up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti dapat 

mengumpulkannya dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, focus 

group discussion, dan penyebaran kuesioner (Kementerian Kesehatan RI, 

2018).  Untuk penelitian ini, data primer didapatkan dari wawancara, di mana 

peneliti dapat merekam serta mencatat segala informasi yang diperoleh 

selama proses wawancara dilakukan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari literatur yang relevan dengan 

penelitian, hasil pencatatan atau pelaporan, dan dokumentasi kegiatan 

(Kementerian Kesehatan RI, 2018). dalam penelitian ini, data sekunder yang 

akan diperoleh berupa hasil pencatatan atau pelaporan, foto atau video saat 

kegiatan berlangsung, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. 

 Instrumen Penelitian 

1. Peneliti 

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif, hal ini 

dikarenakan kehadiran dan keterlibatan peneliti bersifat mutlak. Peneliti 

harus berinteraksi secara langsung dengan informan dan lingkungan 

penelitian. Peneliti memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, 

menentukan informan yang tepat, menilai kualitas data, melakukan analisis, 

penafsiran, serta menarik kesimpulan penelitian.  

 



63 

 

 

 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan pokok mengenai objek 

penelitian. Pada penelitian ini, pedoman wawancara yang disusun memuat 

tentang variabel yang akan diteliti. Pedoman wawancara dapat menghasilkan 

informasi yang terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas. Selain itu peneliti 

juga akan memperoleh informasi lintas waktu sehingga menunjang keutuhan 

hasil penelitian. 

3. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi disusun sebagai acuan dalam melakukan 

pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian. Sehingga peneliti 

mampu mencatat serta menghimpun data yang diperlukan. Pedoman 

observasi memuat tentang pengamatan terhadap paket manfaat yang 

diberikan dalam pelaksanaan program BAAS, atau bentuk asuhan prioritas 

dan asuhan pendukung yang diberikan kepada keluarga berisiko stunting. 

4. Pedoman Dokumentasi  

Pedoman dokumentasi pada dasarnya memuat tentang garis besar dari 

data yang dibutuhkan. Pedoman dokumentasi, memiliki lembar check-list yang 

digunakan untuk memastikan data yang dibutuhkan telah diperoleh. Pada 

penelitian ini, pedoman dokumentasi akan memuat segala bentuk dokumen 

penunjang variabel penelitian, seperti buku pedoman pelaksanaan, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian, foto kegiatan, dan laporan kegiatan 

yang relevan dengan penelitian. 
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5. Alat Tulis Serta Alat Perekam 

Alat tulis dan alat perekam guna untuk memudahkan peneliti dalam 

mencatat dan menyimpan segala bentuk informasi yang diperoleh. Alat tulis 

yang digunakan yakni buku dan pulpen, sedangkan untuk perekam yakni 

menggunakan handphone. 

 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pendekatan Kualitatif 

Analisis data kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Analisis data 

kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara serta observasi sehingga lebih mudah untuk 

dipahami oleh orang lain. Adapun tahapan dalam analisis data yakni sebagai 

berikut (Kementerian Kesehatan RI, 2018) : 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses merangkum hal-hal pokok dan penting 

sesuai dengan fokus penelitian agar data yang direduksi menghasilkan 

gambaran yang lebih spesifik mengenai program BAAS di Kabupaten 

Jeneponto dan Takalar. 

b. Penyajian data 

Penyajian data atau data display dilakukan agar hasil reduksi lebih 

tersusun rapi dalam pola yang mudah dipahami. Penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian narasi, bagan, hubungan antar kategori, flow 

chart. Pada penelitian ini, penyajian data yang dipilih yakni dalam bentuk 

narasi agar memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Uraian 
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narasi yang disajikan berdasarkan pada variabel penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, maka langkah 

selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan 

verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara.  

Kesimpulan awal perlu diperkuat melalui kegiatan verifikasi data dengan cara 

memperoleh bukti-bukti kuat yang didukung dengan hasil observasi dan 

telaah dokumen. Setelah itu peneliti dapat menarik kesimpulan akhir yang 

akan menjawab masalah penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Untuk memaksimalkan hasil wawancara maka akan digunakan 

Software Nvivo 12 Pro dalam pengolahan data hasil penelitian. Aplikasi Nvivo 

12 Pro ini merupakan aplikasi (Software) yang digunakan untuk melakukan 

pengolahan data kualitatif yang memudahkan peneliti dalam menganalisis 

data hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung. Analisis teks dari 

jawaban informan adalah analisis frekuensi kemunculan kata atau word cloud. 

Word Cloud atau Tag Cloud adalah metode visualisasi data dengan 

menunjukkan seberapa sering sebuah kata muncul dalam data yang diwakili 

dengan besar kecilnya tulisan pada word cloud. Pada kata yang dominan 

muncul berdasarkan jawaban informan, maka ukuran kata pada word cloud 

juga akan semakin besar. 

1. Pendekatan Kuantitatif 

a. Editing, program yang dilakukan dalam editing adalah pengecekan data 

laporan monitoring program BAAS dan hasil pemantauan TPK terhadap 
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sasaran program, sisi kelengkapan data, kejelasan data, relevansi data dan 

konsistensi data. 

b. Entry data, setelah pengecekan data selesai, langkah selanjutnya adalah 

memproses data dengan cara mengentry data dari laporan monitoring 

program BAAS ke dalam program statistik komputer (software) SPSS yang 

digunakan. 

c. Cleaning, pembersihan data adalah pengecekan kembali data yang sudah 

dientry, apakah terdapat kesalahan dalam entry dengan demikian 

diharapkan data tersebut benar-benar siap untuk di analisis. 

d. Analisis data dilakukan untuk mengetahui seberapa besar ukuran 

keberhasilan program BAAS berdasarkan pendekatan sasaran (output). 

Analisis data yang telah diolah dilakukan dengan menggunakan analisis 

prosentase, yaitu suatu cara analisis yang sederhana yang dapat dilakukan 

pada penyajian data dalam bentuk tabel. Dalam penelitian ini uji yang 

digunakan adalah Uji Wilcoxon Signed Rank Test untuk melihat dampak 

(outcome) seberapa signifikan program tersebut untuk menurunkan 

prevalensi stunting. 

 Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif menggunakan derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability) (Kementerian Kesehatan RI, 

2018). Adapun jenis uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

kredibilitas data yaitu dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi 
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sumber dan menggunakan bahan referensi. 

Triangulasi sumber merupakan pengumpulan informasi yang dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh 

melalui berbagai sumber. Prinsip triangulasi adalah informasi mestilah 

dikumpulkan atau dicari dari sumber – sumber yang berbeda agar tidak bisa 

dalam sebuah kelompok. Triangulasi dilakukan untuk memperoleh data, 

untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. 

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data 

yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil 

wawancara mendalam dengan informan dilengkapi dengan audio visual saat 

dilakukan wawancara mendalam. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Jeneponto 

a. Aspek Geografi 

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu Kabupaten dalam Wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 106,3 Km di sebelah Selatan 

Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten ini Terletak 

diantara 5°23’12” - 5°42’1,2” Lintang Selatan dan 119°29’12” - 119°56’44,9” 

Bujur Timur. Letak Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan: 

1) Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar  

2) Sebelah Timur : Laut Flores  

3) Sebelah Selatan : Kabupaten Bantaeng  

4) Sebelah Barat : Kabupaten Takalar  

Wilayah Administrasi Kabupaten Jeneponto dengan luas 749,79 Km² 

terbagi dalam 11 kecamatan dan 113 desa/kelurahan (31 kelurahan dan 82 

desa). Dari 11 kecamatan yang ada, Kecamatan Bangkala, Binamu, 

Bontoramba, Tamalatea, dan Rumbia merupakan lima kecamatan yang 

memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak.  

Kecamatan Bangkala terdiri dari 10 desa dan 4 kelurahan, Kecamatan 

Binamu terdiri dari 1 desa dan 12 kelurahan, Kecamatan Bontoramba terdiri 

dari 11 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Tamalatea terdiri dari 6 desa dan 6 

kelurahan, dan Kecamatan Rumbia terdiri dari 12 kelurahan. 
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Tabel 4. 1 
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 

No Kecamatan Luas Area 
(Km²) 

Persentase Terhadap 
Luas Kabupaten (%) 

1. Bangkala 121,82 16,25 

2. Bangkala Barat 152,96 20,40 

3. Tamalatea 57,58 7,68 

4. Bontoramba 88,30 11,78 

5. Binamu 69,49 9,27 

6. Turatea 53,76 7,17 

7. Batang 33,04 4,41 

8. Arungkeke 29,91 3,99 

9. Tarowang 40,68 5,43 

10. Kelara 43,95 5,86 

11. Rumbia 58,30 7,78 
 

Total 749,79 100 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto 2020 

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan Kabupaten Jeneponto 

memiliki luas 749,79 km2, dengan Kecamatan terluas adalah di Kecamatan 

Bangkala Barat dengan luas 152,96 km2 sedangkan Kecamatan dengan luasan 

terkecil adalah di Kecamatan Arungkeke dengan luas 29,91 km2.  
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b. Aspek Demografi 

Secara kependudukan Kabupaten Jeneponto merupakan daerah 

dengan laju pertumbuhan yang cukup pesat yaitu 296.125 Jiwa. Selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4. 2 
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 

No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

Kepadatan 
Penduduk 

(Jiwa/km2) 
1. Bangkala 59.420 14.80 487.76 

2. Bangkala Barat 30.524 7.60 199.55 

3. Tamalatea 49.506 12.33 859.77 

4. Bontoramba 40.061 9.98 453.69 

5. Binamu 63.570 15.83 914.80 

6. Turatea 35.084 8.74 652.60 

7. Batang 21.519 5.36 651.30 

8. Arungkeke 21.318 5.31 712.73 

9. Tarowang 24.845 6.19 610.74 

10. Kelara 30.291 7.54 689.21 

11. Rumbia 25.472 6.34 436.91 
 

Total 401.61 100 666,91 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto 2020 

Secara keseluruhan jumlah penduduk terbanyak terdapat di 

Kecamatan Binamu sebanyak 55.543 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling 

sedikit terdapat di Kecamatan Arungkeke sebanyak 18.539 jiwa dan untuk 

kepadatan penduduk secara keseluruhan Kabupaten Jeneponto adalah 482,53 

jiwa/Km2 dengan kepadatan terpadat ada di Kecamatan Binamu sebanyak 
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813,69 jiwa/Km2 dan kepadatan terendah ada di Kecamatan Bangkala Barat 

sebanyak 187,98 jiwa/km2. Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto akan 

tumbuh seiring perkembangan kota sebagai pusat perkembangan garam. 

2. Kabupaten Takalar 

a. Aspek Geografi 

Takalar adalah suatu daerah yang terletak di kawasan timur Indonesia 

yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang didiami beberapa suku dan agama yang 

berbeda. Takalar salah satu daerah di bagian selatan kota Makassar yang 

jaraknya kurang lebih 40 km dari kota Makassar. Berdasarkan posisi geografis, 

Kabupaten Takalar memiliki batas – batas: 

1) Sebelah Utara  : Kota Makassar dan Kabupaten Gowa 

2) Sebelah Timur : Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa  

3) Sebelah Selatan  : Laut Flores  

4) Sebelah Barat  : Selat Makassar 

Kabupaten Takalar terdiri dari 100 desa/kelurahan yang terletak di 9 

kecamatan, yaitu : Kecamatan Mangarabombang, Mappakasunggu, Sanrobone, 

Polombangkeng Selatan, Pattallassang, Polombangkeng Utara, Kepulauan 

Tanakeke Galesong Selatan, Galesong serta Kecamatan Galesong Utara.  

Luas wilayah Kabupaten Takalar berada antara 5.3-5.33 derajat lintang 

selatan 119.22-118.39 derajat Bujur Timur. Takalar dengan ibu kota 

Pattallassang terletak 29 km arah selatan dari kota Makassar ibu kota Provinsi 

Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km2 

dimana 240 km diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis 
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pantai sekitar 74 km. Dari luas provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi 

(Sembilan) 10 kecamatan dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 304.856. 

Topologi wilayah kabupaten Takalar terdiri dari daerah pantai, dataran 

dan perbukitan. Bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan 

kemiringan antara 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25, 

derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 dengan batuan 

penyusun geomorfologi dataran didominasi pantai, batu gimping, terumbu 

serta beberapa batuan lelehan basal. 

Tabel 4. 3 
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Takalar 2020 

No Kecamatan Luas Area 
(Km²) 

Persentase Terhadap 
Luas Kabupaten (%) 

1. Mangarabombang 100,50 17.74 

2. Mappakasunggu 15,12 2.67 

3. Sanrobone 29,36 5.18 

4. Polombangkeng 

Selatan 

88,07 
15.55 

5. Pattallassang 25,31 4.47 

6. Polombangkeng 

Utara 

212,25 
37.47 

7. Galesong Selatan 24,71 4.36 

8. Galesong 25,93 4.58 

9. Galesong Utara 15,11 2.67 

10. Tanakeke 30,15 5.32 
 

Total 566,51 100 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2020 
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b. Aspek Demografi 

Tabel 4. 4 
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di 

Kabupaten Takalar Tahun 2020 

No Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Persentase 

(%) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/km2) 

1. Mangarabombang 41.085 13.66 100.50 

2. Mappakasunggu 9.461 3.14 187.98 

3. Sanrobone 15.257 5.07 729.00 

4. Polombangkeng 

Selatan 
29.237 9.72 412.08 

5. Pattallassang 39.275 13.05 813.69 

6. Polombangkeng 

Utara 
50.255 16.70 600.33 

7. Galesong Selatan 26.985 8.97 590.68 

8. Galesong 41.003 13.63 619,83 

9. Galesong Utara 40.311 13.73 558,21 

10 Tanakeke 6.984 2.32 431.701  
Total 361.793 100 188.301 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar 2020 

 Karakteristik Informan 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 11 (orang yaitu dua orang 

informan kunci yakni Kepala bidang keluarga berencana ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga dan Kepala seksi ketahanan keluarga di Dinas 

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan 

Anak (DP2P3A).  Tiga orang Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari 

Bidan, kader PKK, dan kader KB yang merupakan informan utama, dan enam 

sasaran program percepatan penurunan stunting sebagai informan 

pendukung. Seluruh informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling 

dan didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Tabel 4. 5  

Karakteristik Umum Informan Penelitian 

No Inisial Status Usia 
(Tahun) 

JK Pendidikan Pekerjaan Keterangan 

1 IW Kunci 49 Pr S1 ASN BKKBN Provinsi  
2 IA Kunci 41  Lk S2 Satgas 

Stunting 
Satgas Jeneponto 

3 WS Kunci 50  Pr S1 Satgas 
Stunting 

Satgas  
Takalar 

4 SS Utama 39 Lk SMA TNI Bapak Asuh 
Jeneponto  

5 H Utama 48  Lk SMA TNI Bapak Asuh 
Jeneponto  

6 AA Utama 39  Lk S2 ASN Bapak Asuh 
Takalar 

7 Z Utama 52  Lk S1 ASN Bapak Asuh 
Takalar  

8 NF Utama 46  Pr S2 ASN Bapak Asuh 
Takalar 

9 AM Utama 25  Lk S1 Pegawai 
Swasta 

Dompet  
Dhuafa 

10 ANI Pendukung 37  Pr S1 ASN Koor TPK Takalar 
11 S Pendukung 52  Pr SMA IRT TPK Takalar 
12 KM Pendukung 40 Pr S1 ASN Koor TPK 

Jeneponto 
13 NR Pendukung 51  Pr SMA IRT TPK  

Jeneponto 
14 NL Pendukung 31  Pr D3 ASN TPK  

Jeneponto 
15 SH Pendukung 36  Pr SMP IRT Sasaran program 

(Takalar) 
16 HY Pendukung 36  Pr SD IRT Sasaran program 

(Takalar) 
17 I Pendukung 29  Pr SMA IRT Sasaran program 

(Jeneponto) 
18 F Pendukung 24  Pr SMP IRT Sasaran program 

(Jeneponto) 

Sumber: Data Primer, 2024 
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 Hasil Wawancara Penelitian 

1. Input (Masukan) 

a. Sumber Daya Manusia (Bapak Asuh Anak Stunting) 

   

(a)       (b) 
Gambar 4. 1 

Word Cloud Variabel Input (Sumber Daya Manusia  
(a) Kabupaten takalar dan (b) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan gambar 4.1 hasil perhitungan word frequency 

menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten 

Takalar, didapatkan kata “Asuh” dan “Ada” adalah kata yang sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel input (masukan) 

pada kesediaan SDM (kesediaan bapak asuh anak stunting) dan program BAAS 

tersebut. Sedangkan di Kabupaten Jeneponto hasil perhitungan word 

frequency menggunakan fitur word cloud aplikasi Nvivo 14 Pro, didapatkan 

kata “Dandim” adalah kata yang sering digunakan oleh informan dalam 

menjawab pertanyaan terkait variabel input (masukan) pada ketersediaan 

SDM (kesediaan bapak asuh anak stunting) dan program BAAS tersebut. 
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1) Kabupaten Takalar 

 

Gambar 4. 2 
Penandatanganan SK Bapak Asuh Anak Stunting  

Kabupaten Takalar 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

ketersediaan bapak asuh sudah cukup banyak untuk memberikan pengasuhan 

kepada Baduta stunting yang ada di Kabupaten Takalar. Berikut pernyataan 

informan mengenai hal tersebut. 

“…memang jeneponto masih sedikit bapak asuhnya yang terlapor 
berbeda dengan takalar sudah cukup banyak.” (IW, 49 tahun, 
informan kunci) 

 
“Saya rasa mencukupi untuk mengcover anak asuh itu…” (WS, 50 tahun, 
informan kunci) 

 
“Saya rasa bapak asuh yang ada di takalar cukup untuk mengcover anak 
stunting…” (ANI, 37 tahun, informan pendukung) 

Diketahui pula bahwa pemerintah daerah Kabupaten Takalar 

memberikan mandat kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hal 

tersebut sesuai dengan SK bapak asuh yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah kabupaten Takalar yaitu sebanyak 492 OPD yang diberikan mandat 
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sebagai bapak asuh yang di kemudian setiap OPD memberikan pengasuhan 

kepada 10 anak Baduta stunting. Berikut pernyataan informan dibawah ini.  

“…melibatkan lintar sektor karena tidak mungkin dinas disini saja yang 
menyelesaikan sendiri sehingga butuh kekuatan untuk dalam hal ini 
tidak mengapa memaksa orang untuk terlibat dalam bapak asuh ini 
salah satunya adalah melalui SK dan melalui arahan bupati yang 
ditandatangani oleh sekda selaku ketua tim percepatan penurunan 
stunting…” (AA, 39 tahun, informan utama) 

 
“Kalau terkait kesediaan kami bersedia, jadi kami di sini pegang sepuluh 
anak asuh terdiri dari baduta dan balita satu kecamatan saja digalesong 
utara.” (NF, 46 tahun, informan utama) 

 
“Iya kami bersedia, jadi kami di kecamatan itu semenjak dikeluarkannya 
SK untuk menjadi bapak asuh, kami juga berikan arahan kepada seluruh 
kepala desa dan aparat desa untuk memegang satu orang satu anak 
stunting...” (Z, 52 tahun, informan utama) 

Selain itu, Informan juga mempertegas bahwa walaupun sebetulnya SK 

bapak asuh mampu mencukupi pengasuhan terhadap anak stunting, tetapi 

bapak asuh yang telah di SK kan yang masih belum melakukan tugasnya secara 

penuh bahkan masih ada yang tidak bersedia. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan informan berikut ini. 

“Saya rasa mencukupi untuk mengcover anak asuh itu tetapi, Ada yang 
bersedia dan tidak. Jadi begini, diberikan mandat. untuk langsung 
dibuatkan kan? Ya. Terus disampaikan ke institusinya masing-masing. 
Tapi ternyata ada yang kurang melakukan pendampingan ke anak asuh, 
dan ada yang tidak…” (WS, 50 tahun, informan kunci) 
 
“…kalau kita menilai bapak asuh secara personal, ada yang kooperatif 
dan ada yang kurang kooperatif…” (ANI, 37 tahun, informan 
pendukung) 
 

2) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

keberadaan bapak asuh di Kabupaten Jeneponto sangat sedikit karena yang 
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berperan sebagai bapak asuh hanya dari kalangan TNI hanya mencakup 

Dandim dan Danramil, bahkan dipertegas bahwa program BAAS di Kabupaten 

Jeneponto sendiri masih sangat berat dilaksanakan. Berikut pernyataan 

informan mengenai hal tersebut. 

“…memang PJ bupati saja bilang berat itu disini BAAS, Adapun BAAS 
yang hanya dilaksanakan sama Dandim dan Danramil tapi tidak 
terkoordinasi di daerah sebagai BAAS mereka melakukan itu atas 
perintah atasan atau panglima Abri yang menginstruksikan dari pusat, 
akhirnya dia bersedia untuk menjadi bapak asuh sampai tingkat 
kecamatan tapi kalau melalui inisiasi dari pemerintah daerah sendiri itu 
tidak ada disini” (IA, 41 tahun, informan kunci) 
 
“memiliki angka prevalence stunting yang cukup tinggi, terutama 
Jeneponto ya di sulsel itu nomor satu tertinggi. Namun sayangnya 
memang jeneponto masih sedikit bapak asuhnya terlapor” (IW, 49 
tahun, informan kunci) 

Berdasarkan kesediaan dari Dandim dan Danramil selaku bapak asuh 

anak stunting di Kabupaten Jeneponto, selalu bersedia tergantung dari 

perintah atasan karena terintegrasi oleh Kasad Abri sampai turunannya. 

Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut. 

“Bersedia, karena ini arahan dari komandan atas makanya kami 
mengikuti apa yang disampaikan sama atasan dan kami juga begitu 
sampai perintahkan ke tingkat koramil.” (SS, 39 tahun, informan 
utama) 

“Kalau masalah kesediaan kami di tingkat koramil itu tergantung 
perintah dari kodim atau atasan jadi ketika perintahnya dari sana di 
dorong kesini untuk disalurkan ke anak stunting, lalu disini kami 
distribusikan berdasarkan nama yang ada” (H, 48 tahun, Informan 
utama) 

“Kesediaan bapak asuh untuk program ini sangat bagus karena mereka 
selalu antusias memberikan bantuan kepada anak asuhnya.” (NR, 51 
tahun, informan pendukung) 
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b. Bentuk Paket Manfaat 

      

(a)       (b) 
Gambar 4. 3 

Word Cloud Variabel Input (Bentuk paket manfaat)  
(a) Kabupaten Takalar dan (b) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan gambar 4.3 hasil perhitungan word frequency 

menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten 

Takalar, didapatkan kata “Telur” adalah kata yang paling sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel input (masukan) 

pada paket manfaat dalam program BAAS tersebut.  Sedangkan di Kabupaten 

Jeneponto hasil perhitungan word frequency menggunakan fitur word cloud 

pada aplikasi Nvivo 14 Pro, didapatkan kata “Susu” adalah kata yang paling 

sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel 

input (masukan) pada paket manfaat dalam program BAAS tersebut.  
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1) Kabupaten Takalar 

 

 

Gambar 4. 4 
Pendistribusian Paket Manfaat 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa paket 

manfaat yang diberikan oleh bapak asuh berupa bahan pokok atau protein 

hewani berupa, telur, beras, susu dan beragam berdasarkan kemampuan 

bapak asuhnya dan kebutuhan anak asuhnya. Berikut pernyataan informan 

mengenai hal tersebut. 

“Jenis paket manfaat rata-rata adalah telur, tidak dibatasi jumlahnya, 
tapi ada juga yang memberikan makanan lain, ada yang memberikan 
susu, tergantung bapak asuhnya Karena memang tidak membatasi paket 
makanan apa yang akan diberikan kepada anak asuhnya dan nda 
diseragamkan, Kayak kejaksaan itu memberikan paket beras, susu, dan 
lain-lain sebagainya…” (WS, 50 tahun, informan kunci) 

“Paket manfaatnya itu paling tidak telur, kami tidak memaksakan 
minimal protein hewani…” (AA, 39 tahun, informan utama) 
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Diketahui pula bahwa ada juga pemberian vitamin kepada anak 

asuhnya, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh informan sebagai 

berikut. 

“kemudian kita juga support dari segi pemenuhan vitaminnya” (AM, 25 
tahun, informan utama) 

Selain itu, ada juga bantuan uang tunai yang diberikan kepada orang 

tua anak stunting sebanyak Rp300.000-Rp500.000 per anak sebagai bantuan 

modal usaha untuk modal peningkatan ekonomi keluarga dan juga sebagai 

bantuan untuk membeli bahan-bahan yang dapat mendukung perkembangan 

gizi anaknya. Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut. 

“Kalau programnya BKKBN itu dek kalau saya nda salah kemarin lima 
ratus ribu per bulan jadi kalau enam bulan tiga juta ya setiap keluarga…” 
(IW, 49 tahun, informan utama) 

“…kita juga kasiki  uang tiga ratus ribu karena kan kita Dompet Dhuafa 
tidak bisa penuhiki bahan-bahan pendukungnya seperti bumbu dan 
sayur-sayur jadi kita kasi uang tunai juga…” (AM, 25 tahun, informan 
utama) 

Hal ini dipertegas oleh beberapa informan yang mengatakan bahwa 

pemberian paket manfaat berbeda beda setiap bapak asuh. Berikut penuturan 

informan di bawah ini. 

“Beras, telur, sayur atau uang tunai, ada juga ikan berbeda beda setiap 
bapak asuhnya…” (ANI, 37 tahun, informan pendukung) 

“Semacam telur, susu, ada juga semacam beras...” (S, 52 tahun, 
informan pendukung) 

“Biasanya saya dikasi ikan telur, sayuran...” (SH, 36 tahun, informan 
pendukung) 

”yang pernah di kasi ka itu telur, beras juga, sama susu untuk anak ku.” 
(HY, 36 tahun, informan pendukung) 
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2) Kabupaten Jeneponto 
 

 

Gambar 4. 5 
Pendistribusian Paket Manfaat dari Kodim 1425 Jeneponto 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa paket 

manfaat yang diberikan oleh Dandim dan Danramil berupa sembako 

diantaranya adalah beras, gula, susu, vitamin, roti, biskuit, telur dan mie 

instan. Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut.  

“Setauku yang dikasi sama danramil atau dandim itu semacam sembako, 
jadi ada berasnya, gula, susu, kalau PMT itu biasanya hanya dari Dinkes. 
Karena dandim itu jalan sendiri yang menurutnya ini bantuan bantuan 
lebih gampang diolah apa na taukan tentara tentang begitu karena 
mungkin biasa na liat yang bantuan bantuan bencana” (IA, 41 tahun, 
Informan kunci)  

“Bentuk paket manfaat yang dikasi itu, vitamin, susu formula yang bubuk 
ada juga yang kaleng, biskuit, roti, telur, supermie dalam satu paket, ada 
juga beras dua kilo per sasaran” (SS, 39 tahun, informan utama) 

“Jadi yang pernah diberikan itu kalau dalam bentuk bingkisan itu ada 
susu, roti, biskuit, telur, dan mie. Kalau telur biasanya diberikan satu 
rak tiap sasaran” (H, 38 tahun, informan utama) 

“Telur, Beras, sama susu formula, ituji kurasa.” (I, 29 tahun, informan 
pendukung) 

Adapun jumlah paket manfaat yang diberikan sebanyak 5 kg beras 

serta ½ rak telur per pekan dan ada juga 2 rak sekali pendistribusian. Berikut 
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pernyataan informan mengenai hal tersebut. 

“Bentuknya itu telur setengah rak per anak untuk diberikan tiap dua 
pekan.” (NL, 31 tahun, informan pendukung) 

 
“Beras ji sama telur yang pernah di kasika, Beras 5 Kg sama telur 2 rak, 
susu juga yang susu formula.” (F, 24 tahun, informan pendukung) 

c. Sasaran Program 

     

(a)       (b) 
Gambar 4. 6  

Word Cloud Variabel Input (Sasaran program)  
(a) Kabupaten Takalar dan (b) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan gambar 4.6 hasil perhitungan word frequency 

menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten 

Takalar, didapatkan kata “Baduta” adalah kata yang paling sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel input (masukan) 

pada sasaran program dalam program BAAS tersebut. Sedangkan di 

Kabupaten Jeneeponto didapatkan kata “Balita” adalah kata yang paling sering 

digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel input 

(masukan) pada sasaran program dalam program BAAS tersebut. 
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1) Kabupaten Takalar 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

sasaran program BAAS di Kabupaten Takalar berfokus kepada Baduta 

stunting yang dikoordinatori oleh dinas P2KBP3A. Adapun intervensi kepada 

Balita stunting dilakukan oleh dinas kesehatan. Berikut pernyataan informan 

mengenai hal tersebut 

“Kalau sasaran kita berfokus ke Baduta Stunting, jadi seluruh baduta 
stunting kita intervensi untuk diberikan  pengasuhan oleh bapak asuh, 
kalau Balita di intervensi sama dinas kesehatan yang mempunyai 
wewenang untuk memberikan PMT …” (WS, 50 tahun, informan 
kunci) 
 
“Sasarannya kami itu Baduta stunting, tepatnya yang kami asuh itu ada 
di kecamatan galesong utara sebanyak sepuluh anak” (NF, 46 tahun, 
informan utama) 
 
“Sasaran dalam program ini adalah baduta yang umur 0-23 bulan…” (Z. 
52 tahun, informan utama) 

“Kalau program ini hanya berfokus kepada baduta stunting, kalau balita 
bukan kami yang intervensi atau bukan bagiannya bapak asuh…” (S, 52 
tahun, informan pendukung) 

Berdasarkan dengan pedoman pelaksanaan program BAAS sebenarnya 

yang menjadi sasaran adalah keluarga berisiko stunting yang mencakup 

Remaja putri, Calon pengantin, Ibu hamil KEK, dan Baduta/Balita stunting. 

Namun karena keterbatasan sumber daya sehingga dinas P2KBP3A 

Kabupaten Takalar sebagai koordinator program memfokuskan kepada 

baduta stunting. Berikut pernyataan mengenai hal tersebut. 

“Kalau sasarannya itu kan mulai dari remaja putri, ibu hamil, ibu pasca 
salin, baduta, balita, karena keterbatasan potensi akhirnya kita fokus ke 
badutanya…” (AA, 39 tahun, informan utama) 
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2) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa yang 

menjadi sasaran adalah keluarga berisiko stunting, Namun yang menjadi 

sasaran  utama dalam program BAAS di Kabupaten Jeneponto adalah Balita 

stunting. Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut. 

“Sasaran untuk program ini sebenarnya untuk balita stunting.” (IA, 41 
tahun, informan kunci) 

“Sasarannya itu balita yang terkena stunting, jadi ada memang nama-
namanya terdaftar itu di dandim kemudian kita hanya distribusikan 
paket manfaatnya disini.” (H, 48 tahun, informan kunci) 

“Sasarannya itu untuk program ini sebetulnya ada juga hamil KEK dan 
Baduta, tapi kita disini lebih difokuskan ke Balita stunting.” (SS, 39 
tahun, informan pendukung) 

 
d. Sarana dan Prasarana Jamban 

     

(a)       (b) 
Gambar 4. 7  

Word Cloud Variabel Input (Sarana dan prasarana jamban)  
(a) Kabupaten Takalar dan (b) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan gambar 4.7 hasil perhitungan word frequency 

menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten 

Jeneponto, didapatkan kata “Jamban” adalah kata yang  sering digunakan oleh 
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informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel input (masukan) pada 

sarana dan prasarana jamban dalam program BAAS tersebut. Sedangkan di 

Kabupaten Jeneponto didapatkan kata “Tidak” adalah kata yang paling sering 

digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel input 

(masukan) target waktu dalam program BAAS tersebut. 

1) Kabupaten Takalar 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa belum 

adanya penyediaan sarana dan prasarana jamban dalam program BAAS di 

Kabupaten Takalar karena masih berfokus kepada pemberian bantuan bahan 

pokok dan PMT untuk mendukung pemenuhan asupan gizi anak stunting. 

Berikut pernyataan mengenai hal tersebut. 

“untuk pemberian jamban, belum ada yang terlaporkan ya. Intervensi 
Sensitivenya, belum ada yang kita masih berfokus ke PMT…” (WS, 50 
tahun, informan kunci) 
 
“Kalau jamban sampai saat ini belum ada kami distribusikan 
bantuannya, yang ada itu masih dalam bentuk sembako dan dana tunai  
tiga ratus ribu.”  (AM, 25 tahun informan utama) 

Selain itu, disampaikan juga bahwa adapun sarana dan prasarana yang 

digunakan oleh bapak asuh dalam pelaksanaan program BAAS ini, tidak 

menggunakan sarana dan prasarana yang lain karena mereka hanya 

melakukan mobilisasi masing-masing dalam pendistribusian paket manfaat. 

“Nda adaji sarana yang kita gunakan karena kan seperti mobilisasinya 
masing-masingji dari kita…” (NF, 46 tahun, informan utama) 

“Kalau sarana dan prasarana yang digunakan saya pikir nda adaji 
karena mereka masing-masing yang tanggung sendiri bagaimana kita 
turun di lapangan itu dari kita sendiri mobilisasinya.” (AA, 39 tahun, 
informan utama) 
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Program bantuan jamban belum dilakukan oleh bapak asuh, karena 

program tersebut sudah terintegrasi oleh program desa, sehingga bapak asuh 

masih berfokus kepada perbaikan gizi anak stunting tersebut, sebagaimana 

pernyataan informan sebagai berikut.  

“Kalau sejauh ini belum ada penyedian sarana jamban di kabupate 
takalar yang masuk sebagai bagian program bapak asuh anak stunting. 
Tapi setahu ku untuk jamban ini dikembalikan ke desa karena desa yang 
punya program itu yang mengharuskan ODF dan setahu saya sudah ODF 
semuanya.” (ANI, 37 tahun, informan pendukung) 
 
“Ohh kalau itu tidak pernah ada memang bantuannya setahu ku itu 
programnya memang pemerintah desa yang kasi bantuan wc itu yang 
belum ada wc nya” (S, 52 tahun, informan pendukung) 
 

2) Kabupaten Jeneponto 
 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa belum 

adanya penyediaan sarana dan prasaranaa jamban dalam program BAAS di 

Kabupaten Jeneponto karena masih berfokus kepada pemberian bantuan 

bahan pokok dan PMT untuk mendukung pemenuhan asupan gizi anak 

stunting. Berikut pernyataan mengenai hal tersebut. 

“Tidak ada pernah kita kasi kalau jamban atau air bersih karena bukan 
program kami itu.” (SS, 39 tahun, informan utama) 

   
“Kalau selama ini tidak pernahpi ada kami kasii bantuan jamban hanya 
dalam bentuk paketji kita kasi bahan makanan ataupun sembako.” (H, 
48 tahun, informan utama) 

“Tidak pernah ada bantuan begitu, liami itu kodong wc ku di luar, tidak 
pernahka dapat bantuan wc atau jamban.” (I, 29 tahun, informan 
pendukung) 
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Selain itu, disampaikan juga bahwa sarana dan prasaranaa jamban 

tidak dilaksanakan oleh bapak asuh melainkan program tersendiri dan dana 

tersendiri dari dinas PUPR serta desa. Berikut pernyataan informan mengenai 

hal tersebut. 

 “Sarana dan prasaranaa untuk jamban itu biasanya ada di desa dan ada 
anggarannya memang, semua yang berkaitan dengan sanitasi itu ada 
anggarannya di desa.” (WS, 50 tahun, informan kunci) 

“Sejauh ini belum pernahpi ada kudengar bantuan jamban dari bapak 
asuh bahkan dinas kesehatan tidak pernah, karena mungkin bukan itu 
program pokoknya ya. Itu ada di dinas lain PUPR kalau tidak salah.” (NL, 
31 tahun, informan pendukung) 

 
e. Ketersediaan Dana 

   

(a)       (b) 

Gambar 4. 8  
Word Cloud Variabel Input (Pendanaan)  

(a) Kabupaten Takalar dan (b) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan gambar 4.8, hasil perhitungan word frequency 

menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten 

Jeneponto, didapatkan kata “Masing” adalah kata yang paling sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel input (masukan) 

pada pendanaan dalam program BAAS tersebut. Sedangkan di Kabupaten 
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Jeneponto didapatkan kata “Pribadi” adalah kata yang paling sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel input (masukan) 

pada sasaran program dalam program BAAS tersebut. 

1) Kabupaten Takalar 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

sumber pendanaan dalam program BAAS ini adalah menggunakan dana 

pribadi masing-masing dari bapak asuh sesuai dengan kesanggupannya dalam 

memberikan pengasuhan. Berikut pernyataan mengenai hal tersebut. 

“Kita kalau BKKBN kemarin kalau nda salah lima ratus ribu, jadi 
kenanya tiga juta per enam bulan. Jadi ini dana pribadi dari bapak 
asuh…” (IW, 49 tahun, informa kunci) 

“Sebetulnya sumber anggarannya dari Bapak Asuh itu masing-masing. 
Jadi Tidak ada pendanaan khusus program ini yang bersumber dari 
APBD atau APBN.” (WS, 50 tahun, informan kunci) 

“Dana pribadi sendiri dari bapak asuhnya jadi mereka sendiri yang 
sediakan apa yang mau mereka berikan ke anak asuhnya kita sisa 
mendampingi kalau turun ke lapangan.” (S, 52 tahun, informan 
pendukung) 

Dipertegas juga bahwa program ini merupakan program sukarela yang 

sifatnya gotong royong sehingga membutuhkan kerjasama dari masing-

masing dengan menggunakan dana pribadi khususnya kepala OPD untuk 

memberikan pengasuhan berupa bantuan gizi kepada anak stunting. Berikut 

pernyataan mengenai hal tersebut. 

“Kalau pendanaannya itu, pakai dana pribadi. Bahkan kita kepala OPD 
itu diajarkan untuk selalu bisa berpikir positif jangan selalu kita 
berharap dari APBD.” (AA, 39 tahun, informan utama) 
 
“Iya kami pakai dana pribadi untuk sepuluh anak stunting yang kami 
asuh, jadi selama pemberian bantuan ini kami menggunakan dana 
pribadi karena kan program ini memang dilakukan secara sukarela, 
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bukan hanya saya tapi beberapa kepala OPD lain juga begitu.” (NF, 46 
tahun informan utama) 

Selain itu, informan lain juga mengatakan bahwa adanya anggaran lain 

juga dari pemerintah untuk penangananan stunting yang mempunyai tujuan 

yang sama. Namun program tersebut bukan merupakan program BAAS 

melainkan program lain yang mempunyai tujuan yang sama untuk percepatan 

penurunan stunting. Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut.  

“Kalau sumber anggarannya itu ada bukan hanya pribadi tapi ada juga 
dari pemerintah namun yang dari pemerintah ini lain juga namanya tapi 
esensinya samaji pemberian bantuan untuk pemenuhan gizi” (Z, 52 
tahun, informan utama) 
“Kalau bapak asuh dana pribadi, kecuali kalau yang terakhir bantuan 
dari provinsi bantuan dana fiskal, itu yang dipakai sedikit di dashat, tapi 
selebihnya jika berbicara bapak asuh secara khusus itu menggunakan 
dana pribadi.” (ANI, 37 tahun, informan pendukung) 

Selain dari dana Pribadi masing-masing bapak asuh terdapat dana 

bantuan dari CSR PT. Pelindo khusus untuk penangananan stunting yang 

dikelola oleh pihak dompet dhuafa sulawesi selatan. Berikut pernyataan 

informan mengenai hal tersebut. 

“Jadi program ini itu sebenarnya adalah dana CSR dari PT Pelindo, dana 
dari PT Pelindo yang disalurkan kepada Pemkab takalar. Kemudian 
pemkab takalar bekerjasama dengan Dompet Dhuafa untuk kelola ini 
program gizi atau stunting jadi dianggarkan memang dari PT Pelindo 
sebanyak satu juta per anak.” (AM, 25 tahun, informan utama) 

2) Kabupaten Jeneponto  
 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa target 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa, target waktu 

pelaksanaan program tersebut adalah enam bulan, tiga bulan pertama 

dilakukan evaluasi pertama untuk melihat pertumbuhan anak asuh kemudian 
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bulan keenam dilakukan evaluasi kedua. Sebagaimana disampaikan oleh 

informan sebagai berikut.  

”Kalau target waktu yang diberikan itu minimal tiga bulan atau enam 
bulan enam bulan, supaya bisa kami lihat hasilnya terhadap 
perkembangan anak itu, karena kalau satu atau dua bulan saja 
diintervensi itu belum bisa terlalu dilihat hasilnya.” (IW, 49 tahun, 
informan kunci) 
 
“Kalau terkait target waktu dari kodim saya kurang tau, tapi idealnya 
itu tiga bulan proses pendampingannya, kenapa tiga bulan karena 
dianggap ketika diintervensi…” (IA, 41 tahun, informan kunci) 
 
“Jadi program ini diberikan selama tiga bulan kemudian setelah itu 
dievaluasi lagi kembali apakah sudah ada penurunan atau belum…” 
(NR, 51 tahun, informan pendukung) 

“Minimal itu tiga bulan di kasi, itu berturut-turut setiap hari, harusnya 
itu tiap hari satu biji, tapi biasa kita berikan memangmi untuk dua 
minggu setengah rak, begitu selama tiga bulan.” (NL, 31 tahun, informan 
pendukung) 

Selain itu, bapak asuh di Kabupaten Jeneponto tidak mempunyai waktu 

tertentu turun ke lapangan untuk memberikan pengasuhan khususnya 

Dandim dan Danramil, tetapi bapak asuh tersebut hanya turun pada waktu dan 

momen tertentu saja. Berikut informasi mengenai hal tersebut.  

“…kami biasanya laksanakan kalau memang ada keperluan dan biasa 
hari jumat tapi tidak rutin, kadang kadang stop dulu. Tapi biasanya tiap 
bulan sekali kalau dandim yang lama” (SS, 39 tahun, informan utama) 

“Kita biasanya kasi pada waktu tertentu, momen momen tertentu jadi 
tidak rutin, biasanya pada hari hari besar seperti menjelang lebaran, 
hari jadi TNI” (H, 48 tahun, informan utama) 
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f. Target Waktu 

   
(a)       (b) 

Gambar 4. 9 
Word Cloud Variabel Input (Target waktu)  

(a) Kabupaten Takalar dan (b) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan gambar 4.8 hasil perhitungan word frequency 

menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten 

Takalar, didapatkan kata “Tiga” adalah kata yang paling sering digunakan oleh 

informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel input (masukan) pada 

target waktu dalam program BAAS tersebut, Sedangkan di Kabupaten 

Jeneponto hasil perhitungan word frequency menggunakan fitur word cloud 

pada aplikasi Nvivo 14 Pro, didapatkan kata “Tiga” adalah kata yang paling 

sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel 

input (masukan) pada target waktu dalam program BAAS tersebut. 

1) Kabupaten Takalar 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa, target 

waktu pelaksanaan program tersebut adalah enam bulan, tiga bulan pertama 

dilakukan evaluasi pertama untuk melihat pertumbuhan anak asuh kemudian 

bulan keenam dilakukan evaluasi kedua. Sebagaimana disampaikan oleh 
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informan sebagai berikut.  

Kalau target waktu yang diberikan itu minimal tiga bulan atau enam 
bulan, supaya bisa kami lihat hasilnya terhadap perkembangan anak itu, 
karena kalau satu atau dua bulan saja diintervensi itu belum bisa terlalu 
dilihat hasilnya”…(IW, 49 tahun informan kunci) 

“Ada yang tiga bulan, ada enam bulan pergantiannya. Terus setelah 
enam bulan baru dievaluasi lagi”…(WS, 50 tahun, informan kunci) 

Adapun waktu pelaksanaannya dilaksanakan setiap sebulan sekali, 
bapak asuh mendistribusikan paket manfaatnya kepada masing-masing anak 
asuhnya. Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut. 

“Kalau kita turun di lapangan itu tiap bulan sekali untuk memberikan 
pengasuhan kepada anak asuh selama enam bulan untuk memberikan 
bantuan berupa telur dan kita edukasi juga.” (AA, 39 tahun, informan 
utama) 

“Kalau target waktu kami itu satu kali sebulan secara rutin, selama enam 
bulan, kadang-kadang saya turun ke lapangan untuk kunjungan 
langsung, kadang juga saya kasi ji PLKB nya.” (NF, 46 tahun informan 
utama) 

Selain itu, beberapa bapak asuh juga memberikan paket manfaatnya 
setiap sekali seminggu dan juga ada yang setiap hari jika mengikuti skema 
pendistribusian paket manfaat yang terbaru melalui Dashat (Dapur Sehat). 
Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut. 

“kondisi anak stunting Kalau sesuai anjuran petugas gizi itu sebaiknya 
persasaran perhari diberikan selama tiga bulan, dan di galesong utara 
itu sudah berjalan setiap hari, walaupun ada desa yang jeda sehari 
misalnya di hari ahad. Kemudian target program ini adalah tiga bulan 
dengan jangka waktu minimal untuk mengubah berdasarkan pola gizi.” 
(ANI, 37 tahun, informan pendukung) 

“Kita biasanya dampingi itu bapak asuh satu kali satu minggu, apalagi 
pak camat itu rajin sekali pergi kunjungan ke anak asuhya, sama yang 
dari dashat itu kita berikan PMT selama tiga bulan.” (S, 52 tahun, 
informan pendukung) 

2) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa target 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa, target waktu 
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pelaksanaan program tersebut adalah enam bulan, tiga bulan pertama 

dilakukan evaluasi pertama untuk melihat pertumbuhan anak asuh kemudian 

bulan keenam dilakukan evaluasi kedua. Sebagaimana disampaikan oleh 

informan sebagai berikut.  

”Kalau target waktu yang diberikan itu minimal tiga bulan atau enam 
bulan enam bulan, supaya bisa kami lihat hasilnya terhadap 
perkembangan anak itu, karena kalau satu atau dua bulan saja 
diintervensi itu belum bisa terlalu dilihat hasilnya.” (IW, 49 tahun, 
informan kunci) 
 
“Kalau terkait target waktu dari kodim saya kurang tau, tapi idealnya 
itu tiga bulan proses pendampingannya, kenapa tiga bulan karena 
dianggap ketika diintervensi…” (IA, 41 tahun, informan kunci) 
 
“Jadi program ini diberikan selama tiga bulan kemudian setelah itu 
dievaluasi lagi kembali apakah sudah ada penurunan atau belum…” 
(NR, 51 tahun, informan pendukung) 

“Minimal itu tiga bulan di kasi, itu berturut-turut setiap hari, harusnya 
itu tiap hari satu biji, tapi biasa kita berikan memangmi untuk dua 
minggu setengah rak, begitu selama tiga bulan.” (NL, 31 tahun, informan 
pendukung) 

Selain itu, bapak asuh di Kabupaten Jeneponto tidak mempunyai waktu 

tertentu turun ke lapangan untuk memberikan pengasuhan khususnya 

Dandim dan Danramil, tetapi bapak asuh tersebut hanya turun pada waktu dan 

momen tertentu saja. Berikut informasi mengenai hal tersebut.  

“…kami biasanya laksanakan kalau memang ada keperluan dan biasa 
hari jumat tapi tidak rutin, kadang kadang stop dulu. Tapi biasanya tiap 
bulan sekali kalau dandim yang lama” (SS, 39 tahun, informan utama) 

“Kita biasanya kasi pada waktu tertentu, momen momen tertentu jadi 
tidak rutin, biasanya pada hari hari besar seperti menjelang lebaran, 
hari jadi TNI” (H, 48 tahun, informan utama) 
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g. Bentuk pengasuhan yang diberikan oleh Bapak Asuh 

   

(a)       (b) 
Gambar 4. 10 

Word Cloud Variabel Input (Bentuk pengasuhan)  
di Kabupaten Takalar 

Berdasarkan gambar 4.10 hasil perhitungan word frequency 

menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten 

Takalar, didapatkan kata “Dashat” adalah kata yang paling sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel input (masukan) 

pada bentuk pengasuhan dalam program BAAS tersebut. Hal ini dapat 

dibuktikan berdasarkan observasi, telaah dokumentasi dan hasil wawancara 

dibawah ini. 

  

Gambar 4. 11 
Pelaksanaan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) 
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Sedangkan di Kabupaten Jeneponto, didapatkan kata “Tiga” adalah kata yang 

paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait 

variabel input (masukan) bentuk layanan yang diberikan dalam program 

BAAS tersebut. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan telah dokumentasi dan 

hasil wawancara dibawah ini. 

  
Gambar 4. 12 

Pendistribusian paket manfaat dari Kodim 1425 Jeneponto dan  
edukasi pola asuh 

1) Kabupaten Takalar 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa bentuk 

pengasuhan yang diberikan bapak asuh mencakup pendistribusian paket 

manfaat dan edukasi pola asuh kepada orang tua anak asuh. Berikut 

pernyataan informan mengenai hal tersebut. 

“Jadi dalam pendampingan enam bulan itu tidak mesti PMT semua, misal 
bulan ini kita kasi PMT, bulan depan kita kasi edukasi, karena kalau 
semua PMT tiap bulan mereka merasa setelah intervensi.” (IW, 49 
tahun, informan kunci) 
 
“…Bapak Asuh yang turun ke lapangan, dia memberikan paket 
manfaatnya, terus memberikan edukasi.” (WS, 50 tahun, informan 
kunci) 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, diketahui juga 

bahwa ada perubahan skema terkait pendistribusian paket manfaat yang 
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awalnya dilakukan dengan cara pendistribusian langsung kepada anak asuh, 

sedangkan skema yang terbaru dilakukan melalui Dashat (Dapur Sehat), jadi 

bantuan bapak asuh ditampung oleh TPK kecamatan kemudian nantinya akan 

diolah oleh masing-masing TPK di desa untuk dijadikan PMT lalu dibagikan 

secara merata setiap hari kepada anak asuh. Berikut pernyataan informan 

mengenai hal tersebut. 

“Jadi target kita itu ada dua perbaikan gizi dan perubahan perilaku, jadi 
sekarang itu kita punya skema baru bapak asuh itu tidak turun lagi ke 
lapangan, cukup didistribusikan ke dashat atau dapur sehat kemudian 
dashat yang kelola lalu didistribusikan ke anak stunting.” (AA, 39 tahun, 
informan utama) 
 
“Sebelumnya itu pak camat yang turun kelapangan didampingi sama 
PLKB, TPK dan petugas puskesmas, tapi sekarang sudah diganti 
skemanya, jadi ada namanya Dashat nanti sisa disana diolah 
makanannya, entah itu bantuan makanan pokok yang datang dari 
kabupaten ke sini kemudian didistrubusikan ke masing-masing desa 
ataupun bantuan dari bapak asuh untuk diolah dan dijadikan PMT.” (Z, 
52 tahun, informan utama) 
 
“Karena pengasuhnya sekarang sudah berbeda dari sebelumnya yang 
langsung bapak asuhnya yang distribusikan, sekarang sudah berbeda 
dengan memanfaatkan dapur sehat atau dashat.” (ANI, 37 tahun, 
informan pendukung) 

Berdasarkaan teelaah dokumentasi didapatkan menu siklus 10 hari 

yang dimasak oleh TPK Kecamatan Galesong Utara, sebagai berikut. 

Tabel 4. 6  
Menu Siklus 10 Hari Dashat 

Hari Ke-1 Hari Ke-2 
Nasi Nasi 
Ikan Goreng Abon Ikan 
Telur Rebus Telur Masak Cetakan 
Oseng Tahu Tempe Goreng Krispi 
Cah Labu + Wortel Sayur Bening (Jagung + Bayam) 
Buah Potong Pepaya + Keju + Susu Buah Potong Pisang 
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Hari Ke-3 Hari Ke-4 
Nasi Nasi 
Ikan Pallumara Ikan Goreng 
Telur Rebus Telur Masak Cetakan 
Perkedel Tahu Oseng-oseng Tempe 
Oseng Kacang Panjang + Wortel Sop Kentang + Jagung 
Buah Potong Pepaya + Keju + Susu Buah Pisang Susu 

Hari Ke-5 Hari Ke-6 
Nasi Nasi 
Ayam Suir-suir Ikan Pallumara 
Telur Masak Telur Rebus 
Tahu Krispi Tempe Krispi 
Sayur Bening Bayam + Wortel Oseng-oseng Buncis +Wortel 
Buah Potong Pisang Ambon Buah Potong Pepaya 

Hari Ke-7 Hari Ke-8 
Nasi Nasi  
Ikan Goreng Ikan Pallumara 
Telur Masak Cetakan Telur Rebus 
Bola Tahu + Keju Tempe Balado 
Sayur Lodeh + Kacang Panjang Sop Jagung Wortel 
Buah Pisang Ambon Buah Pisang Susu 

Hari Ke-9 Hari Ke-10 
Nasi Nasi 
Ikan Goreng Ayam Kecap 
Telur Masak Cetakan Telur Rebus 
Tahu Krispi Tempe Krispi 
Sayur Bening Bayam + Jagung Sop Kentang + Wortel 
Buah Potong Pepaya Buah Pisang Susu 

Sumber : Data Sekunder 

2) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa bentuk 

pengasuhan yang diberikan bapak asuh mencakup pendistribusian paket 

manfaat dan edukasi pola asuh kepada orang tua anak asuh. Berikut 

pernyataan informan mengenai hal tersebut.  

“Setauku kalau dandim turun lapangan itu dia kasi ji saja sembako tapi 
mungkin dia tidak edukasi karena tidak ada petugas yang ikut turun, 
kadang juga mereka panggilji ke kodim baru dikasi bantuan.” (IA, 41 
tahun, informan kunci) 
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“Iya itu tadi kita kasi bantuan paket kemudian di edukasi, Jadi kalau 
edukasinya di lapangan diberikan saran-saran vitamin atau minum susu 
selain itu dianjurkan juga untuk makan daun kelor karena katanya 
untuk membantu pertumbuhan balita itu kelor apalagi yang stunting.” 
(H, 48 tahun, informan utama) 

“Pengasuhan yang diberikan sama bapak asuh itu khususnya danramil 
dia bagikan paket makanan atau sembako kepada anak stunting sambil 
mereka edukasi juga orang tuanya.”  (KM, 40 tahun, informan 
pendukung) 

Selain itu, Dandim juga pernah mendistribusikan paket manfaatnya 

dengan memanggil orang tua anak asuhnya untuk langsung mengambil 

bantuan tersebut di kantor Kodim Kabupaten Jeneponto. Berikut pernyataan 

informan mengenai hal tersebut.  

“kalau selama ini nanti disuruh datang di kodim untuk menerima 
manfaat tapi biasanya juga diwakili kemudian kalau kita turun 
lapangan, iya itu kita kasi edukasi saran-saran kepada orang tua balita.” 
(SS, 39 tahun, informan utama) 
 
Berdasarkan informasi dari TPK juga didapatkan bahwa telur yang 

diberikan kepada anak asuhnya sebanyak ½ rak per dua pekan untuk sebutir 

telur per hari untuk diberikan kepada anak asuhnya, kemudian TPK 

melakukan pengontrolan dengan cara melakukan  video call setiap hari kepada 

orang tua Balita.  

“Kalau bentuk asuhan yang diberikan itu bapak asuhnya memberikan 
bantuan telur itu kemudian saya yang bagikan langsung setengah rak 
per dua minggu untuk dimakan sama anaknya kemudian kita pantaumi 
lewat video call tiap hari.” (NL, 31 tahun, informan pendukung) 
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2. Process (Proses) 

a. Proses Perencanaan Program 

   

(a)       (b) 
Gambar 4. 13  

Word Cloud Variabel Process (Perencanaan program)  
(a) Kabupaten Takalar dan (b) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan gambar 4.13 hasil perhitungan word frequency 

menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten 

Takalar, didapatkan kata “Perencanaan” adalah kata yang paling sering 

digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel process 

(proses) pada perencanaan program dalam program BAAS tersebut. 

Sedangkan di Kabupaten Jeneponto didapatkan kata “Rapat” adalah kata yang 

paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait 

variabel input (masukan) pada perencanaan program dalam program BAAS 

tersebut. 

1) Kabupaten Takalar 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses 

perencanaan program ini dilakukan pada pertengahan tahun 2022 bertepatan 

dengan hari keluarga nasional. Namun perencanaan program BAAS di 
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Kabupaten Takalar dimulai pada pertengahan tahun 2023 melalui rapat 

koordinasi TPPS tingkat kabupaten. Berikut pernyataan informan mengenai 

hal tersebut. 

“Jadi awal proses perencanaan program ini sekitar pertengahan 2022 
pada saat hari keluarga nasional pusat punya program dengan 
melombakan provinsi mana yang paling terbanyak orang tua asuh, nah 
mulailah program BAAS disitu berjalan, bukan lagi sebagai lomba tapi 
sudah dijadikan program nasional.” (IW, 49 tahun, informan kunci)  

 
“Iya jadi kami adakan rapat koordinasi sebelum program ini berjalan 
dengan melibatkan semua sektor.” (NF, 46 tahun, informan utama) 
 
“…Pada saat awal ini program ada memang rapat untuk seluruh TPPS 
da TPK dan juga bapak asuh.” (S, 52 tahun informan pendukung) 

 
Setelah dilakukan rapat untuk perencaaan program BAAS tersebut 

kemudian dilakukan sosialisasi kepada calon bapak asuh kemudian dibuatkan 

SK oleh bupati takalar untuk memberikan pengasuhan kepada Baduta stunting 

yang ada di Kabupaten Takalar. Berikut pernyataan informan mengenai hal 

tersebut.  

“iyaa, kita melakukan rapat koordinasi dulu, karena sebelumnya 
memang ada SK yang sudah dibuat, kita rapat dulu dan menyampaikan 
ke bapak asuh bahwa ini anak yang akan diberikan asuhan” (WS, 50 
tahun, informan kunci) 
 
 
“Kalau proses perencanaan awalnya ini program kami tidak tahu secara 
pasti tapi waktu awal dikeluarkannya SK Bapak Asuh ada rapat 
koordinasi yang diundang semua bapak asuh kemudian disosialisasikan 
oleh BKKBN dan TPPS kabupaten agar program ini bisa dilaksanakan 
bersama karena mengingat ini program toh program gotong royong.”  
(Z, 52 tahun, informan utama) 
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2) Kabupaten Jeneponto 
 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses 

perencanaan program ini dilakukan pada pertengahan tahun 2022 secara 

nasional bertepatan dengan hari keluarga nasional. Namun perencanaan 

program BAAS di Kabupaten Jeneponto kurang terkoordinasi. 

Adanya bapak asuh di Kabupaten Jeneponto bukan karena inisiasi dari 

pemerintah daerah melainkan karena adanya perintah atasan Kasad Abri yang 

diturunkan kepada satuan TNI, sehingga yang berperan sebagai bapak asuh 

hanya dari Dandim dan danramil, sehingga tidak adanya rapat khusus 

perencanaan program BAAS di tingkat kabupaten maupun kecamatan 

melainkan hanya rapat koordinasi. Berikut pernyataan informan mengenai hal 

tersebut.  

“Iya ada pernah ada ji rapat perencanaan nya tapi begitumi tidak 
berjalanji ini program dan tidak ada realisasinya disini karena pak 
bupati saja tidak ada dia pegang anak stunting harusnya di jadi contoh 
dulu bersama dengan kadis P2KBP3A, tapi dia saja tidak ada itu na tau 
program.” (IA, 41 tahun, informan kunci) 
 
“Kalau waktu perencanaannya ini sudah direncanakan dari dua tahun 
yang lalu di kantor bupati ruang pola ada memang rapatnya sama TPPS. 
“ (KM, 40 tahun, informan utama) 
 
“Kalau proses perencanaan kami sebetulnya tidak mengetahui secara 
pasti, tapi pada saat awal awal program ini memang ada rapat di tingkat 
kecamatan untuk membahas terkait ini program.” (NL, 31 tahun, 
informan pendukung) 
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b. Mekanisme Rapat Koordinasi  

   
(a)       (b) 

Gambar 4. 14  
Word Cloud Variabel Process (Koordinasi Program)  

(a) Kabupaten Takalar dan (b) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan gambar 4.14 hasil perhitungan word frequency 

menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten 

Takalar, didapatkan kata “Rapat” adalah kata yang paling sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel process (proses) 

pada perencanaan program dalam program BAAS tersebut. Hal ini dapat 

dibuktikan berdasarkan telaah dokumentasi dan hasil wawancara dibawah 

ini. 

 

Gambar 4. 15 Rapat Koordinasi TPPS bersama Stakeholder 
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Sedangkan di Kabupaten Jeneponto didapatkan kata “Rapat” adalah 

kata yang paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan 

terkait variabel input (masukan) koordinasi program dalam program BAAS 

tersebut. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan telaah dokumentasi dan hasil 

wawancara di bawah ini. 

 

Gambar 4. 16 
Rapat Koordinasi Stunting di Kabupaten Jeneponto 

1) Kabupaten Takalar 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan secara rutin tiap bulan sekali tetapi 

dalam pelaksanaannya tidak membahas secara khusus untuk program BAAS 

melainkan seluruh program percepatan penurunan stunting. Berikut 

pernyataan informan mengenai hal tersebut.  

“Kalau rapat koordinasi untuk membahas khusus bapak asuh tidak ada. 
Jadi pelaksanaan rapatnya itu untuk keseluruhan semua program 
stunting langsung dibahas. Tapi kemarin sempat dirapatkan khusus 
waktu perencanaanji selanjutnya dibahas bersamaan mami dengan 
program stunting yang lainnya.” (WS, 50 tahun, informan kunci) 

”Jadi rapat koordinasi stunting itu ada tiap bulan dilaksanakan sama 
kabupaten kota, kadang juga mereka mengundang kami untuk 
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menghadiri rapat koordinasinya.” (IW, 49 tahun, informan kunci) 

“Kalau rapat koordinasi kita rutin dengan TPPS, dengan TPK, jadi rutin 
kita laksanakan Rakornya, Bapak asuh juga sebagian besar ada kami 
libatkan. Kami laksanakan biasanya ada sekali sebulan.” (AA, 39 tahun, 
informan utama) 

Selain itu, proses koordinasi dalam program BAAS ini dilakukan dari 

atas ke bawah, TPPS tingkat kabupaten melakukan koordinasi kepada TPPS 

tingkat kecamatan kemudian tingkat desa dan menyampaikn ke TPK yang 

bertugas di desa. Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut.  

“Kita ada TPPS dek atau Tim Percepatan Penurunan Stunting setiap 
kabupaten kota dan itu ketuanya wakil bupati/kota dan dinas OPD 
kabupaten itu merupakan bagian dari TPPS jadi memang terlibat 
langsung, jadi selain itu ada tim satgas  yang bisa memfasilitasi kami 
BKKBN Provinsi untuk berkoordinasi dengan kabupaten kota, makanya 
ada tim satgasnya BKKBN yang bertugas disetiap kabupaten, mereka itu 
memang fungsinya melaporkan setiap pelaksanaan percepatan 
penurunan stunting di wilayah masing-masing itulah yang kemudian 
disampaikan kepada kami kemudian kita biasa koordinasi dengan OPD 
KB…” (IW, 49 tahun, informan kunci) 

“kalau proses koordinasi di lapangan itu selalu berkolaborasi dengan 
TPK, PLKB dan petugas kesehatan dari puskesmas jadi selalui kita 
berkomunikasi kalau ada hal-hal yang perlu dibahas bersama.” (Z, 52 
tahun, informan utama) 

“Jadi rapat koordinasi itu dilaksanakan secara rutin baik di kecamatan 
maupun di tingkat kabupaten, jadi ada masing masing tim percepatan 
penurunan stunting atau TPPS di kabupaten dan di kecamatan jadi 
masing-masing anggota TPPS yang saling sama sama berkoordinasi 
apabila ada informasi yang ingin disampaikan.” (ANI, 37 tahun, 
informan pendukung) 

2) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan secara rutin tiap bulan, tetapi dalam 

pelaksanaannya tidak membahas secara khusus untuk program BAAS 
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melainkan seluruh program percepatan penurunan stunting, jadi pada saat 

pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten dihadiri pula oleh bupati, 

TPPS dan PLKB. Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut.  

“iya kita selalu adakan rapat koordinasi tapi bukan khusus program ini, 
jadi tidak rapat khusus bapak asuh, kita selalu paketkan dengan seluruh 
program stunting tapi saya selalu suarakan itu kalau rapat. Pada saat 
rapat itu ada juga TPPS dan Pak Bupati juga ada.” (IA, 41 tahun, 
informan kunci) 

“Iya sering, ini baru baru dilaksanakan di bulan januari kemarin rapat 
koordinasi sama pemda terkait percepatan penurunan stunting.” (SS, 39 
tahun, informan utama) 

“Kalau rapat rutin biasanya kita juga diundang semacam musrembang 
tingkat kecamatan jadi kami dilibatkan juga tapi tidak rutin juga 
rapatnya itupun bukan khusus bapak asuh dibahas tapi stunting secara 
umumji.” (H, 48 tahun, informan utama) 

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dipertegas juga bahwa 

idealnya frekuensi rapat koordinasi selama setahun sebanyak 20 kali rapat 

dan minimal dilaksanakan sekali sebulan. Namun pada pelaksanaannya rapat 

koordinasi dilakukan secara tentatif dan kondisional berdasarkan pada ada 

tidaknya hal mendadak yang perlu dibahas bersama. Berikut pernyataan 

informan mengenai hal tersebut.  

“…Rapat ini dilakukan selama 20 kali setahun dan ini kondisional adapi 
lagi hal mendadak yang penting sekali baru diadakan rapat, Namun 
harusnya itu satu kali sebulan supaya bisa dievaluasi toh.” (IA, 41 tahun, 
informan kunci) 

“Biasa juga berjalan itu tapi tidak tiap bulan, paling dibilang adapi yang 
urgent, artinya kalau berhasilji ini program ta tidak diadakanji rapat. 
Palingan rapat kecilji, tapi kalau rapat besar-besaran biasanya itu akhir 
tahun pi untuk evaluasi pencapaian programji.” (NL, 31 tahun, 
informan pendukung) 
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c. Pelaksanaan dan Bentuk Pengasuhan Bapak Asuh 

   

(a)       (b) 
Gambar 4. 17  

Word Cloud Variabel Process (Pelaksanaan program)  
(a) Kabupaten Takalar dan (b) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan gambar 4.17 hasil perhitungan word frequency 

menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten 

Takalar dan Jeneponto, didapatkan kata “Edukasi” adalah kata yang paling 

sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel 

process (proses) pada pelaksanaan program dalam program BAAS tersebut. 

1) Kabupaten Takalar 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses 

pelaksanaan program di lapangan yaitu mulai pendistribusian paket manfaat, 

dan pelaksanaan KIE dengan cara edukasi pola asuh kepada orang tua sasaran. 

Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut.  

“Bapak asuh anak stunting pemberian bantuannya bukan hanya 
berbentuk PMT yang diberikan kepada keluarga berisiko misalnya 
kepada ibu hamil ataupun Baduta tetapi juga berupa edukasi.” (IW, 49 
tahun, informan kunci) 
 
“Iya seperti yang saya katakan tadi proses pelaksanaannya itu kita 
berikan bantuan gizi berupa telur dan susu kalau saya pribadi kemudian 
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diberikan edukasi atau KIE supaya ada kesadaran dan pola asuh orang 
tuanya itu dapat terbentuk dengan baik.” (NF, 46 tahun informan 
utama) 

Selain itu, adanya skema baru pendistribusian paket manfaat yaitu 

dengan metode yang berbeda dengan sebelumnya. Skema yang lama dianggap 

kurang efisien dan kurang merata pendistribusiannya karena pendistribusian 

dan jenis paket manfaat yang diberikan diserahkan secara penuh kepada 

bapak asuh, sehingga mereka memberikan paket manfaat kurang sesuai 

dengan kebutuhan anak asuhnya. Sehingga Dinas P2KBP3A sebagai 

koordinator pelaksana program BAAS di Kabupaten Takalar mengubah skema 

tersebut dengan cara mengumpulkan bantuan paket manfaat di kecamatan 

masing-masing kemudian bantuan tersebut didistribusikan kepada seluruh 

desa melalui Dashat, melalui dashat tersebut bantuan bahan pokok yang 

masuk diolah menjadi makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan anak 

asuhnya. Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut. 

“…setelah perubahan skema ini yang dimasakkan melalui Dashat, TPK 
yang langsung bawakan ke tiap rumah bahkan disuapi lagi anaknya 
karena jangan sampai mama nya ji yang makan itu.” (Z, 52 tahun, 
informan utama) 

“Karena pengasuhnya sekarang sudah berbeda dari sebelumnya yang 
langsung bapak asuhnya yang distribusikan, sekarang sudah berbeda 
dengan memanfaatkan dapur sehat atau dashat, jadi pendistribusian 
makanan didashat ini dibagi menjadi dua lagi, ada yang anak asuhnya 
datang langsung ke dashat sekaligus diberikan penyuluhan atau edukasi, 
kemudian ada juga yang dibawakan sama kader. Biasanya kalau pak 
sekda yang turun kelapangan biasanya juga diberikan edukasi 
bagaimana meningkatkan pendapatan keluarga” (ANI, 37 tahun, 
informan pendukung) 
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2) Kabupaten Jeneponto  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses 

pelaksanaan program di lapangan yaitu mulai pendistribusian paket manfaat, 

dan pelaksanaan KIE dengan cara edukasi pola asuh kepada orang tua sasaran. 

Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut.  

“Dalam proses pelaksanaanya kami biasanya didampingi sama petugas 
dari puskesmas bersama danramil dengan babinsa kemudian di desa 
menghubungi kader posyandu untuk menuju ke rumah anak stunting 
lalu kita berikan paket manfaatnya sekaligus diedukasi orang tuanya” 
(H, 48 tahun, informan utama) 

“Kalau asuhannya bapak asuh itu mereka hanya memberikan telur 
kemudian kami sebagai TPK memberikan telurnya itu sesuai dengan 
jumlah sasaran yang ada kemudian sambil kita edukasi untuk 
memperbaiki pola asuhnya.” (NL, 31 tahun, informan pendukung) 

Selain itu, pelaksanaan BAAS di Kabupaten Jeneponto tidak mempunya 

waktu rutin, melainkan hanya momen-momen tertentu dan juga selain bapak 

asuh pernah melakukan kunjungan langsung ke anak asuhnya, mereka juga 

memberikan paket manfaatnya dengan cara memanggil orang tua sasaran ke 

kantor Danramil Jeneponto. Berikut pernyataan informan mengenai hal 

tersebut. 

“Kalau prosesnya di lapangan yang dilaksanakan sama dandim itu 
hanya sekedar kasi bantuan saja setelah itu selesai, tidak ada lagi tindak 
lanjut, dan mereka tidak rutin laksanakan hanya momenum tertentuji.” 
(IA, 41 tahun, informan kunci) 
 
“Dua kali ja pernah dapat bantuan, yang pertama itu waktu tentara 
datang kesini bawakan sama pernah juga sekali kesana di kodim, setelah 
itu tidak pernah mi ada lagi.” (F, 24 tahun, informan pendukung) 

 
“Ohiye dua kalika pernah dapat, satukali itu waktu pergi kunjungan 
kesini, sama pernahka juga dipanggil ke kantor di kodim tapi bapak ku ji 
pernah kusuruh wakilika disana.” (I, 29 tahun, informan pendukung) 
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d. Proses Monitoring dan Evaluasi 

   

(a)       (b) 
Gambar 4. 18  

Word Cloud Variabel Process (Monitoring dan evaluasi)  
(a) Kabupaten Takalar dan (b) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan gambar 4.18 hasil perhitungan word frequency 

menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten 

Takalar dan Jeneponto, didapatkan kata “Aplikasi” adalah kata yang paling 

sering digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel 

process (proses) pada pelaksanaan program dalam program BAAS tersebut. 

1) Kabupaten Takalar 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam 

proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi, TPK melakukan pencatatan 

secara manual di desa masing masing dan juga melalui aplikasi elektronik 

yaitu Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dan Insting (Ikhtiar 

Menzerokan Stunting) yang terkoordinasi langsung oleh PLKB, TPPS, dan 

Satgas stunting. Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut. 

“Jadi proses pencatatan dan pelaporannya Kita pakai aplikasi insting 
tadi, TPK yang input datanya Bukan Bapak Asuh, karena kalau Bapak 
Asuh turun kan menghubungi TPKnya dulu, kemudian TPKnya yang 
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melaporkan itu, bahwa Bapak Asuh ini sudah turun untuk bulan ini. (WS, 
50 tahun informan kunci) 

“kalau proses pencatatan dan pelaporan di lapangan dilakukan oleh TPK 
yang dilakukan lewat aplikasi dan manual juga, kalau aplikasinya itu 
lewat insting dan elsimil terus kami pantau lewat situ. Pak kadis 
P2KBP3A itu setiap saat memantau, kalau misalkan ada laporan masuk 
di grup beliau langsung cari penanggung jawabnya untuk segera 
menangani anak itu” (ANI, 37 tahun, informan pendukung) 
 
“Kalau kita selaku TPK, begitu selesai kegiatan kunjungan kita selalu 
laporkan langsung ke aplikasi elsimil kemudian di insting juga…” (S, 52 
tahun, informan pendukung) 

Selain itu dalam proses pemantauannya juga TPK, PLKB, TPPS dan 

Satgas Stunting mempunyai grup whatsapp yang digunakan sebagai media 

komunikasi dan koordinasi bersama. Berikut pernyataan informan mengenai 

hal tersebut. 

Selain itu kita juga ada grup toh, kita laporkan mi juga disitu hasilnya 
atau kegiatan-kegiatan yang berjalan.” (S, 52 tahun, informan 
pendukung) 

Waktu pelaksanaan monev dilakukan selama enam bulan dan dipantau 

langsung melalui aplikasi oleh Satgas stunting dan kepala dinas P2KBP3A. 

Selain itu proses pemantauan dilakukan juga oleh Bapak asuhnya sendiri 

berkoordinasi dengan PLKB dan TPK. Berikut pernyataan informan mengenai 

hal tersebut. 

“Monitoring yang harus kami tingkatkan karena kadang ada yang tidak 
jalan. Tapi bagusnya kita karena karena konek pengawasannya dengan 
aplikasi jadi termonitor…” (AA, 39 tahun, informan pendukung) 
 
“Kalau proses monitoring dan evaluasinya itu saya hanya pantau dan 
koordinasi sama PLKB yang ada disana jadi saya tanyakan bagaimana 
kondisinya sekarang sudah ada perubahan atau tidak, jadi mereka yang 
lakukan dan pantau di lapangan.” (NF, 46 tahun, informan utama) 
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“Jadi pak camat itu hampir tiap hari turun ke lapangan mengontrol anak 
asuhnya, setiap pendistribusian berkoordinasi dengan TPK, PKLB dan 
petugas dari puskesmas juga memberikan bantuan dan sekaligus 
edukasi ke anak asuhnya terkhusus kepada ibunya atau orangtuanya. 
Jadi untuk pelaporannya di tingkat kecamatan itu berpusat di PLKB jadi 
dia yang tau perkembangannya karena dia yang mempunyai jaringan 
sama TPK ditiap desa.” (Z, 52 tahun, informan utama) 
 
“Kita libatkan PLKB dan TPK di Desa, kalau berdasarkan kemarin waktu 
FGD mereka melakukan monitoring selama enam kali atau kunjungan 
yang sasarannya sudah ditetapkan sama dinas P2KBP3A tapi itupun 
pada saat kunjungan bukan hanya memastikan bahwa betul-betul 
makanji ini anak tapi memastikan juga bahwa menu yang dimasak 
adalah menu yang sudah diresepka” (AM, 25 tahun, informan utama) 
 

2) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam 

proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi, TPK melakukan pencatatan 

secara manual di desa masing masing dan juga melalui aplikasi elektronik 

yaitu Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang terkoordinasi langsung 

oleh PLKB, TPPS, dan Satgas stunting. Berikut pernyataan informan mengenai 

hal tersebut. 

”Proses pencatatan dan pelaporaannya itu menggunakan aplikasi elsimil 
jadi kader itu langsung menginput disitu kalau Insting belumpi terlalu 
diaplikasikan disini.” (KM, 40 tahun, informan pendukung) 

Selain itu, cara lain disampaikan juga oleh TPK bahwa proses 

monitoring dilakukan dengan cara video call dengan orang tua sasaran pada 

saat diberikan makan telur, hal ini dilakukan setiap hari oleh TPK tersebut. 

Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut. 

“Kalau kita monitoring atau pantau itu bantuan telurnya dengan cara 
kan kita baku’ calling sama ibunya, jadi sekali seminggu jaki kita TPK 
turun tapi kita biasa suruh video call sama ibunya bahwa betul dimakan 
itu telur yang di masak, jadi selama tiga bulan ini saya ku pantai 
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sasaranku video call setiap hari makan telur, karena kita tidak bisa 
kontrol tiap hari tapi tiap akhir pekan itu kita kontrolji. Terus untuk 
sistem pelaporan itu kita pakai aplikasi elsimil saja.” (NL, 31 tahun, 
informan pendukung) 

Adapun pelaporan yang dilakukan oleh bapak asuh dalam hal ini 

Dandim dan Danramil dengan cara melaporkan secara langsung kepada 

komando atasan bahwa program tersebut sudah berjalan. Sedangkan untuk 

monev terhadap pertumbuhan dan perubahan status gizi sasaran dipantau 

oleh kader dan petugas kesehatan yang ada di lapangan. Berikut pernyataan 

informan mengenai hal tersebut. 

“Kalau pelaporannya itu biasa diambil juga sama dinas kesehatan dan 
kami juga laporkan ke komandan atas bahwa ini pelaksanaan stunting 
yang dilakukan.” (S, 39 tahun, informan utama) 
 

“Pelaporannya kita tetap ke komandan atas, kalaupun yang aspek gizi 
dan bagaiaman kesehatannya itu balita tetap dipantau sama petugas 
kesehatan dan kader yang ada di lapangan, tidak ada dilakukan evaluasi 
dan semacamnya.” (H, 48 tahun, informan utama) 
 

3. Output (Keluaran) 

a. Hasil yang Tercapai dalam Pelaksanaan Program Ini 

   

(a)       (b) 
Gambar 4. 19  

Word Cloud Variabel Output (Hasil Program)  
(a) Kabupaten Takalar dan (b) Kabupaten Jeneponto 
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Berdasarkan hasil perhitungan word frequency menggunakan fitur 

word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten Takalar, didapatkan kata 

“Bagus” adalah kata yang paling sering digunakan oleh informan dalam 

menjawab pertanyaan terkait variabel process (proses) pada hasil program 

dalam program BAAS tersebut. Sedangkan di Kabupaten Jeneponto 

didapatkan kata “Kurang” adalah kata yang paling sering digunakan oleh 

informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel input (masukan) hasil 

dalam program BAAS tersebut. 

1) Kabupaten Takalar 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

capaian program BAAS di takalar menunjukkan penurunan stunting yang 

cukup signifikan, walaupun sebenarnya program tersebut bukan menjadi 

satu-satunya program untuk percepatan penurunan stunting, melainkan 

masih banyak program lain yang terintegrasi dalam aksi nasional percepatan 

penurunan stunting. Tetapi adanya program BAAS tersebut dapat 

berkontribusi lebih untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Takalar. 

Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut. 

“sudah Lumayan sih, adanya bapak asuh lumayan membantu di tambah 
dengan intervensi lain.” (WS, 50 tahun, informan kunci) 

“Kalau dari hasil capaian program ini sangat efektif karena 
pendampingan ini bukan hanya fokus ke pendampingan gerakan 
menyuapi tetapi pada gerakan perubahan…” (AA, 39 tahun informan 
utama) 

“…Jadi hasil intervensi kita itu memang terjadi penurunan disetiap 
wilayah yang tadinya kita mulai diangka sekitar 18% sekarang sisa 7% 
berdasarkan data EPPGM.” (NF, 46 tahun, informan utama) 
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“…alhamdulillah kemarin waktu olah data ada kenaikan semua 
pertumbuhannya walaupun tidak signifikan tapi adaji peningkatan 
setelah kami melakukan skrining kemarin, nah kalau segi perkembangan 
ini harus distimulus terus dan ini tugasnya orang tua bagaimana bisa 
menstimulus anaknya.” (AM, 25 tahun, informan utama) 

“Kalau hasil dari program ini alhamdulillah baik, sekarang sudah 
menurun mi angka stunting di galesong utara, yang sebelumnya lebih 
seratus sekarang sisa empat puluhan mami kalau tidak salah” (S, 52 
tahun, informan pendukung) 
 
“Alhamdulillah mulaimi naik berat badannya sama tinggi bandannya ini 
anak ku, karena rajinki ku kasi makan telur, karena na bilang itu petugas 
toh.” (HY, 36 tahun, informan pendukung) 
 
Adapun kendala selama program tersebut adalah adanya beberapa 

bapak asuh yang tidak bersedia untuk turun lapangan setelah dikeluarkannya 

mandat, sehingga perlu lagi seruan dan ajakan untuk sama-sama bergotong 

royong menurunkan angka stunting di Kabupaten Takalar.  

“Hanya kendalanya itu mengajaknya ayo turun, monitoringnya, karena 
bukan mereka tidak punya uang untuk beli telur tetapi bapak asuh ini 
bapak asuhnya yang agak sulit jadi tetap kita selalu monitoring, bahkan 
ada mekanisme dari dompet dhuafa itu untuk me wa bahwa sekarang 
jadwalnya untuk donasi.” (AA, 39 tahun, Informan utama) 

2) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

capaian program BAAS di Jeneponto kurang berjalan secara optimal bahkan 

dipertegas oleh salah satu informan bahwa program tersebut tidak berjalan di 

jeneponto karena program tersebut dijalankan secara seremonial saja. Berikut 

informasi mengenai hal tersebut. 

“Makanya BAAS itu sebenarnya diharapkan betul-betul memang dia 
pahami keberlanjutannya BAAS dia tidak hanya satu kali diberikan 
jangan sampai satu kali diberikan selesaimi yang penting sudah 
dilaksanakan, karena di daerah itu begitu hanya simbolik yang penting 
sudah dilakukan selesaimi seperti di dandim kurang lebih begitu mereka 
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setor dokumentasi ke panglima maka selesai persoalan. tidak pernah 
mau ditau apasih sebenarnya hasilnya ini, berapa kali diberikan dll. Ini 
masalahnya sebenarnya stunting hampir semua proses pelaksanaanya 
seremonial, hanya bahasa kasarnya toh cukup menggugurkan tanggung 
jawab, bukan hanya stunting menurutku hampir semua program begitu, 
daerah ini hanya selalu berfokus kepertanggungjawaban, yang penting 
persoalan pertanggungjawaban keuangan aman, maka selesai kegiatan. 
Persoalan program itu mau berhasil atau tidak, ada dampaknya, itu 
persoalan lain yang tidak pernah menjadi indikator utama keberhasilan 
program, apalagi stunting tidak ada.” (IA, 41 tahun, informan kunci) 
 
“Kalau di Jeneponto memang berdasarkan data cakupan programnya 
memang baru sebelas orang anak asuhnya dan yang berperan sebagai 
bapak asuh itu baru dandim dan danramil dek.” (IW, 49 tahun, 
informan kunci) 
 
Walaupun sebenarnya program tersebut kurang berjalan secara 

optimal, Namun masih ada beberapa anak asuh yang diberikan pengasuhan 

oleh Dandim dan Danramil sebanyak 17 orang Balita dan pelaksanaannya juga 

tidak rutin. Berikut informasi mengenai hal tersebut.  

“Kalau seluruhnya kami baru pegang lima anak asuh, semoga bisa 
maksimal lagi ini kedepannya sehingga tambah banyak anak stunting 
yang bisa kami bantu kalau bisa satu TNI satu anak stunting yang 
dipegang itu harapan kami.” (SS, 39 tahun, informan utama) 

 
“Kalau hasil bantuan paket yang pernah kita kasi itu ada tujuh belas 
anak danramil dan koramil ini, tapi ini hanya sekaliji di kasi, kalau itu 
yang terdaftar memang sebagai anak asuh di dandim yang sebelas orang 
sepertinya rutin kalaupun tidak, kalau ada momen momen tertentu baru 
diberikan lagi paket.” (H, 48 tahun, informan utama) 
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4. Outcome (Dampak) 

a. Dampak yang tercapai dan Manfaat yang Dirasakan 

   

(a)       (b) 
Gambar 4. 20  

Word Cloud Variabel Outcome (Dampak Program)  
di Kabupaten Takalar 

Berdasarkan gambar 3.20 hasil perhitungan word frequency 

menggunakan fitur word cloud pada aplikasi Nvivo 14 Pro di Kabupaten 

Takalar, didapatkan kata “Baik” dan “Besar” adalah kata yang paling sering 

digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel 

outcome (dampak) dalam program BAAS tersebut. Sedangkan di Kabupaten 

Jeneponto didapatkan kata “Berdampak” adalah kata yang paling sering digunakan 

oleh informan dalam menjawab pertanyaan terkait variabel input (masukan) 

dampak dalam program BAAS tersebut. 

1) Kabupaten Takalar 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

program BAAS memberikan dampak yang baik terhadap penurunan stunting 

di Kabupaten Takalar, Walaupun tidak bisa diklaim bahwa program BAAS 

adalah satu-satunya program yang menurunkan stunting, tetapi ada juga 
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beberapa program yang saling berkontribusi untuk menurunkan angka 

stunting. Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut. 

“Sudah Lumayan sih, adanya bapak asuh lumayan membantu di tambah 
dengan intervensi lain. karena itu saya kasih liatki kemarin itu toh dari 
sekian persen kemarin ini sudah tinggal 7.7% itu EPPGM. Saya tidak 
Berani juga klaim bahwa betul-betul BAAS ini yang menjadikan 
prevalensi itu turun karena saya tau juga bahwa itu belum maksimal 
dikerjakan…” (WS, 50 tahun, informan kunci) 
  
“Kalau kami di takalar baik dampaknya dan berjalan dan ini bisa dilihat 
dari 2023 itu dek awal kita diangka 16% status EPPGM nya, kemudian di 
akhir tahun 2023 bulan desember kita diangka 7% artinya program kita 
berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang baik dan 
signifikan.” (AA. 39 tahun, informan utama) 
 
Selain itu, semenjak di berlakukan skema baru melalu Dashat program 

tersebut lebih efisien baik dari keseragaman bantuan dan paket manfaat dan 

semua sasaran dapat merasakan manfaatnya secara merata.  Sebagaimana 

informasi yang dilontarkan oleh informan. 

“Program ini besar dampaknya terhadap penurunan stunting di takalar, 
kalau dari sisi saya sendiri bagus apalagi pendistribusiannya sekarang 
itu sudah diolah sama dapur Dashat bukan lagi kita yang berikan ke 
personalnya masing-masing jadi dampaknya lebih merata dibanding 
sebelumnya.” (NF, 46 tahun, informan utama) 
 

“Kalau berbicara dampak dan manfaat saya rasa besar sekali 
dampaknya apalagi saya sendiri yang biasa turun ke lapangan, langsung 
menyuapi anaknya, dan hampir setiap hari ketemu itu anak asuhnya jadi 
saya lihat perkembanga dan pertumbuhannya.” (S, 52 tahun, informan 
pendukung) 
 
“iya banyak sekali manfaatnya apalagi ini selalu di kasi makan siang, 
itumi biasa na makan anak ku kalau siang karena na suka ji.” (HY, 36 
tahun, informan pendukung) 

2) Kabupaten Jeneponto 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

program BAAS harusnya memberikan dampak yang baik terhadap penurunan 
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stunting di Kabupaten Jeneponto karena pelaksanaannya yang tidak optimal 

sehingga tidak memberikan dampak yang begitu besar. Walaupun begitu 

sasaran yang mendapatkan program BAAS merasa terbantu dan merasa besar 

manfaatnya,  

”Harusnya program ini bisa berdampak cuman proses pelaksanaanya 
saja yang mungkin masih agak sedikit keliru ya, karena BAAS itu bukan 
sekedar program momenum, BAAS itu bukan sekedar sekali kemudian 
terputus. Intervensi itu baru kita bisa lihat hasilnya paling tidak enam 
bulan…” (IW, 49 tahun, informan kunci) 

“Di jeneponto sendiri misalnya ada tujuh atau enam dandim berapa tonji 
itu kontribusinya kalau kita melakukan survei ulang di SKI untuk 
mengukur prevalensi berapaji itu pengaruhnya kalaupun itu berhasil 
sama saja kali nol ji itu dengan angka dari dinkes lebih dari empat ribu, 
berapaji itu dari sekian persen, jadi memang beratki.” (IA, 41 tahun, 
informan kunci) 

 
“Yang jelas kalau masalah berdampaknya itu tidak bisa kita pastikan 
karena kenapa? sudah berjalan ini berapa tahun ini bantuan setiap ada 
hasil pendataan tidak pernah berkurang, padahal bantuan itu sudah 
banyak yang diberikan.” (SS, 39 tahun, informan utama) 

 
“Dampaknya ya pasti ada tapi kalau menurut saya memang kurang 
optimal karena bantuan yang diberikan dari danramil dan dandim itu 
tidak rutin hanya pada saat momen momen tertentupi.” (KM, 40 tahun, 
informan pendukung) 

“Bermanfaat sekali sebenarnya karena itu susu yang pernah di kasi na 
suka sekali na minum, tapi sekarang tidak minum mi susu kasihan 
karena tidak pernah mi lagi di kasi, tidak ada juga uang di kasi beli 
karena mahal ki itu susu formula.” (I, 29 tahun, informan pendukung) 

 Hasil Observasi 

Peneliti melakukan observasi terhadap sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk intervensi pada sasaran. Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan diperoleh bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Dashat 

(Dapur Sehat) dan Posyandu dalam kondisi baik. Peneliti hanya memfokuskan 
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observasi pada alat yang digunakan, hal ini dikarenakan tidak ada tempat 

khusus yang digunakan untuk pelaksanaan intervensi sasaran. Intervensi 

lebih sering dilakukan di rumah masing-masing sasaran dan melalui Dapur 

Sehat Atasi Stunting (Dashat) untuk bantuan PMT. Oleh karena itu, observasi 

terhadap sarana dan prasarana yang digunakan pada program ini hanya 

berdasar pada KIT Posyandu sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2019 

tentang Puskesmas. Adapun peralatan yang tersedia beberapa alat kesehatan 

yang digunakan saat kunjungan ke rumah sasaran yang meliputi alat ukur 

panjang bayi, alat ukur tinggi badan, alat ukur berat badan untuk bayi dan 

balita, timbangan digital untuk orang dewasa, alat ukur LILA, alat ukur 

hemoglobin, tensimeter, alkohol, cairan disinfektan atau povidonde iodin, kasa 

steril, plester, masker, sarung tangan, buku KIA atau KMS, vaksin untuk 

imunisasi dasar lengkap, media edukasi tentang gizi ataupun stunting. 

Tabel 4. 7 
Perbandingan Hasil Observasi Program BAAS di Kabupaten Jeneponto dan 

Takalar 

No Sarana dan Prasarana 
Ketersediaan 

Kab. Takalar Kab. Jeneponto 
Dashat (Dapur Sehat) 

1 Ketersediaan Dapur 
☑ Ada 

☐ Tidak ada 

☐ Ada 

☑ Tidak ada 

2 Kebersihan Dapur 

☐ Bersih  

☑ Cukup Bersih  

☐ Kotor 

☐ Bersih  

☐ Cukup Bersih  

☐ Kotor 

3 Peralatan Memasak 

☑ Lengkap  

☐ Cukup  

☐ Kurang 

☐ Lengkap  

☐ Cukup  

☐ Kurang 

4 
Ketersediaan Bahan 
Makanan 

☑ Ada 

☐ Tidak ada 

☐ Ada 

☐ Tidak ada 

5 Jenis Bahan Makanan ☑ Segar  ☐ Segar  
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☐ Tidak Segar ☐ Tidak Segar 

6 
Penyimpanan Bahan 
Makanan 

☑ Memadai  

☐ Tidak Memadai 

☐ Memadai  

☐ Tidak Memadai 
Ruang Makan dan Penyajian 

1 
Ketersediaan Ruang 
Penyajian 

☐ Ada 

☑ Tidak ada 

☐ Ada 

☑ Tidak ada 

2 
Kebersihan Ruang 
Penyajian 

☐ Bersih  

☐ Cukup Bersih  

☐ Kotor 

☐ Bersih  

☐ Cukup Bersih  

☐ Kotor 

3 Peralatan Makan 

☑ Lengkap  

☐ Cukup  

☐ Kurang 

☐ Lengkap  

☐ Cukup  

☐ Kurang 

4 
Ketersediaan air minum 
bersih 

☑ Ada  

☐ Tidak Ada 

☐ Ada  

☑ Tidak Ada 
Fasilitas Kesehatan 

1 Ketersediaan P3K 
☐ Ada  

☑ Tidak Ada 

☐ Ada  

☑ Tidak Ada 

2 Kunjungan Tenaga Medis 
☑ Teratur  

☐ Tidak Teratur 

☐ Teratur  

☑ Tidak Teratur 

3 Fasilitas Cuci Tangan 
☐ Ada  

☑ Tidak Ada 

☐ Ada  

☑ Tidak Ada 

4 Kebersihan Posyandu 

☑ Bersih  

☐ Cukup Bersih  

☐ Kotor 

☑ Bersih  

☐ Cukup Bersih  

☐ Kotor 
Observasi Tambahan (Tingkat Partisipasi Bapak Asuh) 

1 Kehadiran dan keterlibatan 

☑ Rutin  

☐ Kadangkadang  

☐ Jarang 

☐ Rutin  

☐ Kadang-kadang 

☑ Jarang 

2 Bantuan yang diberikan 

☑ Sesuai 
Kebutuhan  

☐ Kurang  

☐ Berlebih 

☐ Sesuai 
Kebutuhan  

☑ Kurang  

☐ Berlebih 
Sumber : Data Primer 2024 

Berdasarkan hasil observasi Program Bapak Asuh Anak Stunting 

(BAAS) melalui Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) di Kabupaten Takalar dan 

Jeneponto, terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam ketersediaan dan 

kondisi sarana serta prasarana yang mendukung program tersebut.  
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Ketersediaan dan Kondisi dapur Dashat Di Kabupaten Takalar, dapur 

Dashat tersedia dan dalam kondisi cukup bersih dengan peralatan memasak 

yang lengkap. Bahan makanan yang digunakan dalam dapur juga tersedia 

dalam kondisi segar dan penyimpanannya memadai. Sebaliknya, di Kabupaten 

Jeneponto, dapur Dashat tidak tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa program 

belum diimplementasikan sepenuhnya di Jeneponto, berbeda dengan Takalar 

yang sudah memiliki dapur dengan fasilitas yang memadai. 

Untuk ruang makan dan penyajian, baik Kabupaten Takalar maupun 

Jeneponto tidak memiliki ruang penyajian yang tersedia. Tidak ada data 

mengenai kebersihan ruang penyajian di kedua kabupaten ini. Namun, di 

Takalar, peralatan makan lengkap dan air minum bersih tersedia, sementara 

di Jeneponto, tidak ada air minum bersih yang tersedia. Tingkat partisipasi 

Bapak Asuh dalam program juga menunjukkan perbedaan. Di Kabupaten 

Takalar, kehadiran dan keterlibatan Bapak Asuh bersifat rutin dan bantuan 

yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Di Jeneponto, kehadiran dan 

keterlibatan Bapak Asuh jarang dan bantuan yang diberikan kurang sesuai 

dengan kebutuhan, menunjukkan kurangnya partisipasi yang optimal dalam 

mendukung program BAAS. 

Secara keseluruhan, Kabupaten Takalar menunjukkan implementasi 

yang lebih baik dari program Dashat dibandingkan dengan Kabupaten 

Jeneponto. Kabupaten Takalar memiliki dapur yang memadai dengan 

peralatan yang lengkap dan bahan makanan yang tersedia dalam kondisi baik. 

Selain itu, kunjungan tenaga medis yang teratur dan partisipasi aktif dari 



123 

 

 

 

Bapak Asuh merupakan keunggulan yang dimiliki Takalar. Di sisi lain, 

Kabupaten Jeneponto perlu melakukan upaya lebih untuk 

mengimplementasikan Dapur Sehat dan meningkatkan partisipasi Bapak Asuh 

serta menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan langkah-

langkah ini, diharapkan program BAAS dapat memberikan dampak positif 

yang lebih merata di kedua kabupaten.  

 Hasil Telaah Dokumentasi 

1. Kabupaten Takalar 

a. Data Prevalensi Stunting 

Data yang digunakan adalah data pengukuran bayi dan balita 

berdasarkan EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis 

Masyarakat). Data prevalensi kasus stunting yang digunakan adalah data 

tahun 2022 dan tahun 2023, untuk mengetahui perubahan prevalensi stunting 

di setiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4. 8 
Prevalensi Kasus Stunting Kab. Takalar Tahun 2022-2023 

Sumber: EPPGM, 2024 

No Kecamatan 
2022 2023 

n % n % 
1 Sanrobone 301 12.41 151 8.90 
2 Tanakeke  121   4.99   84 4.95 
3 Pattallasssang    35   1.44   85 5.01 
4 Mappakasunggu   21   0.87   80 4.72 
5 Galesong 376 15.51 135 7.96 
6 Galesong Selatan 349 14.39 326 19.22 
7 Galesong Utara 241    9.94 188 11.08 
8 Mangngarabombang 235    9.69 209 12.32 
9 Polongbangkeng Selatan 457 18.85 201 11.85 

10 Polongbangkeng Utara 289 11.92 237 13.97 
TOTAL 2425 10.56 1696 10.00 
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Grafik 4. 1 
Prevalensi Stunting Per-Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2022-2023 

 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tidak semua kecamatan 

di Kabupaten Takalar mengalami penurunan angka prevalensi stunting. Dari 

10 kecamatan, terdapat 5 kecamatan yang mengalami peningkatan prevalensi 

stunting dan 5 kecamatan mengalami penurunan stunting. Meskipun 

demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan prevalensi kasus stunting di 

Kabupaten Takalar dari 10,56% di tahun 2022 menjadi 10% pada tahun 2022.  

b. Data Cakupan Program 

Berikut adalah data cakupan program BAAS yang dilaksanakan oleh 

Dinas P2KBP3A Kabupaten Takalar pada tahun 2023. Berdasarkan grafik di 

bawah diketahui bahwa ada tiga kecamatan yang mempunyai cakupan 

intervensi BAAS yang paling banyak diantaranya adala Kecamatan Galesong 

Selatan, Mangngarabombang dan Galesong Selatan. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada grafik berikut ini. 
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Grafik 4. 2 
Grafik Capaian Program BAAS Kab. Takalar Tahun 2023 

 

c. Data Hasil Capaian Program  

Tabel 4. 9  

Data Distribusi Frekuensi Hasil Capaian Program BAAS Berdasarkan Z-score 

Sebelum dan Sesudah Program  

Status Gizi 
Sebelum Program Setelah Program 

n % n % 

Sangat Pendek 274 29.1 84 8.9 

Pendek 668 70.9 108 11.5 

Normal 0 0 687 72.9 

Tinggi 0 0 63 6.7 

Total 942 100 942 100 

Sumber : Data Sekunder EPPGM 2024 

Berdasarkan tabel 4.8, data distribusi status gizi anak sebelum dan 

setelah pelaksanaan program BAAS berdasarkan Z-score menunjukkan 

perubahan yang signifikan pada status gizi anak sebelum dan setelah 

pelaksanaan program. Sebelum program dilaksanakan, sebanyak 274 anak 

(29.1%) tergolong dalam kategori "Sangat Pendek", sementara setelah 
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program, jumlah tersebut menurun menjadi 84 anak (8.9%). Selain itu, anak 

dengan kategori "Pendek" juga mengalami penurunan signifikan dari 668 anak 

(70.9%) menjadi 108 anak (11.5%) setelah program.  

Tabel 4. 10 
Data Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Capaian Program BAAS 

Berdasarkan  Z-score Sebelum dan Sesudah Program 

Pengukuran n min maks mean±SD P Value 

Sebelum 942 -6.65 2.01 -2.78±0.68 
0.000 

Sesudah 942 -8.41 8.68 -0.40±2.16 

Sumber : Data Primer, 2024 

Berdasarkan uji Wilcoxon Signed Rank Test pada Tabel 4.9, diketahui 

bahwa ada perbedaan signifikan secara statistik antara nilai Z-score sebelum 

dan setelah program BAAS dengan nilai p yang sangat kecil 0,000 (<0.05). Hal 

Ini menunjukkan bahwa program tersebut memiliki dampak yang signifikan 

terhadap perubahan status gizi anak stunting di Kabupaten Takalar. 

2. Kabupaten Jeneponto 

a. Data Prevalensi Stunting 

Data yang digunakan adalah data pengukuran bayi dan balita 

berdasarkan aplikasi EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi 

Berbasis Masyarakat). Data prevalensi kasus stunting yang digunakan adalah 

data tahun 2022 dan tahun 2023, untuk mengetahui perubahan prevalensi 

stunting di setiap puskesmas. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 
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Tabel 4. 11 
Prevalensi Kasus Stunting 

Sumber: EPPGM, 2024 

Grafik 4. 3  
Prevalensi Stunting Per Kecamatan 

 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tidak semua kecamatan 

di Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan angka prevalensi stunting. 
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No Kecamatan 
2022 2023 

(%) (%) 

1 Bangkala   5.98         10.32 

2 Bangkala Barat 24.45 32.72 

3 Tamalatea 19.69 53.24 

4 Bontoramba    9.29 16.79 

5 Binamu    8.17 12.63 

6 Turatea  24.41 29.96 

7 Batang 28.95 11.06 

8 Arungkeke 23.45 31.65 

9 Tarowang   3.89 10.68 

10 Kelara 10.10 18.87 

11 Rumbia    6.88 13.03 

Rata-rata   15.02% 21.90% 
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Dari 11 kecamatan, terdapat 10 kecamatan yang mengalami peningkatan 

prevalensi stunting dan hanya 1 kecamatan mengalami penurunan stunting. 

Meskipun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan prevalensi kasus 

stunting di Kabupaten Jeneponto dari 5,94% di tahun 2022 menjadi 5,88% 

pada tahun 2022.  

b. Data Cakupan Program 

Berikut adalah data cakupan program BAAS yang dilaksanakan oleh 

Dinas P2KBP3A Kabupaten Takalar pada tahun 2023. Berdasarkan grafik di 

bawah diketahui bahwa jumlah cakupan program BAAS di Kabupaten 

Jeneponto sebanyak 17 orang balita. Kecamatan Binamu merupakan 

kecamatan yang mempunyai cakupan yang paling banyak diantara kecamatan 

yang lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

Grafik 4. 4  
Capaian Program BAAS Kab. Takalar tahun 2023 

 
Sumber : Data Sekunder, 2024 
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c. Data Hasil Capaian Program 

Tabel 4. 12  
Data Distribusi Frekuensi Hasil Capaian Program BAAS Berdasarkan Z-score 

Sebelum dan Sesudah Program 

Status Gizi 
Sebelum Program Setelah Program 

n % n % 
Sangat Pendek 12 70.6 1 5.9 

Pendek 5 29.4 9 52.9 
Normal 0 0 7 41.2 
Total 17 100 17 100 

  Sumber : Data Sekunder EPPGM 2024 

Berdasarkan tabel 4.11, data distribusi status gizi anak sebelum dan 

setelah pelaksanaan program BAAS berdasarkan Z-score menunjukkan 

perubahan yang signifikan pada status gizi anak sebelum dan setelah 

pelaksanaan program. Sebelum program dilaksanakan, sebanyak 12 anak 

(70.6%) tergolong dalam kategori "Sangat Pendek", sementara setelah 

program, jumlah tersebut menurun menjadi “Pendek” 9 anak (52.9%) dan 

“Normal” 7 anak (41.2%). 

Tabel 4. 13  
Data Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Capaian Program BAAS 

Berdasarkan  Z-score Sebelum dan Sesudah Program 
Pengukuran n min maks mean±SD P Value 

Sebelum 17 -5.67 -2.24 -3.64±1.05 
0.004 

Sesudah 17 -5.10 -0.82 -2.01±1.00 
Sumber : Data Sekunder, 2024 

Berdasarkan uji Wilcoxon Signed Rank Test pada Tabel 4.10, diketahui 

bahwa ada perbedaan signifikan secara statistik antara nilai Z-score sebelum 

dan setelah program BAAS dengan nilai p yang sangat kecil 0,004 (<0.05). Hal 

Ini menunjukkan bahwa program tersebut memiliki dampak yang signifikan 

terhadap perubahan status gizi anak stunting di Kabupaten Jeneponto. 
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 Pembahasan 

1. Input (Masukan) 

a. Ketersediaan Bapak Asuh 

Sumber daya manusia adalah salah satu elemen sangat penting dan 

dapat menentukan keberhasilan suatu program. Oleh karena itu penting untuk 

memastikan agar sumber daya manusia memiliki kompetensi yang berkualitas 

sebagai upaya untuk memaksimalkan proses untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Keberhasilan dari suatu kebijakan dapat diukur dari kemampuan 

dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Riu & 

Bunsal, 2022).   

Upaya untuk menurunkan prevalensi stunting memerlukan peran 

lintas sektor selain sektor kesehatan. Salah satu pilar dalam strategi nasional 

dalam percepatan penurunan stunting yang tertuang dalam Peraturan 

Presiden No. 72 tahun 2021 adalah peningkatan komunikasi perubahan 

perilaku dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi 

perubahan perilaku yang berkelanjutan. Salah satu pembaruan strategi 

percepatan penurunan stunting adalah upaya yang mencakup Intervensi 

Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, 

integratif, dan berkualitas melalui kerja sarra multisektor di pusat, daerah, dan 

desa (Perpres No. 72, 2021). 

BKKBN sebagai leading sektor percepatan penurunan stunting telah 

membentuk tim pendamping keluarga yang bergerak di tingkat desa dan 

kelurahan serta melibatkan seluruh OPD pemerintah maupun swasta untuk 
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menjadi bapak asuh . Tim pendamping keluarga terdiri dari bidan, kader PKK, 

dan kader KB. Tim pendamping keluarga bekerjasama dengan bapak asuh 

sebagai pendamping keluarga yang memiliki remaja, calon pengantin, ibu 

hamil dan nifas, serta bayi yang baru lahir hingga usia lima tahun dalam rangka 

untuk mencegah stunting. Tim pendamping keluarga akan memberikan 

edukasi, konseling, dan fasilitas bantuan kepada keluarga-keluarga yang 

berisiko, baik dari aspek intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif 

yang memiliki pengaruh terhadap adanya kasus – kasus stunting, sedangkan 

bapak asuh memberikan supply bantuan bahan pokok untuk pemenuhan 

kebutuhan gizi anak stunting (Peraturan BKKBN Nomor 12, 2021).   

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ketersediaan bapak 

asuh di Kabupaten Takalar sudah cukup banyak untuk memberikan 

pengasuhan kepada Baduta stunting yang ada di Kabupaten Takalar. 

Pemerintah daerah Kabupaten Takalar memberikan mandat kepada seluruh 

OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) hal tersebut sesuai dengan SK bapak 

asuh yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten takalar, kemudian 

setiap kepala OPD memberikan pengasuhan kepada 10 anak Baduta stunting. 

Walaupun SK bapak asuh sudah dianggap mampu mencukupi pengasuhan 

terhadap anak stunting, tetapi bapak asuh yang terdaftar di dalam mandat 

masih belum melakukan tugasnya secara penuh bahkan masih ada yang tidak 

bersedia. Sedangkan di Kabupaten Jeneponto masih belum optimal kesediaan 

bapak asuh diketahui bahwa keberadaan bapak asuh di Kabupaten Jeneponto 

sangat sedikit karena yang berperan sebagai bapak asuh hanya dari kalangan 
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TNI mencakup Dandim dan Danramil, bahkan dikatakan oleh Satgas Stunting 

bahwa program BAAS di Kabupaten Jeneponto sendiri masih sangat berat 

dilaksanakan.  

Menurut asumsi peneliti walaupun dalam hasil wawancara kata paling 

banyak dikatakan oleh informan Kabupaten Takalar berdasarkan hasil analisis 

word cloud adalah kata “Ada” dan di Kabupaten Jeneponto adalah kata 

“Dandim”, tetapi masih ada beberapa bapak asuh yang belum rutin 

memberikan pengasuhan hal ini disebabkan kurangnya kepedulian OPD dan 

seluruh stakeholder dalam upaya penangananan stunting khususnya di 

Jeneponto, diantaranya adalah tingginya ego sektoral yang masing-masing 

mempunyai kepentingan sendiri tanpa memikirkan permasalahan di bidang 

kesehatan yang secara tidak langsung tentu stunting tersebut akan 

mempengaruhi seluruh aspek kedepannya jika tidak ditangani secara cepat. 

Kedua, kurangnya rasa empati yang ada pada pribadi SDM dalam hal ini bapak 

asuh untuk memberikan pengasuhan kepada anak orang lain. Ketiga 

kurangnya komitmen dan tidak adanya regulasi dari pemerintah daerah untuk 

mengeluarkan mandat bapak asuh seperti yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah kabupaten takalar. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permanasari 

(2020) menjelaskan bahwa kurangnya dukungan dari OPD lain terkait 

program pencegahan stunting masih adanya ego sektoral pada OPD yang 

beranggapan bahwa stunting merupakan hanya permasalahan kesehatan saja. 

Ketiadaan dukungan juga dipengaruhi karena belum dipahaminya secara 
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mendalam isu terkait pencegahan stunting baik oleh Dinas Kesehatan maupun 

lintas sektor (Permanasari et al., 2020). 

Selain itu, menurut Syafrina (2018), Regulasi/hukum terkait stunting 

sangat diperlukan sebagai pedoman dalam penanggulangan stunting. Tidak 

adanya regulasi atau peraturan bupati (Perbub) tentang program gizi 

membuat kegiatan dalam pencegahan penanggulangan masalah gizi seperti 

stunting masih sangat lemah yang menyebabkan kurangnya tanggung jawab 

petugas kesehatan dalam menangani masalah gizi tersebut. Dengan adanya 

perbub tersebut dapat menjadi suatu bentuk komitmen pemerintah dalam 

mengatasi masalah gizi di daerah tersebut. Oleh sebab itu Pemerintah 

diharapkan dapat menyusun peraturan daerah seperti perbub Bupati tentang 

penanggulangan gizi dan stunting agar kegiatan bisa berjalan dengan adanya 

peraturan tersebut (Syafrina et al., 2018). 

 

b. Paket Manfaat 

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama penyebab stunting, 

sehingga pemerintah Indonesia mempunyai program bantuan sosial (jaminan 

sosial) untuk orang miskin. Ada juga penelitian yang menganggap bahwa 

kerangka berpikir yang salah menjadi Inovasi Sosial Pemerintah. Hal ini 

menyebabkan kemungkinan keluarga yang kaya (tidak miskin) juga ada yang 

menderita stunting karena kerangka berfikir yang tidak ada kesadaran untuk 

memberikan makanan yang bergizi. Kondisi tersebut terjadi bukan karena 

tidak ada uang untuk makan, namun uang tersebut dialokasikan untuk 
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kebutuhan lain yang dianggap lebih penting. Selain itu stunting juga 

disebabkan oleh karena faktor infeksi penyakit. Tidak ada faktor tunggal yang 

menjadi penyebab stunting, namun secara umum stunting dapat terjadi 

karena faktor asupan gizi yang kurang, adanya infeksi, dan karakteristik 

berfikir orang tua (Ismawati et al., 2020) 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

paket manfaat yang diberikan oleh bapak asuh di Kabupaten Takalar berupa 

bahan pokok atau protein hewani berupa, telur, beras dan susu, berdasarkan 

kemampuan bapak asuhnya dan kebutuhan anak asuhnya.  Selain itu, ada juga 

bantuan uang tunai yang diberikan kepada orang tua anak stunting sebanyak 

Rp300.000-Rp500.000 per anak sebagai bantuan modal usaha untuk modal 

peningkatan ekonomi keluarga dan juga sebagai bantuan untuk membeli 

bahan-bahan yang dapat mendukung perkembangan gizi anaknya.  

 

Sedangkan di Kabupaten Jeneponto diketahui bahwa paket manfaat 

yang diberikan oleh Dandim dan Danramil berupa sembako diantaranya 

adalah beras, gula, susu, vitamin, roti, biskuit, telur dan mie instan. Adapun 

jumlah paket manfaat yang diberikan sebanyak 5 kg beras serta ½ rak telur 

per pekan dan ada juga 2 rak sekali pendistribusian.  

Menurut asumsi peneliti dalam hasil wawancara kata paling banyak 

dikatakan oleh informan Kabupaten Takalar berdasarkan hasil analisis word 

cloud adalah kata “Telur” dan di Kabupaten Jeneponto adalah kata “Susu” 

Walaupun begitu paket manfaat telur dan susu tersebut belum merata baik 
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dari kuantitas dan kualitas yang diberikan oleh bapak asuh adalah finansial 

yang terbatas dan kurangnya sosialisasi serta informasi, Informasi mengenai 

program dan akses bantuan mungkin belum merata di semua daerah, selain 

itu pengetahuan bapak asuh sendiri terhadap makanan bergizi yang kurang, 

sehingga tidak memenuhi kebutuhan gizi anak asuh, misalnya pemberian mie 

instan yang diberikan oleh bapak asuh di Kabupaten Jeneponto. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh jaya (2023), 

dijelaskan bahwa jika dianalisis terkait kecukupan kebutuhan pokok maka 

bantuan Rp200.000 perbulan tidaklah cukup untuk menjamin kebutuhan gizi 

balita. Untuk membeli susu saja, uang Rp200.000,- hanya akan cukup untuk 

tiga minggu, belum untuk tambahan makanan yang lain. Apalagi garis 

kemiskinan di Lombok Barat di atas Rp466.4954,- per orang, sedangkan 

bantuan pemerintah hanya Rp200.000,- setiap bulan (Jaya, P., H. et al., 2023). 

Paket manfaat yang diberikan oleh bapak asuh anak stunting di 

Kabupaten Jeneponto dan Takalar, sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ramadhan (2024) dijelaskan bahwa bantuan pangan stunting merupakan 

bentuk tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah memberikan berupa 

bantuan pangan sebagai pengentasan stunting terhadap 1,4 juta keluarga yang 

berisiko stunting, bantuan pangan ini berupa 1 kg daging ayam, dan 10 butir 

telur ayam. Selain itu, pemerintah juga membagikan beras kepada 22,3 juta 

masyarakat Indonesia. Bantuan ini akan diberikan dan didistribusikan di 

beberapa provinsi yang diprioritaskan oleh pemerintah, bantuan ini 

merupakan salah satu cara dan upaya pemerintah dalam menurunkan krisis 
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pangan dan gizi akibat kurangnya asupan protein bagi masyarakat yang 

kurang mampu atau masyarakat yang berpendapatan rendah. Bantuan pangan 

pemerintah ini menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan yang paling 

utama adalah balita, dengan ini pemerintah berharap dapat menciptakan 

generasi yang terbebas dari masalah stunting, gizi buruk dan ibu hamil yang 

mengalami kekurangan vitamin dan asupan gizi (Ramadhan & Ahmad, 2024). 

c. Sasaran Program 

  Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) memiliki sasaran utama 

untuk mengatasi masalah stunting keluarga berisiko stunting, Keluarga 

berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki beberapa faktor risiko yang 

dapat menyebabkan anak-anak mereka mengalami stunting diantaranya 

adalah Kemiskinan, Gizi Ibu yang Buruk, Kurangnya Akses ke Makanan 

Bergizi, Sanitasi dan Kebersihan yang Buruk, Kurangnya Pendidikan dan 

Pengetahuan Gizi, Kurangnya Akses ke Pelayanan Kesehatan, Stres dan 

Kondisi Psikososial yang Buruk, Kurangnya Dukungan Sosial, serta Anak-anak 

yang Mengalami Stunting: Program ini secara khusus menyasar anak-anak 

yang mengalami stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat 

kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan 

(HPK) anak (Achmad & Ilhami, 2022).  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sasaran program BAAS 

di Kabupaten Takalar berfokus kepada Baduta stunting dengan jumlah 

sasaran sebanyak 942 Baduta. Adapun intervensi kepada Balita stunting 

dilakukan oleh dinas kesehatan. Sedangkan sasaran program di Kabupaten 
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Jeneponto tidak membedakan baik Baduta maupun Balita, Namun dari jumlah 

sasaran yang sangat sedikit sebanyak 17 Balita. 

Berdasarkan hasil wawancara kata paling banyak dikatakan oleh 

informan Kabupaten Takalar berdasarkan hasil analisis word cloud adalah 

kata “Baduta” dan di Kabupaten Jeneponto adalah kata “Balita”. Peneliti 

berasumsi bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor 

penyebab tidak dilakukan intervensi kepada seluruh sasaran. Di Kabupaten 

Takalar dianggap sudah cukup untuk mengintervensi Baduta Stunting, karena 

Balita stunting mempunyai program dan anggaran tersendiri dari Dinas 

Kesehatan. Sedangkan di Kabupaten Jeneponto hanya dari Kalangan TNI yang 

berperan sebagai bapak asuh yaitu Dandim dan Danramil. Sehingga tentu hal 

ini tidak mampu mencakup seluruh Balita stunting di Kabupaten Jeneponto. 

  Pembagian strategi sasaran yang dilakukan oleh Kabupaten Takalar 

sejalan dengan Stranas Stunting TNP2K (2018) hal ini bertujuan untuk 

memastikan agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk 

mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama 

meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada rumah tangga 1.000 

HPK khususnya pada anak usia 0-2 tahun (Baduta) (Satriawan, 2018).  

  Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nalle (2023), 

dijelaskan bahwa pada tahun 2020-2023 pada pelaksanaan PMT dengan 

target yang dituju yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan PAUD. 

Program khusus yang dimasukan ke APBDES 2023 berfokus pada kasus gizi 

kurang dan kasus sangat pendek tetapi hasil temaun lapangan menunjukan 
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bahwa di Desa Banfanu program yang tidak ada biayanya (anggaran) akan 

dialihkan pelaksanaanya pada tahun 2024 (Nalle et al., 2023) 

d. Sarana dan Prasarana Jamban 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 

2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menyebutkan bahwa stunting 

adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan 

gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi 

badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam Strategi 

Nasional Percepatan Pencegahan Stunting terdapat beberapa kelompok yang 

dijadikan sasaran prioritasnya yaitu, Ibu hamil, Ibu menyusui dan juga anak 

yang berusia mulai dari 0 – 24 bulan atau biasa disebut dengan 1.000 Hari 

Pertama Kehidupan (HPK). Selain sasaran prioritas dalam pencegahan 

stunting, terdapat juga sasaran penting yaitu Remaja putri, Wanita Usia Subur 

(WUS) dan Anak mulai dari usia 24 – 59 bulan. Upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah salah satunya pendampingan terhadap intervensi sensitif 

dalam hal ini sarana sanitasi (Vidianti & Jumiati, 2024).  

Dalam pedoman program BAAS yang di koordinator Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), 

dianggap perlu dilakukan pendekatan pencegahan dari aspek sensitif untuk 

perbaikan sanitasi jamban melalui pendekatan berisiko stunting dengan 

melakukan pendampingan pada keluarga yang belum mempunyai sarana dan 

prasarana jamban yang memadai, sehingga dalam pedoman BAAS terdapat 
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upaya pendampingan yang bisa dilakukan oleh bapak asuh dengan 

memberikan bantuan air bersih maupun jamban (BKKBN, 2022). 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa belum adanya 

pendampingan untuk perbaikan sanitasi yang dilakukan oleh bapak asuh 

dalam hal ini pemberian bantuan sarana dan prasarana jamban dan air bersih 

baik di Kabupaten Takalar maupun di Kabupaten Jeneponto. Hal ini 

disebabkan dua kabupaten tersebut masih berfokus pada perbaikan gizi anak 

stunting yaitu pemberian bantuan bahan pokok, makanan dan PMT seperti 

yang dilakukan oleh Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar adalah salah satu 

Kabupaten yang sudah terbebas dari ODF karena hampir semua rumah tangga 

sudah mempunyai jamban yang layak, berbeda halnya dengan Kabupaten 

Jeneponto saat dilakukan observasi ternyata masih ada sasaran dari BAAS 

yang belum mempunyai jamban layak, sehingga ini tentu menjadi masalah 

yang perlu diatasi juga. 

Berdasarkan hasil wawancara kata paling banyak dikatakan oleh 

informan Kabupaten Takalar dan Jeneponto berdasarkan hasil analisis word 

cloud adalah kata “Tidak”, Menurut asumsi peneliti ada beberapa aspek 

intervensi pemberian bantuan sarana sanitasi jamban tidak dilaksanakan oleh 

bapak asuh.  Pertama adalah Kurangnya Pemahaman atau Pengetahuan, 

Bapak asuh tidak sepenuhnya memahami pentingnya fasilitas sanitasi yang 

baik dalam mencegah stunting. Edukasi dan pelatihan yang lebih intensif 

diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara sanitasi, kesehatan, dan 

pertumbuhan anak. Kedua, keterbatasan sumber daya, Bapak asuh tidak 
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memiliki cukup sumber daya finansial membangun atau memperbaiki jamban 

karena membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga bantuan dari 

pemerintah atau organisasi non-pemerintah diperlukan untuk menyediakan 

sumber daya ini. Ketiga, prioritas yang berbeda, dalam beberapa kasus, bapak 

asuh lebih fokus pada aspek lain dari pengasuhan seperti pemberian makanan 

bergizi atau akses ke pelayanan kesehatan, sehingga mengesampingkan 

pentingnya fasilitas jamban.  Hal ini dipertegas oleh pernyataan informan, 

sebagai berikut.  

Kalau sejauh ini belum ada penyedian sarana jamban di kabupaten 
takalar yang masuk sebagai bagian program bapak asuh anak stunting. 
Tapi setahu ku untuk jamban ini dikembalikan ke desa karena desa yang 
punya program itu yang mengharuskan ODF dan setahu saya sudah ODF 
semuanya.” (ANI, 37 tahun, informan pendukung) 

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan yang 

komprehensif dan terintegrasi diperlukan, yang mencakup edukasi, 

penyediaan sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. 

Selain itu, keterlibatan komunitas dan dukungan dari pemerintah serta 

organisasi non-pemerintah dapat memainkan peran penting dalam 

memastikan bahwa semua aspek yang berkontribusi pada pencegahan 

stunting, termasuk fasilitas sanitasi yang memadai dan terpenuhi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Noorrahman (2020) tentang 

efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui 

Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) di Kecamatan Banjang 

Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek 

keberhasilan program dalam pembentukan perilaku hidup sehat belum 
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terpenuhi, aspek keberhasilan sasaran program belum terwujud disebabkan 

penyediaan jamban sehat belum memadai, aspek kepuasan terhadap program 

belum terpenuhi, aspek input dan output belum memadai dalam hal besaran 

anggaran pembangunan jamban (Noorrahman, 2020).  

Penelitian yang sama dijelaskan oleh Ningrum (2021) tentang 

pelaksanaan program STBM pilar pertama Stop BABS di Kabupaten Cimahi, 

disebutkan belum dapat berjalan dengan baik karena terdapat beberapa 

kendala dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukan minimnya 

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, 

keterbatasan sarana, kurangnya monitoring evaluasi, ketidakaktifan tim 

fasilitator desa, serta kurangnya kerjasama lintas sektor (Ningrum & Ahmad, 

2021).  

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Al-Bantani (2022) 

dijelaskan bahwa selain pemberian bantuan sarana dan prasarana jamban, 

tentu hal yang perlu diperbaiki pula adalah pola asuh masyarakat, dalam 

pemberian edukasi dan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan diharapkan 

dapat memberikan pemahaman yang cukup bagi masyarakat. Kegiatan 

pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat bertujuan untuk 

membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Adanya program tersebut juga 

diperuntukkan bagi masyarakat yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan 

terhadap sanitasi di lingkungan rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga 

memahami bahwa program intervensi STBM Stunting dilakukan guna 

mencegah timbulnya risiko stunting. Tindakan yang dapat dilakukan adalah 
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dengan merubah kebiasaan buruk dan meningkatkan kualitas sanitasi di 

lingkup rumah tangga (Al-Bantani et al., 2022) 

e. Ketersediaan Dana 

Dalam pelaksanaan suatu program kegiatan atau suatu kebijakan maka 

tidak akan jauh dari permasalahan penganggaran dana yang juga menunjang 

keberlangsungan program serta capaiannya, apabila tidak tercukupinya dana 

dan penganggaran dalam suatu program maka tentu saja program tersebut 

tidak akan mampu terlaksana secara keseluruhan dan tidak optimal (Shinta 

Aurellia Rahmasari, 2022). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

sumber dana dalam program BAAS di Kabupaten Jeneponto dan Takalar 

berasal dari dana pribadi masing-masing bapak asuh. Adapun jumlah dana 

yang dianggarkan untuk sasaran yaitu sebanyak Rp500.000 per anak. Tetapi 

dikembalikan lagi kepada masing-masing bapak asuh untuk kesanggupannya 

dalam memberikan pengasuhan karena kembali kepada esensi program 

tersebut bahwa program BAAS ini dibangun atas rasa kepedulian dan 

keikhlasan dalam memberikan pengasuhan. Selain dari dana Pribadi masing-

masing bapak asuh terdapat dana bantuan dari CSR PT. Pelindo khusus untuk 

penangananan stunting yang dikelola oleh pihak dompet dhuafa sulawesi 

selatan sebanyak Rp1.000.000 per anak.  

Dalam konsep Islam ada hak orang lain dari setiap harta yang dimiliki. 

Allah berfirman dalam QS Al Baqarah/2:267 terkait perintah untuk 

menginfakan sebagian harta. 
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Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 
infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan 
memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Kemenag RI, 2019).  

Ayat diatas menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah 

tersebut. Yang pertama digarisbawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan 

hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup 

sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang anjuran. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha 

kamu dan dari apa yang Kami, yakni Allah keluarkan dari bumi.  

Tentu saja, hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke 

hari dapat muncal usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, seperti 

usaha jasa dengan keanekaragamannya. Semuanya dicakup oleh ayat ini dan 

semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demikian juga yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian. Kalau memahami 

perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, semua hasil usaha, apa pun 

bentuknya, wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika 

gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. 
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Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi saw. 

maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal di tempat turunnya ayat 

ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain semua 

dicakup oleh makna kalimat yang Kami keluarkan dari bumi (M. Quraish 

Shihab, 2009a). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditianti (2019) 

dijelaskan bahwa Dana tersebut berasal dari ADD (anggaran dana desa), 

bantuan gubernur, dana revitalisasi posyandu, CSR (corporate social 

responsibility) perusahaan, kencleng (uang sumbangan warga yang 

dimasukkan dalam suatu wadah), sumbangan dokter praktek di sekitar 

posyandu, sumbangan pengusaha, dana pribadi kades dan bantuan dari ibu 

kades dana tersebut dipergunakan untuk menyediakan makanan tambahan, 

melengkapi fasilitas di semua posyandu misalnya timbangan (dacin) dan alat 

pengukur tinggi badan, konsumsi kader setelah pelaksanaan kegiatan 

posyandu dan diberikan kepada kader menjelang hari raya. (Aditianti et al., 

2019). 

Hal yang sama dilakukan oleh PT Pertamina Gas Negara SOR II-Stasiun 

Cimanggis, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2022) melalui 

program corporate social responsibility PT Pertamina Gas Negara SOR II-

Stasiun Cimanggis berupaya untuk membantu pengentasan masalah sosial di 

wilayah perusahaan. Salah satu masalah sosial yang menjadi prioritas 

perusahaan dari hasil pemetaan sosial dan FGD adalah pengentasan stunting 

sebagai salah satu program di bidang kesehatan, program ini kemudian 
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dinamakan BAJA LANTING yang merupakan kependekan dari balita 

harjamukti selamat dari stunting. Peran perusahaan adalah dengan 

menyediakan pendanaan serta   penyusunan   program   dengan   

mempertimbangkan   rekomendasi   dari   masyarakat. Kemudian perusahaan 

juga turut serta turun ke lapangan melalui Community Development Officer dan 

fasilitator  perusahaan  yang bergerak  secara  bersama-sama  dengan 

stakeholder terkait  yaitu  pemerintah  desa/dinas  kesehatan  dan  organisasi  

masyarakat  melalui  PKK. Perusahaan  juga  melalukan monitoring dan  

evaluasi  sebagai  upaya  untuk  menyukseskan program stunting (Fatimah, 

2022). 

f. Target Waktu  

Permasalah stunting memerlukan sinergitas program di setiap 

tingkatan pemerintahan, perencanaan, penerapan sekaligus pengendalian 

setiap program yang dirancang, sehingga terwujud keterpaduan dalam 

mencapai tujuan program yang tepat sasaran dan tentunya tepat waktu. 

Sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan optimal sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan (Dewi & Fuad, 2022). 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa, target 

waktu pelaksanaan program BAAS di Kabupaten Jeneponto dan Takalar 

adalah enam bulan, tiga bulan pertama dilakukan evaluasi pertama untuk 

melihat pertumbuhan anak asuh kemudian bulan keenam dilakukan evaluasi 

kedua.  

  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nelle (2023) 
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dijelaskan bahwa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dilakukan selama 90 

hari (3 bulan) dan target sasaran yang dituju yaitu ibu hamil, ibu menyusui, 

bayi balita dan anak PAUD (Nalle et al., 2023). 

  Selain itu. dalam penelitian yang dilakukan oleh Muliani (2021) 

dijelaskan bahwa implementasi program selama target waktu 6 bulan sangat 

efektif terhadap perubahan status gizi pada balita dibandingkan dengan 

pemberian intervensi kurang dari 6 bulan (Muliani et al., 2021). 

g. Bentuk pengasuhan  

Program BAAS adalah program yang dirancang untuk meningkatkan 

gizi anak-anak yang mengalami masalah tumbuh kembang. BAAS secara 

langsung memonitoring gizi anak asuhnya dengan memberikan makanan 

sehat kepada tim pendamping keluarga dibawah pengasuhan pemangku 

kebijakan dan mitra yang berperan sebagai bapak asuh (Riu & Bunsal, 2022).   

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bentuk pengasuhan 

yang diberikan bapak asuh mencakup pendistribusian paket manfaat dan 

edukasi pola asuh kepada orang tua anak asuh. Berikut pernyataan informan 

mengenai hal tersebut.  

“Pengasuhan yang diberikan sama bapak asuh itu khususnya danramil 
dia bagikan paket makanan atau sembako kepada anak stunting sambil 
mereka edukasi juga orang tuanya.”  (KM, 40 tahun, informan 
pendukung) 

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, diketahui juga 

bahwa di Kabupaten Takalar ada perubahan skema terkait pendistribusian 

paket manfaat yang awalnya dilakukan dengan cara pendistribusian langsung 
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kepada anak asuh, sedangkan skema yang terbaru dilakukan melalui Dashat 

(Dapur Sehat), jadi bantuan bapak asuh ditampung oleh TPK kecamatan 

kemudian nantinya akan diolah oleh masing-masing TPK di desa untuk 

dijadikan PMT lalu dibagikan secara merata setiap hari kepada anak asuh.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto 

(2022) dijelaskan bahwa program ini menyasar para calon pengantin, ibu 

hamil, dan anak-anak bayi umur dua tahun yang berasal dari keluarga kurang 

mampu, dalam program ini ada dua fokus asuhan yang akan diberikan oleh  

donatur  kepada  keluarga  berisiko  stunting, yakni  asuhan  prioritas  dan  

asuhan pendamping (Supriyanto & Jannah, 2022). 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Hani (2023) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa asuhan prioritas fokus pada dua kegiatan yaitu pemberian 

makanan tambahan dan bantuan sanitasi termasuk akses air bersih, 

sedangkan asuhan pendamping yaitu donatur dapat memberikan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) kepada keluarga berisiko stunting secara 

kelompok atau intrapersonal (Hani et al, 2023). 

Selain itu, Pelaksanaan Dashat di Kabupaten Takalar serupa dijalankan 

di Kabupaten Deli Serdang dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani 

(2023) dijelaskan bahwa program Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) 

merupakan Program BKKBN Kabupaten Deli Serdang yang di terapkan di 

kecamatan lubuk pakam. Program perbaikan gizi bayi dan balita yang 

terjalankan di Kecamatan Lubuk Pakam mendapat perhatian penuh dari 

pemerintah diutus oleh puskesmas ke TPK Yang merupakan program 
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Peraturan presiden No. 42 Tahun 2013 terjalankan di kecamatan Lubuk 

Pakam. Yakni upaya menerapkan pemberian suplemen gizi terbukti dapat 

membantu tumbuh dan kembang anak (Rahmadani & Lubis, 2023). 

2. Process (Proses) 

a. Perencanaan 

Setiap program tentu membutuhkan sebuah rencana yang cukup 

matang. Setiap rencana akan berisikan program dan kegiatan OPD untuk 

meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan 

integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan 

dan/atau satu tahun mendatang. Pemerintah kabupaten/kota selanjutnya 

mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah dan Rencana Kerja OPD. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan aksi 

konvergensi harus berdasarkan keputusan. Sehingga kualitas rencana 

kegiatan yang disusun semakin baik dan terfokus akan baik untuk 

meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi baik spesifik maupun 

sensitif (Picauly, 2021).  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa proses perencanaan 

program ini dilakukan pada pertengahan tahun 2022 bertepatan dengan hari 

keluarga nasional. Namun perencanaan program BAAS di Kabupaten Takalar 

dimulai pada pertengahan tahun 2023 melalui rapat koordinasi TPPS tingkat 

kabupaten. Setelah dilakukan rapat untuk perencaaan program BAAS tersebut 

kemudian dilakukan sosialisasi kepada calon bapak asuh kemudian dibuatkan 

SK oleh bupati takalar untuk memberikan pengasuhan kepada Baduta stunting 
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yang ada di Kabupaten Takalar. Sedangkan di Kabupaten Jeneponto 

perencanaan BAAS kurang terkoordinasi. Adanya bapak asuh di Kabupaten 

Jeneponto bukan karena inisiasi dari pemerintah daerah melainkan karena 

adanya perintah atasan Kasad Abri yang diturunkan kepada satuan TNI, 

sehingga yang berperan sebagai bapak asuh hanya dari Dandim dan danramil, 

sehingga tidak adanya rapat khusus perencanaan program BAAS di tingkat 

kabupaten maupun kecamatan melainkan hanya rapat koordinasi. Berikut 

pernyataan informan mengenai hal tersebut. Hal ini dipertegas oleh 

pertanyaan informan di bawah ini. 

“iyaa, kita melakukan rapat koordinasi dulu, karena sebelumnya 
memang ada SK yang sudah dibuat, kita rapat dulu dan menyampaikan 
ke bapak asuh bahwa ini anak yang akan diberikan asuhan” (WS, 50 
tahun, informan kunci) 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mastina (2021) 

dijelaskan bahwa, Perencanaan dan penganggaran OPD terkait penangananan 

stunting merujuk kepada SK Bupati Kampar nomor 440-471/VI/2020. 

Perencanaan program dan kegiatan intervensi pencegahan stunting tahun 

2019 dan 2020 dibuat berdasarkan analisis situasi pada desa lokus stunting 

dan capaian cakupan intervensi. Terdapat dua sumber penganggaran tahun 

2019, yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Kampar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) (DAK BOK) 

yang dibagi ke 10 OPD, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Olahraga, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan 



150 

 

 

 

Catatan Sipil, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan dan Anak, Dinas Kelautan Perikanan, dan Dinas Ketahanan 

Pangan (Mastina, 2021). 

b. Rapat Koordinasi Bapak Asuh  

Koordinasi melalui rembuk stunting merupakan suatu langkah penting 

yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan 

terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara 

bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan 

sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Pemerintah 

kabupaten/kota secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, 

sinkronisasi, dan sinergi hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan 

dari OPD penanggung jawab layanan di kabupaten/kota dengan hasil 

perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang 

kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus (Picauly, 

2021).  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan 

koordinasi dilakukan melalui rapat rutin tiap bulan sekali, tetapi dalam 

pelaksanaannya tidak membahas secara khusus untuk program BAAS 

melainkan seluruh program percepatan penurunan stunting. Proses 

Koordinasi BAAS ini dilakukan dari atas ke bawah, TPPS tingkat kabupaten 

melakukan koordinasi kepada TPPS tingkat kecamatan kemudian tingkat desa 

dan menyampaikn ke TPK yang bertugas di desa. Sedangkan di Kabupaten 

Jeneponto pelaksanaannya rapat koordinasi dilakukan secara tentatif dan 
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kondisional berdasarkan ada tidaknya hal mendadak yang perlu dibahas 

bersama, sehingga ini rapat yang dilaksanakan kurang terstruktur dari segi 

waktu dan efisiensi dana karena dilakukan sewaktu-waktu.  Hal ini dipertegas 

oleh pertanyaan informan di bawah ini.   

“Kalau rapat koordinasi kita rutin dengan TPPS, dengan TPK, jadi rutin 
kita laksanakan Rakornya, Bapak asuh juga sebagian besar ada kami 
libatkan. Kami laksanakan biasanya ada sekali sebulan.” (AA, 39 tahun, 
informan utama) 

Berdasarkan hasil wawancara kata paling banyak dikatakan oleh 

informan Kabupaten Takalar dan Jeneponto berdasarkan hasil analisis word 

cloud adalah kata “Rapat”, Peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan rapat 

koordinasi di Kabupaten Jeneponto dan Takalar dilaksanakan satu kali 

bersamaan dengan program yang lainnya ini dikarenakan terbatasnya 

anggaran dana, sehingga pelaksanaan rapat koordinasi membahas sekaligus 

program stunting.  

Hal tersebut dilakukan di Kabupaten kampar, dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Mastina (2021) didapatkan bahwa, Proses koordinasi 

diperlukan untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan 

perencanaan pembangunan di daerah terkait penangananan stunting 

(Mastina, 2021).  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidianti (2024), 

bahwa bahwa para pelaksana telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang 

baik antara lintas sektor yang terlibat, karena dalam melakukan implementasi 

kebijakan diperlukan komunikasi dan koordinasi agar berjalan dengan baik. 
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Bentuk komunikasi dan koordinasi para pelaksana biasanya melalui rapat 

bersama lintas sektor yang terlibat dalam TPPS di tingkat Kabupaten dan rapat 

bulanan antar Kecamatan, Puskesmas, dan Desa membahas terkait stunting di 

Kabupaten Serang (Vidianti & Jumiati, 2024). 

Seruan untuk melakukan rapat (musyawarah) untuk mencapai suatu 

mufakat pada suatu kegiatan dipertegas oleh firman Allah dalam QS Asy-

Syura/42: 38. 

هُمْ 
ٰ
ن
ْ
ق
َ
رَز ا  وَمِمَّ  

ۖ
هُمْ

َ
بَيْن وْرٰى 

ُ
ش مْ 

ُ
مْرُه

َ
وَا  

َۖ
وة
ٰ
ل الصَّ امُوا 

َ
ق
َ
وَا هِمْ  لِرَب  ِّ جَابُوْا 

َ
اسْت ذِيْنَ 

ه
وَال

ۚ 
َ
وْن

ُ
فِق
ْ
 يُن

Terjemahnya: 

“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 
melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah diantara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari 
rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”(Kemenag RI, 2019). 

Ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada kelompok Muslimin 

Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi Muhammad SAW. Dan 

menyepakati hal tersebut melalui musyawarah (syūra) yang mereka 

laksanakan di rumah Abu 151 Ayyub al-Anshari. Walaupun khiṭāb ayat ini 

bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal (M. Quraish Shihab, 

2009a). 

Setelah ayat yang lalu menguraikan hal-hal yang selalu dihindari oleh 

orang-orang yang wajar memeroleh kenikmatan abadi, ayat-ayat di atas 

mengumakakan apa yang selalu menghiasi diri mereka. Ayat di atas bagaikan 

menyatakan: Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang 
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benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan 

shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta 

syaratnya juga dengan khusyuk kepada Allah, dan semua urusan yang 

berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka, 

yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada diantara 

mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; dan di 

samping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada 

mereka, baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara 

tulus serta bersinambung, baik nafkah wajib maupun sunnah (M. Quraish 

Shihab, 2009a). 

Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa iman tidak hanya 

menyangkut individu saja, tetapi juga menyangkut orang lain. Tidak terbatas 

kepada hubungan dengan Tuhan saja, tapi menyangkut hubungan dengan 

manusia juga. Itulah sebabnya dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk 

bermusyawarah dalam suatu urusan. Dalam melaksanakan kewajiban sholat, 

sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Selain memiliki pahala yang berlipat, 

juga memiliki nilai sosialnya. Kemudian dalam suatu urusan sebaiknya 

dimusyawarahkan dengan baik, apalagi sesuatu yang menyangkut 

kepentingan bersama. Infakkanlah sebagian dari rezekimu di jalan Allah 

(Mubarok, 2019). 

c. Pelaksanaan Program BAAS 

Program BAAS adalah program yang dirancang untuk meningkatkan 

gizi anak-anak yang mengalami masalah tumbuh kembang. BAAS secara 



154 

 

 

 

langsung memonitoring gizi anak asuhnya dengan memberikan makanan 

sehat kepada tim pendamping keluarga dibawah pengasuhan pemangku 

kebijakan dan mitra yang berperan sebagai bapak asuh (Riu & Bunsal, 2022).   

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Berdasarkan 

wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses pelaksanaan 

program di lapangan yaitu mulai pendistribusian paket manfaat, dan 

pelaksanaan KIE dengan cara edukasi pola asuh kepada orang tua sasaran.  

Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut.   

“Kalau asuhannya bapak asuh itu mereka hanya memberikan telur 
kemudian kami sebagai TPK memberikan telurnya itu sesuai dengan 
jumlah sasaran yang ada kemudian sambil kita edukasi untuk 
memperbaiki pola asuhnya.” (NL, 31 tahun, informan pendukung) 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa proses 

pelaksanaan BAAS di lapangan yaitu mulai pendistribusian paket manfaat, dan 

pelaksanaan KIE dengan cara edukasi pola asuh kepada orang tua sasaran. 

Selain itu, adanya skema baru pendistribusian paket manfaat yaitu dengan 

metode yang berbeda dengan sebelumnya. Skema yang lama dianggap kurang 

efisien dan kurang merata pendistribusiannya karena pendistribusian dan 

jenis paket manfaat yang diberikan diserahkan secara penuh kepada bapak 

asuh, sehingga mereka memberikan paket manfaat kurang sesuai dengan 

kebutuhan anak asuhnya. Dinas P2KBP3A sebagai koordinator pelaksana 

program BAAS di Kabupaten Takalar mengubah skema tersebut dengan cara 

mengumpulkan bantuan paket manfaat di kecamatan masing-masing 

kemudian bantuan tersebut didistribusikan kepada seluruh desa melalui 
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melalui Dashat. Bantuan bahan pokok yang masuk diolah menjadi makanan 

yang bergizi sesuai dengan kebutuhan anak asuhnya.  

Sedangkan pelaksanaan BAAS di Kabupaten Jeneponto tidak 

mempunyai waktu rutin, melainkan hanya momen-momen tertentu. Selain 

bapak asuh pernah melakukan kunjungan langsung ke anak asuhnya, mereka 

juga memberikan paket manfaatnya dengan cara memanggil orang tua sasaran 

ke kantor Danramil Jeneponto.  

Pelaksanaan BAAS di Kabupaten Takalar melalui Dashat sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2023), Dashat (Dapur Sehat Atasi 

stunting) Kabupaten Deli Serdang yang merupakan Program BKKBN 

diterapkan di kecamatan lubuk pakam program perbaikan gizi bayi dan balita 

ini mendapat perhatian penuh dari pemerintah Deli Serdang karen terbukti 

dapat membantu tumbuh dan kembang anak (Rahmadani & Lubis, 2023). 

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2023), 

menjelaskan bahwa implementasi Dapur Sehat Atasi Stunting di Aceh Barat 

perealisasian program ini sudah ada desa yang terpilih dan menjadi referensi 

bagi desa lainnya. Beberapa program Dashat diantaranya sosialisasi, edukasi 

dan masak bersama langsung di lokasi sedangkan partisipan dari Program ini 

adalah ibu-ibu terkhususnya agar dapat menyediakan makanan yang baik dan 

benar sesuai dengan kaidah isi piringku. Harapannya Program Dapur Sehat 

Atasi Stunting ini dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di seluruh 

Aceh Barat agar dapat mencapai tujuan awalnya yaitu penurunan angka 

stunting di Aceh Barat dengan cara terus menggalakkan dan 
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mensosialisasikan serta memperkenalkan kepada seluruh masyarakat terkait 

program Dashat (Amellia et al., 2023).  

Tujuan pengembangan Dashat secara umum adalah meningkatkan 

kualitas gizi masyarakat, dalam rangka mempercepat upaya penurunan 

stunting melalui pendekatan konvergensi Kampung KB di tingkat 

desa/kelurahan. Sementara secara khusus, Dasha dikembangkan dalam 

rangka : (1) Sediakan pangan sehat dan bergizi, (2) Memunculkan kelompok 

usaha keluarga/masyarakat lokal yang berkelanjutan, (3) Tingkatkan 

keterampilan kelompok usaha keluarga/masyarakat, (4) Olah, distribusikan 

dan pasarkan makanan bergizi seimbang, (5) Berdayakan ekonomi 

masyarakat berbasis sumber daya lokal, (6) KIE gizi dan pelatihan kepada 

keluarga risiko stunting (Manita et al., 2022).  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2021) 

bahwa selain memberikan bantuan pangan, penting juga untuk meningkatkan 

Pola asuh ibu karena pola asuh ibu memiliki peran dalam kejadian stunting 

pada balita karena asupan makanan pada balita sepenuhnya diatur oleh 

ibunya. Ibu dengan pola asuh baik akan cenderung memiliki balita dengan 

status gizi yang lebih baik daripada ibu dengan pola asuh yang kurang. 

(Ibrahim et al., 2021). Di dalam keluarga ibu berperan mengatur makanan 

keluarga, oleh karena itu para ibu adalah sasaran utama pendidikan gizi 

keluarga. Pendidikan gizi makanan sehat yang mengandung banyak gizi. 

Pengetahuan ibu tentang cara memperlakukan bahan pangan dalam 

pengolahan dengan tujuan membersihkan kotoran, tetapi sering kali 
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dilakukan berlebihan sehingga merusak dan mengurangi zat gizi yang 

dikandungnya. Lingkungan yang kurang baik juga dapat mempengaruhi gizi 

pada anak. Faktor lingkungan (makanan) meliputi bahan makanan, 

pengolahan, penyimpanan, penghidangan dan higienis serta sanitasi makanan 

(Aziza et al., 2024). 

d. Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan program akan berhasil jika prinsip manajemen dengan 

upaya monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh pemegang program 

terpenuhi. Sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi mengenai unsur 

proses yang ada dalam program gizi yang telah dilaksanakan untuk upaya 

perbaikan selanjutnya serta keberlanjutan program yang lebih optimal 

(Nurlita, 2024).  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa bahwa dalam proses 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Takalar, TPK melakukan 

pencatatan secara manual di desa masing masing dan juga melalui aplikasi 

elektronik yaitu Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dan Insting (Ikhtiar 

Menzerokan Stunting) yang terkoordinasi langsung oleh PLKB, TPPS, dan 

Satgas stunting. Selain itu, dalam proses pemantauannya juga TPK, PLKB, TPPS 

dan Satgas Stunting mempunyai grup whatsapp yang digunakan sebagai media 

komunikasi dan koordinasi bersama. Berikut pernyataan informan mengenai 

hal tersebut. Waktu pelaksanaan monev dilakukan selama enam bulan dan 

dipantau langsung melalui aplikasi oleh Satgas stunting dan kepala dinas 

P2KBP3A. Selain itu proses pemantauan dilakukan juga oleh Bapak asuhnya 



158 

 

 

 

sendiri berkoordinasi dengan PLKB dan TPK. Berikut pernyataan informan 

mengenai hal tersebut.   

“kalau proses pencatatan dan pelaporan di lapangan dilakukan oleh TPK 
yang dilakukan lewat aplikasi dan manual juga, kalau aplikasinya itu 
lewat insting dan elsimil terus kami pantau lewat situ. Pak kadis 
P2KBP3A itu setiap saat memantau, kalau misalkan ada laporan masuk 
di grup beliau langsung cari penanggung jawabnya untuk segera 
menangani anak itu” (ANI, 37 tahun, informan pendukung) 

Sedangkan di Kabupaten Jeneponto, selain melakukan pencatatan 

manual dan melalui aplikasi Elsimil, salah satu TPK melakukan monitoring 

dengan cara video call dengan orang tua sasaran pada waktu makan telur, hal 

ini dilakukan setiap hari oleh TPK tersebut. Adapun pelaporan yang dilakukan 

oleh bapak asuh dalam hal ini Dandim dan Danramil dengan cara melaporkan 

secara langsung kepada komando atasan bahwa program tersebut sudah 

berjalan. Sedangkan untuk monev terhadap pertumbuhan dan perubahan 

status gizi sasaran dipantau oleh kader dan petugas kesehatan yang ada di 

lapangan.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidianti (2023) 

menjelaskan bahwa selain melalui rapat rutin, pelaksanaan monev stunting di 

Kabupaten Serang dilakukan dengan cara komunikasi dan koordinasi melalui 

media elektronik yakni dengan adanya Grup WhatsApp sehingga sangat 

memudahkan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan cepat 

bahkan dari jarak yang jauh sekalipun (Vidianti & Jumiati, 2024). 

Penerapan Aplikasi Elsimil di Kabupaten Jeneponto dan Takalar 

sebagai sarana untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan program 
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stunting, salah satunya dapat memonitoring program BAAS sebagai upaya 

Percepatan Penurunan Stunting, sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 

tentang Percepatan Penurunan Stunting. Elsimil adalah aplikasi skrining dan 

pendampingan untuk calon pengantin (Catin). Adapun Petugas Pendamping 

yang terdiri dari Kader KB, Kader PKK, dan Bidan, mengakses aplikasi berbasis 

website di https://elsimil.bkkbn.go.id. Tujuan aplikasi ELSIMIL adalah untuk  

melakukan deteksi dini terhadap kesehatan Catin untuk mitigasi risiko 

melahirkan bayi stunting dan sebagai alat elektronik pencatatan dan 

pelaporan program stunting (Perpres No. 72, 2021).  

Berdasarkan uraian di atas, implementasi rencana aksi nasional 

percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jeneponto belum sesuai dengan 

Perpres Nomor 72 Tahun 2021 pasal 25 (3) yang menyatakan bahwa 

kementerian/lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan 

penurunan stunting minimal 2 (dua) kali dalam setahun dan pemantauan 

dilaksanakan setiap enam bulan sekali. 

Dalam Islam terdapat dalil yang berkaitan dengan pengawasan yakni 

pada QS Al Infithar/82: 10-12 Allah berfirman:  

 
َ
وْن

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 مَا ت

َ
مُوْن

َ
َۙيَعْل

َ
تِبِيْن

ٰ
َۙكِرَامًا ك

َ
ح  فِظِيْن

َ
مْ ل

ُ
يْك
َ
 عَل

َّ
 وَاِن

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat – malaikat) pengawas yang 

mulia (di sisi Allah) dan mencatat (amal perbuatanmu). Mereka 

mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Kemenag RI, 2019). 

 

Agama Islam memiliki peraturan, perintah, dan larangan kepada 

umatnya. Upaya monitoring dilakukan sebagai pembatasan dan pencegahan 
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diri agar tidak terjerumus dalam kelalaian dan senantiasa menjalankan 

perintah-Nya. Berdasarkan pada tafsir Al Mishbah dijelaskan bahwa ayat di 

atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menugaskan kepada para malaikat 

untuk mencatat setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, 

mereka adalah malaikat-malaikat mulia yang mampu melaksanakan tugasnya 

sebaik mungkin tanpa kesalahan dan kecurangan. Mereka pencatat-pencatat 

yang sangat akurat terhadap aktivitas manusia baik yang termasuk lahiriah 

maupun batiniah. Mereka juga senantiasa mengetahui apa yang manusia 

terus-menerus kerja. Hal ini memberikan pemahaman bahwasanya upaya 

monitoring dalam suatu program dapat membangun nilai yang baik (M. 

Quraish Shihab, 2009a). 

3. Output (Keluaran) 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa capaian program BAAS 

di Kabupaten Takalar menunjukkan penurunan stunting yang cukup 

signifikan, walaupun sebenarnya program tersebut bukan menjadi satu-

satunya program untuk percepatan penurunan stunting, melainkan masih 

banyak program lain yang terintegrasi dalam aksi nasional percepatan 

penurunan stunting. Tetapi adanya program BAAS tersebut dapat 

berkontribusi lebih untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Takalar. 

Berikut pernyataan informan mengenai hal tersebut. Sedangkan di Kabupaten 

Jeneponto tidak berjalan secara optimal karena program tersebut dijalankan 

secara seremonial saja. Walaupun sebenarnya program tersebut kurang 

berjalan secara optimal, Namun masih ada beberapa anak asuh yang diberikan 
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pengasuhan oleh Dandim dan Danramil sebanyak 17 orang Balita dan 

pelaksanaannya juga tidak rutin. Hal ini dipertegas oleh pernyataan informan 

berikut ini.  

“Kalau dari hasil capaian program ini sangat efektif karena 
pendampingan ini bukan hanya fokus ke pendampingan gerakan 
menyuapi tetapi pada gerakan perubahan…” (AA, 39 tahun informan 
utama)   

Hasil capaian program di Kabupaten Takalar sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fitrauni (2022) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sigi telah melakukan upaya percepatan penurunan stunting 

dengan melaksanakan pilar strategi penurunan stunting melalui penerapan 8 

aksi konvergensi, salah satunya program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) 

yang secara garis besar memperlihatkan terjadi penurunan persentase kasus 

stunting dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dimana tahun 2020 

sebesar 16,59% turun menjadi 14,40% di tahun 2021. Upaya percepatan 

penurunan stunting yang telah dilakukan melalui aksi konvergensi dapat 

terlihat seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah terencana, diarahkan dan 

dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas terutama untuk 

peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan gizi utamanya intervensi 1000 

HPK (Fitrauni & Muchlis, 2022). 

Hal yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani 

(2023) didapatkan bahwa proses kinerja kecamatan lubuk pakam berhasil 

dalam menanggapi dan menangani stunting di kecamatan lubuk pakam 

sehingga mengalami penurunan pesat mulai dari stunting di terapkan yang 
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menunjukkan angka 13,9% pada 2021 hingga mencapai 12,5% pada tahun 

2022. Dengan adanya berbagai progres yang dirancang dan di jalankan oleh 

PPKS kecamatan yang tersalurkan kepada masyarakat demikian juga 

membangun target mencapai angka kesuksesan. Tujuan penelitian ini 

dilakukan agar melihat proses kinerja kecamatan lubuk yakni membangun 

sarana Kesehatan serta mengadakan penyuluhan stunting rutin menunjukkan 

sebuah upaya bagus yang dijalankan pemerintah dalam menanggapi stunting 

ini. Hasil penelitian juga sukses dalam menjalani dua titik intervensi holsik 

yang mana sukses dalam mengadakan penyuluhan rutin mengenai stunting 

dan dibuatnya berbagai fasilitas dan prasarana Kesehatan(Rahmadani & 

Lubis, 2023) 

4. Outcome (Dampak) 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa bahwa 

program BAAS di Kabupaten Takalar memberikan dampak yang baik terhadap 

penurunan prevalensi stunting, Walaupun tidak bisa diklaim bahwa program 

BAAS adalah satu-satunya program yang menurunkan stunting, tetapi ada juga 

beberapa program yang saling berkontribusi untuk menurunkan angka 

stunting. Sedangkan, di Kabupaten Jeneponto program BAAS harusnya 

memberikan dampak yang baik terhadap penurunan stunting, tetapi karena 

pelaksanaannya yang tidak optimal sehingga tidak memberikan dampak yang 

begitu besar. Walaupun begitu sasaran yang mendapatkan program BAAS 

merasa terbantu dan merasa besar manfaatnya. Hal ini dipertegas oleh 

pernyataan informan dibawah ini. 
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“Kalau kami di takalar baik dampaknya dan berjalan dan ini bisa dilihat 
dari 2023 itu dek awal kita diangka 16% status EPPGM nya, kemudian di 
akhir tahun 2023 bulan desember kita diangka 7% artinya program kita 
berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang baik dan 
signifikan.” (AA. 39 tahun, informan utama) 
 
Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang 

harus dimiliki oleh seorang Muslim. Setiap Muslim diperintahkan untuk 

memberikan manfaat bagi orang lain.Memberikan manfaat kepada orang lain, 

maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah SWT 

berfirman dalam QS Al Isra/17: 7. 

 ...
ِۗ
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َ
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َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
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َ
 ا
ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
ت
ْ
حْسَن

َ
مْ ا

ُ
ت
ْ
حْسَن

َ
 ا
ْ
 اِن

Terjemahnya :  

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu 
sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali 
kepada dirimu sendiri. …” (Kemenag RI, 2019). 

Secara umum, ayat diatas berbicara mengenai hakikat perbuatan baik 

dan buruk. Pada dasarnya setiap perbuatan baik yang dilakukan manusia tidak 

hanya diperuntukkan bagi obyeknya, melainkan juga bagi pelakunya. Artinya, 

jika seseorang berbuat baik, maka sebenarnya perbuatan baik itu akan 

kembali kepada dirinya sendiri, begitu pula sebaliknya. Quraish Shihab 

kemudian mencoba menjelaskan makna tersebut. Menurutnya, penggunaan 

kata li anfusikum dan falaha pada ayat di atas bertujuan untuk menegaskan 

bahwa amal seseorang, baik atau buruk, akan tertuju kepadanya secara 

khusus, bukan kepada orang lain. Artinya, pemaknaan kejahatan akan kembali 

kepada pelakunya tidaklah salah. Quraish Shihab menambahkan, di dunia 

setiap perbuatan tidak akan berdampak kepada pihak lain kecuali atas izin 
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Allah. Dampak dari suatu perbuatan hanya akan kembali kepada pelakunya, 

baik maupun buruk. Dengan demikian, tepatlah sudah pesan yang 

disampaikan pada ayat di atas, bahwa hakikat perbuatan baik dan buruk akan 

kembali kepada pelakunya (M. Quraish Shihab, 2009a). 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa Adanya 

penurunan angka stunting di Kota Samarinda dengan menerapkan kebijakan 

ini, pencapaian ini merupakan salah satu tujuan pemanfaatan kebijakan ini 

setelah dikelola oleh Pemerintah Kota Samarinda. Dalam hal ini dampak ini 

termasuk dalam dampak kebijakan yang Positif, karena dampak ini berkaitan 

dengan situasi dan target kesehatan lain di luar dari target awal kebijakan, 

yakni kebijakan bantuan pangan kepada balita stunting. Adanya program asuh 

anak stunting berdampak baik kepada anggaran penangananan Gizi terhadap 

bayi/balita Stunting di Kota Samarinda beberapa bulan terakhir dapat teratasi 

sejak dikelola oleh Pemerintah Kota Samarinda beserta segenap OPD dan 

stakeholder tenaga kesehatan yang relatif stabil tidak ada lonjakan anggaran 

yang begitu tinggi. Dampak ini termasuk jenis dampak kebijakan terhadap 

kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang, karena dalam hal ini 

dampak yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. 

Ada beberapa faktor Kebijakan pemerintah yang dilakukan selama ini 

belum berdampak signifikan mengentaskan rawan pangan dan perbaikan 

status gizi anak balita karena penekanan kebijakan dan program sering 

berubah dan tidak berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat dan 

pemerintah daerah masih kurang, seolah-olah kebijakan tersebut merupakan 
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tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh karena itu, harus menjadi kesadaran 

bersama bahwa pemenuhan pangan bagi setiap individu merupakan HAM dan 

pemenuhannya menjadi kewajiban bersama, termasuk individu itu sendiri. 

Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi harus dilakukan secara 

komprehensif, mengingat penyebab munculnya masalah tersebut sangat 

beragam dan komplek. Adanya konsep food security and nutrition maka 

kebijakan yang disusun dapat bersifat tunggal dengan menggabungkan 

kebijakan pangan dan kebijakan gizi sehingga diharapkan masalah pangan dan 

gizi sama-sama teratasi (Hendriadi & Ariani, 2024). 

Segala upaya serta kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk 

menekan laju kasus stunting. Hal ini untuk mencegah stunting yang memiliki 

dampak yang kompleks bagi generasi–generasi bangsa. Tentu untuk 

mendukung keberhasilan program penanganan stunting tidak hanya 

pemerintah saja yang melaksanakannya, peran orang tua sangat besar dalam 

mencegah stunting. Allah SWT. juga menegaskan tanggung jawab orang tua 

dalam menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas sebagaimana 

Allah berfirman dalam QS An-Nisaa’/4:9 sebagai berikut. 
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Terjemahanya : 

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 
meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka 
khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan 
berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak 
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keturunannya)”(Kemenag RI, 2019).  
 
Berdasarkan tafsir Al Mishbah pada ayat ini berpesan bahwa dan 

hendaklah orang-orang yang memberik aneka nasihat kepada pemilik harta 

agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya 

terbengkalai, hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan 

meninggalkan dibelakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak 

lemah karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatir 

terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak 

lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami mereka akan menerima 

nasihat-nasihat seperti yang mereka berikan itu? Tentu saja tidak! Karena itu 

hendaklah mereka takut hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan 

mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintahnya-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi 

tepat (M. Quraish Shihab, 2009a). 

Al-Maraghi menafsirkan pada ayat ini Allah menganjurkan setiap orang 

tua untuk tidak menghasilkan keturunan yang lemah dan tidak mempunyai 

daya saing dalam kehidupan, melainkan berusaha mewujudkan generasi yang 

berkualitas dalam semua aspek kehidupan dan memiliki kualitas yang baik 

dengan tetap memperhatikan pendidikan jasmani dan rohaninya karena 

orang tua merasa khawatir jika anaknya dalam keadaan lemah. 

Jika dikaitkan dengan dengan ayat diatas maka dapat dirumuskan 

parenting Islami (pola asuh islam) mengemukakan cara mendidik, membina, 

membiasakan, dan membimbing anak agar tidak menjadi dzurriyyatan 
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dhi‟aafa (keturunan yang serba lemah) dalam menjalan tugas sebagai khalifah 

fil ardh baik secara fisik, ekonomi, sosial, pengetahuan, dan spiritual. Pada 

potongan ayat terakhir Allah memberikan solusi agar dzurriyyatan dhi‟afan 

itu tidak terjadi kepada kita yaitu dengan perintah taqwa dan berkata yang 

baik (qoulan sadidan) bisa berupa verbal maupun nonverbal atau perbuatan. 

 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat proses penelitian, terdapat 

beberapa keterbatasan yang dapat diperhatikan oleh peneliti selanjutnya 

untuk memaksimalkan penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan 

tersebut diantaranya adalah 

1. Peneliti hanya melakukan wawancara mendalam terhadap Dinas BKKBN, 

Dinas P2KBP3A dan Dinas Kesehatan, gambaran program yang dilakukan 

oleh OPD lain hanya berdasarkan telaah dokumen dan informasi dari Dinas 

P2KBP3A sehingga tidak diperoleh secara rinci tentang implementasi 

program yang dilaksanakan oleh sektor-sektor lain yang juga 

berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten 

Jeneponto. 

2. Tidak dilakukan pengukuran langsung terhadap sasaran program untuk 

melihat perubahan status gizi pada Balita yang telah diberikan intervensi. 

Namun peneliti hanya mengambil data sekunder hasil pengukuran di 

Posyandu dari data EPPGM. 
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BAB V  

PENUTUP 

 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kabupaten 

Jeneponto dan Takalar, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Variabel Input (Masukan)  

Di Kabupaten Takalar Bapak Asuh cukup untuk menanggung Baduta 

stunting dengan dukungan OPD dan dana pribadi serta CSR PT Pelindo, 

sedangkan di Jeneponto hanya melibatkan Dandim dan Danramil. 

2. Variabel process (Proses) 

Pelaksanaan di Kabupaten Takalar efektif dengan distribusi gizi, KIE, 

dan Dashat, serta monitoring melalui aplikasi Elsimil dan Insting; Sedangkan, 

Jeneponto belum efektif dan belum menggunakan aplikasi Insting untuk 

monitoring dan evaluasi. 

3. Variabel Output (keluaran).  

Berdasarkan data yang didapatkan hasil cakupan program BAAS di 

Kabupaten Takalar sebanyak 942 Baduta Stunting, sedangkan hasil cakupan 

di Kabupaten Jeneponto hanya sebanyak 17 Balita stunting yang mendapatkan 

program BAAS. 
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4. Variabel Outcome (Dampak)  

Program BAAS di Kabupaten Takalar dan Jeneponto menunjukkan hasil 

berbeda. Di Takalar, program ini berhasil mengubah status gizi dari 942 anak 

stunting menjadi 687 berstatus normal dan 63 tinggi. Namun, di Jeneponto, 

dengan cakupan hanya 17 balita, tidak ada dampak signifikan yang terlihat. 

Jadi, program BAAS berhasil menurunkan prevalensi stunting di Takalar, 

tetapi tidak di Jeneponto. 

 Implikasi Penelitian  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa 

hal yang dinilai perlu diperhatikan untuk dapat memaksimalkan implementasi 

program percepatan penurunan stunting, sebagai berikut:  

1. Bagi Dinas P2KBP3A   

a. Rutin melakukan orientasi, monitoring dan evaluasi program percepatan 

penurunan stunting bekerjasama dengan instansi yang termasuk dalam 

tim percepatan penurunan stunting.  

b. Aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan tim pendamping 

keluarga sebagai pelaksana di lapangan untuk mengetahui permasalahan 

yang terjadi di lapangan.  

2. Bagi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)  

a. Melakukan pendampingan, Sosialisasi, edukasi secara rutin dan 

berkesinambungan.  

b. Meningkatkan kerjasama antar semua stakeholder yang berperan sebagai 

bapak asuh anak stunting. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya  

a. Mengkaji implementasi program BAAS menggunakan variabel berbeda.  

b. Melakukan pengukuran langsung kepada sasaran program BAAS untuk 

melihat dampak secara nyata. 

c. Melakukan penelitian yang berfokus dalam mengkaji secara mendalam 

persepsi masyarakat mengenai program BAAS.   
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LAMPIRAN 

PEDOMAN OBSERVASI PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING DI 
KABUPATEN JENEPONTO DAN TAKALAR 

No Sarana dan Prasarana 
Ketersediaan 

Kab. Jeneponto Kab. Takalar 

Dashat (Dapur Sehat) 

1 Ketersediaan Dapur 
☐ Ada 

☐ Tidak ada 

☐ Ada 

☐ Tidak ada 

2 Kebersihan Dapur 

☐ Bersih  

☐ Cukup Bersih  

☐ Kotor 

☐ Bersih  

☐ Cukup Bersih  

☐ Kotor 

3 Peralatan Memasak 

☐ Lengkap  

☐ Cukup  

☐ Kurang 

☐ Lengkap  

☐ Cukup  

☐ Kurang 

4 
Ketersediaan Bahan 

Makanan 

☐ Ada 

☐ Tidak ada 

☐ Ada 

☐ Tidak ada 

5 Jenis Bahan Makanan 
☐ Segar  

☐ Tidak Segar 

☐ Segar  

☐ Tidak Segar 

6 
Penyimpanan Bahan 

Makanan 

☐ Memadai  

☐ Tidak Memadai 

☐ Memadai  

☐ Tidak Memadai 

Ruang Makan dan Penyajian 

1 
Ketersediaan Ruang 

Penyajian 

☐ Ada 

☐ Tidak ada 

☐ Ada 

☐ Tidak ada 

2 
Kebersihan Ruang 

Penyajian 

☐ Bersih  

☐ Cukup Bersih  

☐ Kotor 

☐ Bersih  

☐ Cukup Bersih  

☐ Kotor 

3 Peralatan Makan ☐ Lengkap  ☐ Lengkap  
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☐ Cukup  

☐ Kurang 

☐ Cukup  

☐ Kurang 

4 
Ketersediaan air minum 

bersih 

☐ Ada  

☐ Tidak Ada 

☐ Ada  

☐ Tidak Ada 

Fasilitas Kesehatan 

1 Ketersediaan P3K 
☐ Ada  

☐ Tidak Ada 

☐ Ada  

☐ Tidak Ada 

2 Kunjungan Tenaga Medis 
☐ Teratur  

☐ Tidak Teratur 

☐ Teratur  

☐ Tidak Teratur 

3 Fasilitas Cuci Tangan 
☐ Ada  

☐ Tidak Ada 

☐ Ada  

☐ Tidak Ada 

4 Kebersihan Posyandu 

☐ Bersih  

☐ Cukup Bersih  

☐ Kotor 

☐ Bersih  

☐ Cukup Bersih  

☐ Kotor 

Observasi Tambahan (Tingkat Partisipasi Bapak Asuh) 

1 Kehadiran dan keterlibatan 

☐ Rutin  

☐ Kadang-

kadang ☐ Jarang 

☐ Rutin  

☐ Kadang-kadang 

☐ Jarang 

2 Bantuan yang diberikan 

☐ Sesuai 

Kebutuhan  

☐ Kurang  

☐ Berlebih 

☐ Sesuai 

Kebutuhan  

☐ Kurang  

☐ Berlebih 
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 Saya Rudi Sumarlin NIM 70200120037 sebagai mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 
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Komparatif Implementasi Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Di 

Kabupaten Jeneponto dan Takalar Tahun 2022-2023” untuk 

menyelesaikan studi sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). 

 Saya meminta kesediaan Bapak/Ibu sebagai informan dalam penelitian 
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Demikian lembar permohonan ini, atas kesediaan dan kerjasamanya, 

saya  

ucapkan terima kasih. 
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LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN 

(INFORMED CONSENT) 

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : 

Usia  : 

Alamat : 

No. Hp  : 

 Menyatakan setuju dan bersedia menjadi informan dalam penelitian 

yang berjudul “Studi Komparatif Implementasi Program Bapak Asuh 

Anak Stunting (BAAS) Di Kabupaten Jeneponto dan Takalar Tahun 2022-

2023”, yang diteliti oleh: 

Nama   : Rudi Sumarlin 

NIM  : 70200120037 

 Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif 

dan data mengenai diri saya akan dijaga kerahasiannya oleh peneliti. Semua 

berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk 

keperluan pengolahan data.  

Demikian, secara sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun, saya 

bersedia berperan serta dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara, 

pengambilan gambar, dan dokumentasi. 

      Jeneponto,  8 Februari 2024 

                               Informan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pedoman wawancara untuk informan kunci (Bidang KSPK BKKBN Provinsi dan Satgas stunting Dinas P2KBP3A sebagai 

leading sektor BAAS) 

Kode informan:  

Hari/ tanggal   : 

Waktu     : 

Nama/ Inisial informan  : 

Jenis kelamin   : 

Tempat, tanggal lahir  : 

Usia    : 

Pendidikan terakhir  : 

Pekerjaan/ jabatan  : 

Masa kerja   : 

No. HP    : 
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Daftar pertanyaan untuk informan kunci : Bidang KSPK BKKBN Provinsi dan Satgas Stunting P2KBP3A Kabupaten Jeneponto 
dan 

No Variabel Pertanyaan umum Probing 

1. Masukan Bagaimana ketersediaan bapak 
asuh dalam program ini? 

a. Bagaimana ketersediaan bapak asuh dalam program ini, 
Apakah telah mencukupi dan mampu mengetahui tupoksinya? 

b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A dalam 
melakukan koordinasi dengan bapak asuh? 

c. Bagaimana kualifikasi tim bapak asuh yang dibutuhkan dalam 
program ini? 

d. Apakah terdapat kendala terkait ketersediaan bapak asuh 
dalam program ini, Bagaimana solusi dari kendala tersebut? 

  Bagaimana bentuk paket manfaat 
yang diberikan? 

a. Bagaimana jenis paket manfaat yang diberikan? 
b. Berapa jumlah paket manfaat yang diberikan kepada sasaran? 

  Bagaimana bentuk pendanaan 
terhadap program ini? 

a. Bagaimana sumber anggaran dalam pelaksanaan program ini? 
b. Bagaimana pengalokasian dana tersebut dalam pelaksanaan 

program ini? 
c. Apakah terdapat kendala dalam proses pendanaan dalam 

pelaksanaan program ini, Bagaimana solusi dari kendala 
tersebut? 

  Bagaimana program tersebut 
berjalan dengan target waktu 
yang ditentukan? 

a. Apakah program tesebut berjalan sesuai dengan target waktu 
yang ditentukan? 

b. Apakah terdapat kendala terkait waktu pelaksanaan dalam 
program tersebut, Bagaimana solusi dari kendala tersebut 
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  Bagaimana sarana dan 
prasarana yang dalam program 
tersebut? 

a. Apakah terdapat penyediaan jamban dan air bersih yang 
dilakukan oleh bapak asuh? 

b. Bagaimana penyediaan sarana jamban yang diberikan oleh 
bapak asuh? 

c. Bagaimana penyediaan air bersiih yang diberikan oleh bapak 
asuh 

  Bagaimana bentuk layanan yang 
diberikan oleh bapak asuh? 

a. Bagaimana gambaran bentuk pengasuhan yang diberikan oleh 
bapak asuh? 

b. Apakah terdapat kendala dalam proses pengasuhan, bagaimana 
solusi yang diberikan? 

2. Proses  Bagaimana proses perencanaan 
dalam program ini? 

a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan proses perencanaan 
dalam program ini? 

b. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan program 
ini? 

c. Bagaimana penentuan target cakupan dan sasaran dalam 
program ini? 

d. Apakah terdapat kendala dalam proses perencanaan program 
tersebut, bagaimana solusi yang diberikan? 

  Bagaimana mekanisme rapat 
koordinasi tim percepatan 
penurunan stunting dengan 
Bapak Asuh? 

a. Bagaimana proses koordinasi antara bapak asuh dengan tim 
percepatan penurunan stunting? 

b. Apakah ada waktu tertentu untuk pelaksanaan rapat 
koordinasi antara bapak asuh dengan tim percepatan 
penurunan stunting? 

c. Siapa saja yang terlibat dalam rapat koordinasi bapak asuh 
dengan tim percepatan penurunan stunting? 

d. Apa saja yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut? 
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  Bagaimana pelaksanaan dan 
bentuk pengasuhan yang 
diberikan oleh bapak asuh? 

a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program ini? 
b. Bagaimana penentuan intervensi yang tepat untuk diberikan 

kepada sasaran program? 
c. Bagaimana peran multisektor dalam pelaksanaan program 

bapak asuh anak stunting pada program ini? 
d. Apakah ada jadwal tertentu untuk pelaksanaan program ini? 
e. Apa saja intervensi yang dilaksanakan oleh bapak asuh? 
f. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan program 

tersebut? 
g. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan dalam program tersebut. 
 

  Bagaimana proses monitoring 
dan evaluasi dalam program ini? 

a. Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan dalam 
pelaksanaan program ini? 

b. Apakah terdapat pemantauan rutin dilakukan oleh Dinas 
P2KBP3Auntuk memastikan efektivitas program  yang 
berkualitas bagi setiap sasaran? 

c. Bagaimana proses penilaian yang dilakukan oleh Dinas 
P2KBP3A dalam pelaksanaan program ini?  

d. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh Dinas 
P2KBP3A dalam pelaksanaan program ini? 

e. Kapan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada 
pelaksanaan program ini?  

f. Berdasarkan hasil program yang telah dilaksanakan, menurut 
anda apa yang menjadikan Jeneponto sebagai salah satu 
daerah dengan kasus stunting tertinggi tahun 2022? 



186 

 

 

 

3. Keluaran Apa saja hasil yang tercapai dari 
pelaksanaan program ini? 

a. Apa saja program asuhan  yang sudah terealisasi? 
b. Bagaimana cakupan PMT pada keluarga berisiko yang telah 

dilakukan oleh bapak asuh? 
c. Bagaimana peningkatan cakupan surveilans rutin yang telah 

dilakukan oleh TPK? 
d. Bagaimana peningkatan cakupan penyediaan jamban sehat 

dan air bersih pada program tersebut?  
4. Dampak Apa dampak yang telah tercapai 

dari pelaksanaan program ini? 
Bagaimana dampak yang diberikan program  BAAS ini terhadap 
penurunan angka stunting di Kabupaten Jeneponto dari tahun 
2022-2023 
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B. Pedoman wawancara untuk informan utama (Bapak Asuh) 

Kode informan:  

Hari/ tanggal   : 

Waktu    : 

Nama/ inisial informan : 

Jenis kelamin   : 

Tempat, tanggal lahir : 

Usia    : 

Pendidikan terakhir  : 

Pekerjaan/ jabatan  : 

Masa kerja   : 

No. HP    : 
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Daftar pertanyaan untuk informan utama : Bapak Asuh 

No Variabel Pertanyaan umum Probing 

1. Masukan Bagaimana ketersediaan bapak 
asuh dalam program ini? 

a. Bagaimana kesediaan anda selaku bapak asuh di Kabupaten 
Jeneponto/Takalar?  

b. Apa alasan Anda bersedia menjadi bapak asuh? 
c. Bagaimana peran anda selaku bapak asuh di Kabupaten 

Jeneponto/Takalar? 
d. Apakah anda memahami tupoksi bapak asuh Stunting? 
e. Bagaimana tupoksi bapak asuh yang anda ketahui? 
f. Apakah terdapat kendala selama menjadi bapak asuh, 

bagaimana solusi dari kendala tersebut? 
  Bagaimana bentuk paket manfaat 

yang diberikan? 
a. Bagaimana dan apa saja jenis paket manfaat yang pernah anda 

berikan? 
b. Berapa jumlah paket manfaat yang pernah anda berikan kepada 

sasaran? 
c. Bagaimana menurut anda, apakah paket manfaat tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan gizi sasaran? 
  Bagaimana bentuk pendanaan 

terhadap program ini? 
b. Bagaimana sumber anggaran dalam pelaksanaan program ini? 
c. Bagaimana pengalokasian dana tersebut dalam pelaksanaan 

program ini? 
d. Apakah terdapat kendala dalam proses pendanaan dalam 

pelaksanaan program ini, Bagaimana solusi dari kendala 
tersebut? 

  Bagaimana sarana dan prasarana 
yang digunakan dalam program ini? 

a. Apakah terdapat penyediaan jamban oleh bapak asuh?  
b. Apakah terdapat penyediaan air bersih oleh bapak asuh? 
c. Bagaimana penyediaan sarana jamban yang diberikan oleh 

bapak asuh? 
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d. Bagaimana penyediaan air bersiih yang diberikan oleh bapak 
asuh. 

e. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di posyandu? 
  Bagaimana program tersebut 

berjalan sesuai dengan target 
waktu yang telah ditentukan? 

a. Apakah program tesebut berjalan sesuai dengan target waktu 
yang ditentukan? 

b. Apakah terdapat kendala terkait waktu pelaksanaan dalam 
program tersebut 

  Bagaimana bentuk layanan yang 
diberikan oleh bapak asuh? 

a. Bagaimana gambaran pengasuhan yang diberikan oleh bapak 
asuh? 

b. Apakah terdapat pihak ketiga dalam proses asuhan ke keluarga 
berisiko stunting? 

c. Apakah terdapat kendala dalam proses pengasuhan? 
d. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala 

tersebut? 
2. Proses  Bagaimana proses perencanaan 

dalam program ini? 
a. Apakah program yang direncanakan telah sesuai dengan target 

dan sasaran yang telah ditentukan? 
b. Apakah terdapat target cakupan dan sasaran pada program ini? 
c. Apakah terdapat rencana kerja dalam program BAAS ini? 

Jelaskan! 
  Bagaimana mekanisme rapat 

koordinasi bapak asuh dengan 
TPPK? 

a. Bagaimana gambaran koordinasi antar bapak asuh dengan tim 
percepatan stunting? 

b. Apakah dalam proses pelaksanaan pengasuhan, tim percepatan 
penurunan stunting pernah mengikuti rapat koordinasi dengan 
bapak asuh? 

c. Apakah ada waktu tertentu untuk rapat koordinasi antar bapak 
asuh dengan tim pendamping keluarga? 
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d. Siapa saja yang terlibat dalam rapat koordinasi bapak asuh 
dengann tim pendamping keluarga? 

e. Bagaimana dan apa saja yang dibahas dalam rapat koordinasi 
tersebut? 

  Bagaimana proses pelaksanaan 
program pengasuhan dan 
pendamingan BAAS? 

a. Bagaimana proses pelaksanaan program pengasuhan dan 
pendampingan? 

b. Bagaimana pelaksanaan asuhan prioritas dan asuhan 
pendukung di lokasi? 

c. Bagaimana peran multisektor dalam pelaksanaan BAAS pada 
program ini? 

d. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam program ini? 
e. Apakah ada jadwal tertentu untuk pelaksanaan program in? 
f. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan pada program ini? 
g. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

pelaksanaan program ini? 
h. Bagaimana mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi pada 

saat pelaksanaan program? 
  Bagaimana proses monitoring dan 

evaluasi dalam program ini? 
a. Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan dalam 

pelaksanaan program ini? 
b. Bagaimana pemantauan rutin yang dilakukan oleh Dinas 

P2KBP3A untuk memastikan efektivitas program ini? 
c. Apakah terdapat sistem monitoring yang digunakan oleh Bapak 

Asuh, seperti BAAS.my.id?  
d. Bagaimana proses penilaian yang dilakukan oleh Dinas 

P2KBP3A dalam pelaksanaan program ini?  
e. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A 

dalam pelaksanaan program ini? 
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f. Kapan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada 
pelaksanaan program ini? 

g. Apakah pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin dilakukan? 
3. Keluaran Apa saja hasil yang tercapai dari 

pelalaksanaan program tersebut  
a. Bagaimana menurut anda, apakah program tersebut sudah 

terealisasi dengan baik? 
b. Bagaimana perubahan atau peningkatan pemahaman 

masyarakat mengenai stunting dan peningkatan status gizi 
setelah adanya program yang dilaksanakan?  

4. Dampak Apa dampak yang telah diberikan 
dari pelaksanaan program ini? 

Apakah terjadi penurunan angka prevalensi stunting di kabupaten 
jeneponto/Takalar? 
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C. Pedoman wawancara untuk informan pendukung : Pihak Ketiga, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penerima 

Manfaat 

     Kode informan:  

Hari/ tanggal   : 

Waktu    : 

Nama/ inisial informan : 

Jenis kelamin   : 

Tempat, tanggal lahir : 

Usia    : 

Pendidikan terakhir  : 

Pekerjaan/ jabatan  : 

Masa kerja   : 

No. HP    : 
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1) Daftar pertanyaan untuk informan pendukung : Pihak Ketiga 

No Variabel Pertanyaan umum Probing 

1. Masukan Bagaimana ketersediaan pihak 
ketiga (rumah zakat) dalam 
program ini? 

a. Bagaimana kesediaan anda sebagai pihak ketiga dari program 
bapak asuh anak stunting di Takalar?  

b. Bagaimana peran anda selaku pihak ketiga dalam program 
tersebut. 

c. Apakah anda memahami tupoksi bapak asuh dan pihak ketiga 
dalam program tersebut? 

d. Bagaimana tupoksi bapak asuh dan pihak ketiga yang anda 
ketahui? 

e. Apakah terdapat kendala dalam program tersebut? 
f. Bagaimana solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala 

tersebut? 
  Bagaimana bentuk paket manfaat 

yang diberikan? 
a. Bagaimana jenis paket manfaat yang diberikan kepada balita 

stunting? 
b. Berapa jumlah paket manfaat yang pernah anda berikan kepada 

sasaran? 
c. Bagaimana menurut anda, apakah paket manfaat tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan gizi sasaran? 
  Bagaimana bentuk pendanaan 

terhadap program ini? 
a. Bagaimana sumber anggaran dalam pelaksanaan program ini? 
b. Bagaimana pengalokasian dana tersebut dalam pelaksanaan 

program ini? 
c. Apakah terdapat bapak asuh yang bertugas sebagai donatur 

tetap dalam program tersebut? 
d. Bagaimana pendistribusian dana bapak asuh yang disalurkan 

melalui pihak ketiga? 



194 

 

 

 

e. Apakah terdapat kendala dalam proses pendanaan dalam 
pelaksanaan program ini, Bagaimana solusi dari kendala 
tersebut? 

  Bagaimana program tersebut 
berjalan sesuai dengan target 
waktu yang telah ditentukan? 

a. Apakah program tesebut berjalan sesuai dengan target waktu 
yang ditentukan? 

b. Apakah terdapat kendala terkait waktu pelaksanaan dalam 
program tersebut 

  Bagaimana bentuk layanan yang 
diberikan oleh bapak asuh? 

a. Bagaimana gambaran pengasuhan yang diberikan oleh pihak 
ketiga kepada balita stunting? 

b. Apakah terdapat kendala dalam proses pengasuhan? 
c. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala 

tersebut? 
2. Proses  Bagaimana proses perencanaan 

dalam program ini? 
a. Apakah program yang direncanakan telah sesuai dengan target 

dan sasaran yang telah ditentukan? 
b. Apakah terdapat target cakupan dan sasaran pada program ini? 

  Bagaimana mekanisme rapat 
koordinasi bapak asuh dengan 
TPPK? 

a. Bagaimana gambaran koordinasi antar bapak asuh dengan pihak 
ketiga (rumah zakat)? 

b. Apakah ada waktu tertentu untuk rapat koordinasi antar Tim 
Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bapak asuh dengan 
pihak ketiga (rumah zakat) ? 

c. Bagaimana dan apa saja yang dibahas dalam rapat koordinasi 
tersebut? 

  Bagaimana proses pelaksanaan 
program pengasuhan dan 
pendamingan BAASi? 

a. Bagaimana proses pelaksanaan program pengasuhan dan 
pendampingan yang dilakukan oleh bapak asuh dan pihak ketiga 
(rumah zakat)? 

b. Bagaimana peran OPD dalam pelaksanaan BAAS pada program 
ini? 
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c. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam program ini? 
d. Apakah ada jadwal tertentu untuk pelaksanaan program in? 
e. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan pada program ini? 
f. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

pelaksanaan program ini? 
g. Bagaimana mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi pada 

saat pelaksanaan program? 
  Bagaimana proses monitoring dan 

evaluasi dalam program ini? 
a. Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan dalam pelaksanaan 

program ini? 
b. Bagaimana pemantauan rutin yang dilakukan oleh Dinas 

P2KBP3A untuk memastikan efektivitas program ini? 
c. Apakah terdapat sistem monitoring yang digunakan oleh Bapak 

Asuh, seperti BAAS.my.id?  
d. Bagaimana proses penilaian yang dilakukan oleh Dinas 

P2KBP3A dalam pelaksanaan program ini?  
e. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A 

dalam pelaksanaan program ini? 
f. Kapan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada 

pelaksanaan program ini? 
g. Apakah pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin dilakukan? 

3. Keluaran Apa saja hasil yang tercapai dari 
pelalaksanaan program tersebut  

a. Bagaimana menurut anda, apakah program tersebut sudah 
terealisasi dengan baik? 

b. Bagaimana perubahan atau peningkatan pemahaman 
masyarakat mengenai stunting dan peningkatan status gizi 
setelah adanya program yang dilaksanakan?  

4. Dampak Apa dampak yang telah diberikan 
dari pelaksanaan program ini? 

Apakah terjadi penurunan angka prevalensi stunting di kabupaten 
jeneponto/Takalar dari tahun 2022-2023? 
 



196 

 

 

 

2) Daftar pertanyaan untuk informan pendukung : Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

No Variabel Pertanyaan umum Probing 

1. Masukan Bagaimana ketersediaan bapak 
asuh dalam program ini? 

g. Bagaimana kesediaan Anda selaku Tim Pendamping Keluarga 
(TPK) ?  

h. Bagaimana peran Anda selaku bapak asuh dan TPK di Kabupaten 
Jeneponto/Takalar? 

i. Apakah anda memahami tupoksi bapak asuh dan TPK Stunting? 
j. Bagaimana tupoksi bapak asuh dan TPK yang anda ketahui? 
k. Apakah terdapat kendala selama menjadi bapak asuh dan TPK 

stunting, bagaimana solusi dari kendala tersebut? 
  Bagaimana bentuk paket manfaat 

yang diberikan? 
a. Bagaimana dan apa saja jenis paket manfaat yang pernah 

diberikan oleh bapak asuh? 
b. Berapa jumlah paket manfaat yang diberikan bapak asuh kepada 

penerima manfaat? 
c. Bagaimana menurut anda, apakah paket manfaat tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan gizi sasaran? 
  Bagaimana bentuk pendanaan 

terhadap program ini? 
a. Bagaimana sumber anggaran dalam pelaksanaan program ini? 
b. Bagaimana pengalokasian dana tersebut dalam pelaksanaan 

program ini? 
c. Apakah terdapat kendala dalam proses pendanaan dalam 

pelaksanaan program ini? 
d. Bagaimana solusi dari kendala tersebut? 

  Bagaimana sarana dan prasarana 
yang digunakan dalam program ini? 

a. Apakah terdapat penyediaan jamban oleh bapak asuh?  
b. Apakah terdapat penyediaan air bersih oleh bapak asuh? 
c. Bagaimana penyediaan sarana jamban yang diberikan oleh 

bapak asuh? 
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d. Bagaimana penyediaan air bersiih yang diberikan oleh bapak 
asuh? 

e. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana di posyandu? 
  Bagaimana program tersebut 

berjalan sesuai dengan target 
waktu yang telah ditentukan? 

a. Apakah program tesebut berjalan sesuai dengan target waktu 
yang ditentukan? 

b. Apakah terdapat kendala terkait waktu pelaksanaan dalam 
program tersebut 

  Bagaimana pendampingan yang 
diberikan oleh Tim Pendamping 
Keluarga? 

a. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan oleh TPK? 
b. Bagaimana peran TPK dalam percepatan penurunan stunting? 
c. Apakah terdapat kendala dalam proses pendampingan? 

2. Proses  Bagaimana proses perencanaan 
dalam program ini? 

a. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh TPK dalam 
program ini? 

b. Apakah terdapat rapat khusus yang dilakukan oleh seluruh TPK 
dalam perencanaan program ini?  

c. Apakah program yang direncanakan telah sesuai dengan target 
dan sasaran yang telah ditentukan? 

  Bagaimana mekanisme rapat 
koordinasi TPK dengan Bapak 
Asuh? 

a. Bagaimana gambaran koordinasi antar bapak asuh dengan tim 
pendamping keluarga? 

b. Apakah dalam proses pelaksanaan pengasuhan, tim pendamping 
keluarga pernah mengikuti rapat koordinasi dengan bapak 
asuh? 

c. Apakah ada waktu tertentu untuk rapat koordinasi antar bapak 
asuh dengan tim pendamping keluarga? 

d. Siapa saja yang terlibat dalam rapat koordinasi bapak asuh 
dengann tim pendamping keluarga? 

e. Bagaimana dan apa saja yang dibahas dalam rapat koordinasi 
tersebut? 
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  Bagaimana proses pelaksanaan 
pendampingan yang dilakukan 
oleh TPK dalam program BAAS? 

a. Bagaimana intervensi yang dilakukan oleh TPK dalam program 
BAAS? 

b. Bagaimana peran multisektor dalam pelaksanaan BAAS pada 
program ini? 

c. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam program ini? 
d. Apakah ada jadwal tertentu untuk pelaksanaan program in? 
e. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan pada program ini? 
f. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan program 

ini? 
g. Bagaimana mengatasi hambatan yang terjadi pada saat 

pelaksanaan program? 
  Bagaimana proses monitoring dan 

evaluasi dalam program ini? 
a. Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan dalam pelaksanaan 

program ini? 
b. Bagaimana pemantauan rutin yang dilakukan oleh TPK untuk 

memastikan efektivitas program ini? 
c. Apakah terdapat sistem khusus yang digunakan dalam 

monitoring, seperti aplikasi ELSIMIL Bagaimana TPK melakukan 
pengukuran dan pemantauan kepada anak ibu? 

d. Apakah terdapat evaluasi yang dilakukan oleh dinas P2KBP3A 
terhadap TPK? 

e. Kapan waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada 
pelaksanaan program ini? 

f. Apakah proses monitoring dilakukan secara rutin oleh TPK? 
3. Keluaran Apa saja hasil yang tercapai dari 

pelalaksanaan program tersebut  
a. Bagaimana menurut anda, apakah program tersebut sudah 

terealisasi dengan baik?  
b. Berdasarkan hasil program yang telah dilaksanakan, menurut 

anda apa yang menjadikan lokasi ini sebagai salah satu lokasi 
dengan kasus stunting tertinggi? 
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c. Bagaimana perubahan atau peningkatan pemahaman 
masyarakat mengenai stunting dan peningkatan status gizi 
setelah adanya program yang dilaksanakan?  

4. Dampak Apa dampak yang telah diberikan 
dari pelaksanaan program ini? 

Apakah terjadi penurunan angka prevalensi stunting di kabupaten 
jeneponto/Takalar dari tahun 2022-2023? 
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3) Daftar pertanyaan untuk informan pendukung : Penerima Manfaat 

No Variabel Pertanyaan umum Probing 

1. Masukan Bagaimana ketersediaan bapak 
asuh dalam program ini? 

a. Apakah ibu mengetahui tentang bapak asuh anak stunting? 
b. Bagaimana menurut ibu apakah bapak asuh di lokasi ini telah 

melakukan pengasuhan dengan baik? 

  Bagaimana bentuk paket 
manfaat yang diberikan dalam 
program ini? 

a. Bagaimana bentuk bantuan dan apa saja yang ibu dapatkan dari bapak 
asuh? 

b. Berapa jumlah paket manfaat yang diberikan oleh bapak asuh? 
c. Bagaimaa menurut ibu, apakah bantuan tersebut sudah cukup untuk 

memenuhi gizi harian anak ibu? 
  Bagaimana bentuk pendanaan 

terhadap program ini? 
a. Selama program ini, Apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh ibu? 
b. Apakah dalam mengikuti program ini, ada dana yang diberikan oleh 

bapak asuh kepada ibu? 
c. Bagaimana ibu mengelola dana yang diberikan tersebut? 

  Bagaimana sarana dan prasana 
yang ibu dapatkan dari 
program tersebut? 

a. Apakah ibu mendapatkan bantuan sarana jamban  
b. dan air bersih? 
c. Bagaimana bentuk jamban dan air bersih yang diberikan kepada ibu? 
d. Bagaimana menurut ibu, apakah jamban dan air bersih tersebut sudah 

memenuhi kebutuhan ibu? 
  Bagaimana bentuk layanan 

yang diberikan oleh bapak 
asuh? 

a. Bagaimana bentuk pengasuhan atau bantuan yang diberikan bapak 
asuh kepada ibu? 

b. Bagaimana sikap bapak asuh kepada ibu saat memberikan bantuan? 
2. Proses Bagaimana pelaksanaan bapak 

asuh anak stunting? 
a. Bagaimana proses pemberian bantuan kepada ibu? 
b. Bagaimana bapak asuh memberikan ibu edukasi terkait stunting? 
c. Bagaimana TPK melakukan pengukuran dan pemantauan kepada anak 

ibu? 
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3. Keluaran Apa saja hasil yang tercapai 
dari pelaksanaan program 
tersebut?  

a. Bagaimana menurut ibu apakah program bapak asuh yang dilakukan 
sudah terealisasi dengan baik? 

b. Bagaimana menurut ibu apakah bapak asuh sudah melakukan 
tugasnya dengan baik? 

c. Bagaimana menurut ibu apakah nakes ataupun kader yang bertugas 
sebagai tim pendamping keluarga sudah melaksanakan tugasnya 
dengan baik? 

4. Dampak Apa dampak yang telah 
tercapai dari pelaksanaan 
program ini? 

a. Bagaimana manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah mendapatkan 
program ini? 

b. Apakah setelah mendapatkan program ini, ibu lebih mengetahui 
tentang bagaimana mencegah stunting? 

c. Apakah setelah mendapatkan program ini anak ibu mengalami 
perkembangan tinggi dan berat badan? 
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INSTRUMEN PENILAIAN DAMPAK (OUTCOME) PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING  
DI KABUPATEN  JENEPONTO DAN TAKALAR TAHUN 2022-2023 

No Nama Balita 
Tanggal  

Lahir 

Nama 
Orang 

Tua 
Alamat 

Jenis 
Kelamin 

Umur Antropometri (TB) Status Gizi 

Sebelum 
Program 
(Juni 2022) 

Setelah 
Program 
(Desember 

2023) 

Sebelum 
Program 
(Juni 2022) 

Setelah 
Program 
(Desember 

2023) 

Sebelum  
Program 

Setelah 
Program 

TB/
U 

Kate
gori 

TB/ 
U 

Kate
gori 
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Lampiran 7 
MATRIKS WAWANCARA 

A. Informan Kunci (Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga BKKBN dan Satgas 
Stunting DP2KBP3A) 

 
Masukan (Input) 

No. Informasi Informan Jawaban Emik Etik Kesimpulan 
1. Ketersediaan Bapak 

Asuh dalam program 
BAAS  

IW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

“Sebenarnya menjadi hal penting 
ya, kita semua terlibat langsung 
dalam upaya percepatan 
penurunan stunting. Baik menjadi 
bapak asuh anak stunting 
maupun menjadi orang-orang 
yang bisa meberikan  edukasi 
kepada masyarakat. Jadi, di sini 
menjadi sebuah hal penting 
bahwa... Bapak Asuh itu 
merupakan kegiatan gotong 
royong sebenarnya bagaimana 
kita membantu keluarga-
keluarga berisiko Stunting. Jadi 
sangat-sangat perlu apalagi 
dengan dua kabupaten tersebut 
yang memiliki angka prevalence 
stunting yang cukup tinggi, 
terutama Jeneponto ya di sulsel 
itu nomor satu tertinggi. Namun 
sayangnya memang jeneponto 
masih sedikit bapak asuhnya 
terlapor berbeda dengan takalar 

Pentingnya keterlibatan 
seluruh pihak dalam 
percepatan penurunan 
stunting menjadi 
sorotan utama, baik 
melalui peran sebagai 
Bapak Asuh Anak 
Stunting maupun 
sebagai edukator bagi 
masyarakat. Program 
Bapak Asuh sangat 
penting karena 
berfungsi sebagai 
kegiatan gotong royong 
untuk membantu 
keluarga yang berisiko 
stunting. Hal ini sangat 
relevan di dua 
kabupaten dengan 
prevalensi stunting 
yang tinggi, terutama 
Jeneponto, yang 
memiliki angka stunting 

Kab. Jeneponto :  
Jeneponto, salah satu 
kabupaten di Sulawesi 
Selatan, tidak memiliki 
program BAAS yang 
terkoordinasi, terutama 
karena bupati yang 
menjabat saat ini berstatus 
Pelaksana Tugas (PLT). 
Meski demikian, inisiatif 
dari Dandim dan Danramil, 
yang bertindak berdasarkan 
instruksi dari Panglima 
ABRI, telah 
mengimplementasikan 
BAAS hingga tingkat 
kecamatan. Namun, 
program ini tidak diinisiasi 
oleh pemerintah daerah 
setempat dan kurang 
terkoordinasi di tingkat 
daerah. 

Kab.Jeneponto: 
Keterlibatan seluruh 
pihak dalam 
Program Bapak Asuh 
Anak Stunting 
(BAAS) sangat 
penting untuk 
percepatan 
penurunan stunting, 
terutama di daerah 
dengan prevalensi 
tinggi seperti 
Jeneponto dan 
Takalar. Namun, 
Jeneponto 
menghadapi kendala 
serius karena 
kurangnya 
koordinasi dan 
inisiatif dari 
pemerintah daerah, 
serta jumlah Bapak 
Asuh yang sedikit.  
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sudah cukup banyak.” 
“Jeneponto itu salah satu 
kabupaten di Sulawesi Selatan 
yang tidak ada BAAS-nya apalagi 
bupati sekarang status PLT, tapi 
memang PJ bupati saja bilang 
berat itu disini BAAS, Adapun 
BAAS yang dilaksanakan sama 
Dandim dan Danramil tapi tidak 
terkoordinasi di daerah sebagai 
BAAS mereka melakukan itu atas 
perintah atasan atau panglima 
Abri yang menginstruksikan dari 
pusat, akhirnya dia bersedia 
untuk menjadi bapak asuh 
sampai tingkat kecamatan tapi 
kalau melalui inisiasi dari 
pemerintah daerah sendiri itu 
tidak ada disini” 

 
“Saya rasa mencukupi untuk 
mengcover anak asuh itu tetapi, 
Ada yang bersedia dan tidak. Jadi 
begini, diberikan mandat. untuk 
langsung dibuatkan kan? Ya. 
Terus disampaikan ke 
institusinya masing-masing. Tapi 
ternyata ada yang kurang 
melakukan pendampingan ke 
anak asuh, dan ada yang tidak. 

tertinggi di Sulawesi 
Selatan. Sayangnya, 
Jeneponto memiliki 
jumlah Bapak Asuh yang 
masih sedikit 
dibandingkan dengan 
Takalar. 

Jeneponto, salah satu 
kabupaten di Sulawesi 
Selatan, tidak memiliki 
program BAAS yang 
terkoordinasi, terutama 
karena bupati yang 
menjabat saat ini 
berstatus Pelaksana 
Tugas (PLT). Meski 
demikian, inisiatif dari 
Dandim dan Danramil, 
yang bertindak 
berdasarkan instruksi 
dari Panglima ABRI, 
telah 
mengimplementasikan 
BAAS hingga tingkat 
kecamatan. Namun, 
program ini tidak 
diinisiasi oleh 
pemerintah daerah 
setempat dan kurang 

Kab. Takalar:  
Ketersediaan Bapak Asuh di 
beberapa institusi 
sebenarnya cukup untuk 
mengcover anak asuh, 
tetapi terdapat kendala 
dalam pelaksanaan mandat 
tersebut. Ada beberapa 
Bapak Asuh yang tidak aktif 
dalam mendampingi anak 
asuh mereka, sehingga 
bantuan yang diberikan 
berupa paket bahan 
makanan tidak selalu 
mencapai sasaran. Jika 
semua Bapak Asuh aktif, 
kemungkinan besar seluruh 
anak asuh dapat tercover 
dengan baik. Namun, 
masalah keaktifan ini masih 
menjadi hambatan utama 
dalam keberhasilan 
program BAAS di daerah 
tersebut. 

 

 
Kab.Takalar: 
memiliki lebih 
banyak Bapak Asuh 
yang terlibat. Meski 
ada inisiatif dari 
pihak militer di 
Jeneponto, 
kurangnya 
koordinasi dan 
keaktifan Bapak 
Asuh menjadi 
hambatan utama. 
Untuk keberhasilan 
program, diperlukan 
koordinasi yang 
lebih baik dan 
peningkatan 
keaktifan Bapak 
Asuh dalam 
mendampingi anak 
asuh. 
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Kemudian yang tidak menurun 
tidak jalan juga pendarangnya. 
Karena bantuan yang diberikan 
itu adalah berupa paket bahan 
makanan, bukan uang. kalau aktif 
semua mungkin bisa tercover 
semua. Cuman masalahnya ada 
yang tidak aktif.” 
 

terkoordinasi di tingkat 
daerah. 

Ketersediaan Bapak 
Asuh di beberapa 
institusi sebenarnya 
cukup untuk mengcover 
anak asuh di Kabupaten 
Takalar, tetapi terdapat 
kendala dalam 
pelaksanaan mandat 
tersebut. Ada beberapa 
Bapak Asuh yang tidak 
aktif dalam 
mendampingi anak asuh 
mereka, sehingga 
bantuan yang diberikan 
berupa paket bahan 
makanan tidak selalu 
mencapai sasaran. Jika 
semua Bapak Asuh aktif, 
kemungkinan besar 
seluruh anak asuh dapat 
tercover dengan baik. 
Namun, masalah 
keaktifan ini masih 
menjadi hambatan 
utama dalam 
keberhasilan program 
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BAAS di daerah 
tersebut. 

2 Paket Manfaat yang 
diberikan oleh 
Bapak Asuh 
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Kalau programnya BKKBN itu dek 
kalau saya nda salah kemarin 
lima ratus ribu per bulan jadi 
kalau enam bulan tiga juta ya 
setiap keluarga, jadi kalau misal 
ibu hamil ya ibu hamil, kalau 
bukan itu yang ada baduta 
stuntingnya, jadi programnya 
kami itu minimal enam bulan 
atau ada juga yang minimal tiga 
bulan, jadi itu intervensi harus 
kontiniu karena kita tidak bisa 
melihat hasil hanya dalam satu 
bulan saja jadi minimal tiga 
bulan dilakukan intervensi, jadi 
di BAAS itu ada pemberian PMT 
memang yang bisa memenuhi 
kebutuhan gizi. 

 
“Setauku yang dikasi sama 
danramil atau dandim itu 
semacam sembako, jadi ada 
berasnya, gula, susu, kalau PMT 
itu biasanya hanya dari Dinkes. 
Karena dandim itu jalan sendiri 
yang menurutnya ini bantuan 
bantuan lebih gampang diolah 
apa na taukan tentara tentang 

Program BKKBN yang 
saya ketahui 
memberikan bantuan 
sekitar lima ratus ribu 
rupiah per bulan, 
sehingga dalam enam 
bulan totalnya 
mencapai tiga juta 
rupiah untuk setiap 
keluarga. Program ini 
ditujukan untuk ibu 
hamil atau bayi dengan 
risiko stunting. 
Intervensi program 
minimal dilakukan 
selama enam bulan atau 
ada yang minimal tiga 
bulan, karena hasilnya 
tidak bisa dilihat hanya 
dalam satu bulan saja. 
Bantuan yang diberikan 
termasuk pemberian 
Paket Makanan 
Tambahan (PMT) yang 
dapat memenuhi 
kebutuhan gizi. 

Kab. Jeneponto:  
Paket dari Danramil atau 
Dandim mirip sembako, 
berisi beras, gula, susu, dll., 
sedangkan PMT biasanya 
dari Dinkes. Bantuan militer 
lebih mudah diolah karena 
terbiasa dengan bantuan 
dalam bencana. 

Kab. Takalar :  
Paket bantuan biasanya 
telur tanpa batasan jumlah, 
tapi bisa juga makanan lain 
seperti susu, bergantung 
pada kebijakan bapak asuh. 
Namun, belum ada standar 
paket makanan yang 
diberikan kepada anak 
asuh, masih ada kekurangan 
dalam program ini. 

 

Kab. Jeneponto: 
Danramil atau 
Dandim mirip 
sembako, berisi 
beras, gula, susu, dll., 
sementara PMT 
biasanya diberikan 
oleh Dinkes. Bantuan 
dari militer dianggap 
lebih mudah diolah 
karena memiliki 
pengalaman dalam 
penangananan 
bantuan bencana. 

Kab.Takalar : 
Sementara itu, paket 
bantuan dari Takalar 
biasanya berupa 
telur tanpa batasan 
jumlah, namun juga 
dapat berisi 
makanan lain seperti 
susu, tergantung 
pada kebijakan 
bapak asuh. Namun, 
masih terdapat 
kekurangan dalam 
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begitu karena mungkin biasa na 
liat yang bantuan bantuan 
bencana” 
 
“Jenis paket manfaat rata-rata 
adalah telur, tidak dibatasi 
jumlahnya, tapi ada juga yang 
memberikan makanan lain, ada 
yang memberikan susu, 
tergantung bapak asuhnya 
Karena memang tidak 
membatasi paket makanan apa 
yang akan diberikan kepada 
anak asuhnya dan nda 
diseragamkan, Kayak kejaksaan 
itu memberikan paket beras, 
susu, dan lain-lain sebagainya. 
Tapi ada juga hanya 
memberikan telur dan 
tergantung bapak asuhnya 
masing-masing dan tidak ada 
jumlah tertentunya. Itu yang 
masih kekurangannya.” 

Biasanya, paket yang 
diberikan oleh Danramil 
atau Dandim seperti, 
berisi beras, gula, susu, 
dan lainnya, sementara 
PMT biasanya diberikan 
oleh Dinas Kesehatan 
(Dinkes). Pendapatnya, 
bantuan dari pihak 
militer lebih mudah 
diolah karena mereka 
terbiasa dengan 
bantuan dalam situasi 
bencana. 

Jenis paket bantuan 
yang diberikan biasanya 
mencakup telur tanpa 
batasan jumlahnya, 
namun ada juga yang 
menyertakan makanan 
lain seperti susu, 
bergantung pada 
kebijakan bapak 
asuhnya. Namun, tidak 
ada standar yang 
konsisten dalam paket 
makanan yang 
diberikan kepada anak 
asuh, contohnya 

program ini karena 
belum ada standar 
yang jelas terkait 
paket makanan yang 
diberikan kepada 
anak asuh 
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Kejaksaan memberikan 
paket beras, susu, dll., 
tetapi ada juga yang 
hanya memberikan 
telur, semuanya 
tergantung pada 
kebijakan masing-
masing dan belum ada 
jumlah yang pasti. Itulah 
yang masih menjadi 
kekurangan dalam 
program ini. 

3 Sasaran Program IW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Harus ditau dulu misalnya anak 
Badutanya kenapa apa itu tinggi 
badannya kurang karena kurang 
gizi atau bawaanya memang 
begitu dan apakah terdapat 
penyakit bawaan yang diderita, 
kalau sudah mengidentifikasi ini 
baru kita bisa tentukan jenis 
intervensi yang akan dilakukan, 
kan tidak mungkin kalau anak 
misalnya punya penyakit kronis 
kemudian tiba-tiba kita kasi PMT 
saja, jadi kalau kita dapat seperti 
itu paling tidak sebagai petugas 
pendamping kita memberikan 
rujukan untuk dibawa ke fasilitas 
kesehatan untuk periksakan lebih 
lanjut jangan dibiarkan seperti 

Pertama-tama, kita 
harus mengetahui 
dengan pasti mengapa 
tinggi badan anak 
Baduta kurang, apakah 
karena kurang gizi, 
faktor genetik, atau 
adanya penyakit 
bawaan. Setelah 
identifikasi ini 
dilakukan, barulah kita 
bisa menentukan jenis 
intervensi yang 
diperlukan. Tidak 
mungkin memberikan 
PMT kepada anak yang 
memiliki penyakit 
kronis tanpa diagnosis 

"Sebelum melakukan 
intervensi, penting untuk 
mengidentifikasi alasan 
kurangnya tinggi badan 
pada anak Baduta, apakah 
karena kurang gizi, faktor 
genetik, atau penyakit 
bawaan. Setelah itu, pilihlah 
intervensi yang sesuai. 
Memberikan PMT tanpa 
diagnosis yang jelas tidak 
efektif. Sebagai petugas, 
kita harus merujuk anak ke 
fasilitas kesehatan untuk 
diagnosis lebih lanjut.  
 
Kab. Jeneponto :  
Sasaran program di 

Kab. Jeneponto  
Sasaran program di 
Jeneponto adalah 
balita stunting dan 
keluarga berisiko 
stunting, namun 
program BAAS telah 
berhenti. Sementara 
itu,  
 
Kab. Takalar :  
di Takalar, fokusnya 
adalah pada Baduta 
Stunting, dengan 
intervensi 
pengasuhan dari 
bapak asuh. Balita 
mendapat intervensi 
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ini, walaupun diberikan makanan 
tambahan maka tentu 
penyerapannya tidak bagus. Jadi 
pemberian bantuan kepada 
keluarga berisiko itu disesuaikan 
kondisi masing-masing sasaran.” 
 
“sasaran untuk program ini 
sebenarnya untuk balita stunting 
dan keluarga berisiko stunting. 
Namu iya tidak jalan lagi ini 
BAAS.” 
 
“Kalau sasaran kita berfokus ke 
Baduta Stunting, jadi seluruh 
baduta stunting kita intervensi 
untuk diberikan  pengasuhan oleh 
bapak asuh, kalau Balita di 
intervensi sama dinas kesehatan 
yang mempunyai wewenang 
untuk memberikan PMT, Jadi 
kalau sudah keluar umurnya lebih 
dari 24 bulan maka kami sudah 
keluarkan di daftar sasaran” 
 

yang jelas. Sebagai 
petugas pendamping, 
tugas kita adalah 
memberikan rujukan 
kepada keluarga untuk 
memeriksakan anak ke 
fasilitas kesehatan lebih 
lanjut, sehingga masalah 
kesehatan yang 
mendasari dapat 
ditangani secara tepat. 
Pemberian bantuan 
kepada keluarga yang 
berisiko harus 
disesuaikan dengan 
kondisi masing-masing 
sasaran. 

Sasaran program ini di 
Kabupaten Jeneponto 
adalah balita stunting 
dan keluarga berisiko 
stunting, meskipun 
program BAAS tidak 
berjalan lagi." 

Sedangkan sasaran di 
Kabupaten Takalar 
adalah Baduta Stunting, 
di mana seluruh baduta 

Jeneponto adalah balita 
stunting dan keluarga 
berisiko stunting. Namun, 
program BAAS sudah tidak 
berjalan.  
 
Kab. Takalar : 
Di Takalar, fokusnya adalah 
pada Baduta Stunting, 
dengan intervensi 
pengasuhan dari bapak 
asuh. Balita mendapat 
intervensi dari Dinas 
Kesehatan hingga usia 24 
bulan." 
 
 

dari Dinas Kesehatan 
hingga usia 24 bulan. 
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stunting mendapat 
intervensi pengasuhan 
dari bapak asuh. Untuk 
balita, intervensinya 
dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan yang 
berwenang 
memberikan PMT. 
Setelah anak melewati 
usia 24 bulan, mereka 
tidak lagi masuk dalam 
daftar sasaran program. 

4 Sarana dan 
Prasarana jamban 

IW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IA 
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Pemberian bantuan kepada 
keluarga berisiko itu disesuaikan 
dek, kalau di BAAS itu ada 
memang pemberian bantuan 
jamban namun disesuaikan lagi 
kepada kebutuhan sasaran 
apakah betul-betul butuh dan 
tidak ada jambannya sampai 
harus buang air ditempat umum 
 
“Sarana dan prasarana untuk 
jamban itu biasanya ada di desa 
dan ada anggarannya memang, 
semua yang berkaitan dengan 
sanitasi itu ada anggarannya di 
desa” 
 
“untuk pemberian jamban, belum 

Pemberian bantuan 
kepada keluarga 
berisiko disesuaikan 
dengan kebutuhan, 
termasuk pemberian 
bantuan jamban di 
BAAS yang disesuaikan 
dengan kebutuhan 
sasaran, seperti 
kebutuhan jamban bagi 
mereka yang tidak 
memiliki tempat khusus 
untuk buang air. 

Di Kabupaten 
Jeneponto, sarana dan 
prasarana jamban 
biasanya tersedia di 

Pemberian bantuan kepada 
keluarga berisiko, termasuk 
bantuan jamban di BAAS, 
disesuaikan dengan 
kebutuhan sasaran seperti 
bagi yang tidak memiliki 
tempat khusus buang air. 

Kab. Jeneponto:                                   
Di Kabupaten Jeneponto, 
sarana jamban biasanya 
tersedia di desa dengan 
anggaran sanitasi desa. 

Kab. Takalar :  
Namun, di Kabupaten 
Takalar, belum ada laporan 
mengenai pemberian 

Kab. Jeneponto : 
Di Kabupaten 
Jeneponto, sarana 
jamban biasanya 
tersedia di desa 
dengan anggaran 
sanitasi desa.  
 
Kab. Takalar: 
Di Kabupaten 
Takalar, belum ada 
laporan mengenai 
pemberian jamban. 
Intervensi lebih 
fokus pada PMT dan 
perubahan pola asuh 
dengan bapak asuh 
memberikan edukasi 
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ada yang terlaporkan ya. 
Intervensi Sensitivenya, belum 
ada yang kita masih berfokus ke 
PMT saja, semua fokus di 
makanan dan perubahan pola 
asuh,  jadi di lapangan itu Bapak 
Asuh nya memberikan juga 
semacam edukasi tapi tetap 
didampingi sama TPK kemudian 
TPK juga memberikan edukasi 
kepada ibunya.” 
 

desa dengan anggaran 
yang sudah disediakan, 
termasuk dalam 
anggaran sanitasi desa. 

Sementara itu, di 
Kabupaten Takalar, 
belum ada laporan 
mengenai pemberian 
jamban. Intervensi yang 
dilakukan lebih fokus 
pada PMT dan 
perubahan pola asuh. 
Bapak asuh 
memberikan edukasi di 
lapangan, tetapi tetap 
didampingi oleh TPK 
(Tenaga Pendamping 
Keluarga) yang juga 
memberikan edukasi 
kepada ibunya. 

jamban. Intervensi lebih 
fokus pada PMT dan 
perubahan pola asuh 
dengan bapak asuh 
memberikan edukasi di 
lapangan, didampingi TPK 
yang juga memberikan 
edukasi kepada ibu. 

 

di lapangan, 
didampingi TPK yang 
juga memberikan 
edukasi kepada ibu. 

5 Ketersediaan Dana IW 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kita kalau BKKBN kemarin kalau 
nda salah lima ratus ribu, jadi 
kenanya tiga juta per enam 
bulan. Jadi ini dana pribadi dari 
bapak asuh dan kami itu pernah 
kerjasama dengan rumah zakat, 
kemudian dana yang terkumpul 
itu kita serahkan ke rumah zakat, 
jadi rumah zakat tiap bulan 

Dana BKKBN yang dulu 
sekitar lima ratus ribu 
rupiah, menjadi tiga juta 
per enam bulan. Dana 
ini berasal dari bapak 
asuh sendiri, dan kami 
bekerjasama dengan 
rumah zakat untuk 
menyalurkannya. 

Dana BKKBN yang semula 
lima ratus ribu rupiah, kini 
menjadi tiga juta per enam 
bulan, bersumber dari 
bapak asuh dan dityalurkan 
melalui kerjasama dengan 
rumah zakat. Meski rumah 
zakat memberikan laporan 
bulanan, dana tidak 

Di Jeneponto, 
kontribusi dana dari 
bapak asuh bersifat 
pribadi dan tidak 
terkait dengan pelit 
atau kekayaan, 
namun penting 
untuk meningkatkan 
keikhlasan dalam 
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memberikan laporan. Namun ini 
tidak ditetapkan dikembalikan 
lagi ke kabupaten masing-
masing, karena kadang harga 
bahan pokok tiap daerah kan 
beda dan kesanggupan orang 
juga beda, bisa jadi mereka 
hanya bisa menanggung satu rak 
satu bulan yang terpenting 
adalah bahwa betul-betul telur 
itu sampai dikonsumsi oleh 
anaknya” 

 
“Kalau sebenarnya dana bapak 
asuh itu dari bapak asuh masing-
masing, karena ini bapak asuh 
bukan masalah pelit atau tidak, 
punya uang atau tidak. jadi 
masalahnya bapak asuh itu 
persoalan keikhlasan kita dalam 
membantu, jadi kalau solusinya 
bagaimana kita bisa ikhlas 
membantu berat juga itu karena 
sifatnya personal karena 
setengah mati kita bicara dan 
kapan kita buatkan platformnya 
itu sifatnya memaksami, bisa 
sebenarnya bapak asuh itu 
berjalan kalau dipakaikan 
anggaran daerah, jadi 

Rumah zakat 
memberikan laporan 
bulanan, namun dana 
tersebut tidak ditarik 
kembali ke kabupaten 
masing-masing karena 
perbedaan harga bahan 
pokok dan kesanggupan 
masyarakat yang 
berbeda-beda. 
Pentingnya adalah dana 
tersebut digunakan 
untuk memastikan 
anak-anak benar-benar 
mendapatkan nutrisi, 
seperti telur. 

Dana dari bapak asuh 
merupakan kontribusi 
pribadi, bukan masalah 
pelit atau ketersediaan 
uang. Keikhlasan dalam 
membantu menjadi 
fokus utama, dan 
menurut saya, harus ada 
upaya untuk 
memastikan 
keikutsertaan dalam 
program ini tidak hanya 
bergantung pada 

dikembalikan ke kabupaten 
masing-masing karena 
perbedaan harga dan 
kesanggupan masyarakat. 
Prioritasnya adalah 
memastikan anak-anak 
mendapat nutrisi, seperti 
telur.  
 
Kontribusi dana dari bapak 
asuh di Jeneponto adalah 
pribadi dan bukan masalah 
pelit atau uang. Keikhlasan 
dalam membantu perlu di 
tingkatkan, walaupun 
mengandalkan anggaran 
daerah bisa jadi solusi, 
namun hal tersebut sulit 
karena sifatnya sukarela. 
Dana BAAS di Jeneponto 
dan Takalar berasal dari 
bapak asuh sendiri, tanpa 
adanya pendanaan khusus 
dari APBD atau APBN. 

membantu. Dana 
BAAS di Jeneponto 
dan Takalar tidak 
bersumber dari 
anggaran daerah 
atau nasional, 
melainkan dari 
bapak asuh sendiri. 
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kendalanya itu karena sifatnya 
sukarela. Menurutku sekarang 
itu yang berkaitan tentang 
stunting harus sifatnya memaksa 
tidak bisa itu kalau hanya 
sukarela. 

 
“Sebetulnya sumber anggarannya 
dari Bapak Asuh itu masing-
masing. Jadi Tidak ada 
pendanaan khusus program ini 
yang bersumber dari APBD atau 
APBN.” 

keinginan sukarela. 
Menggunakan anggaran 
daerah bisa menjadi 
solusi, tetapi 
kendalanya adalah 
karena sifatnya 
sukarela. Menurut saya, 
dalam hal stunting, 
penting untuk 
mendorong keterlibatan 
secara lebih aktif. 

Sumber anggaran 
utamanya adalah dari 
bapak asuh sendiri, dan 
tidak ada pendanaan 
khusus dari APBD atau 
APBN untuk program 
ini. 

 
6 Bentuk pengasuhan 

yang diberikan oleh 
Bapak Asuh 

IW 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Jadi dalam pendampingan enam 
bulan itu tidak mesti PMT semua, 
misal bulan ini kita kasi PMT, 
bulan depan kita kasi edukasi, 
karena kalau semua PMT tiap 
bulan mereka merasa setelah 
intervensi enam bulan maka 
akan kembali lagi ke pola biasa 
jika tidak diselingi edukasi 

dalam pendampingan 
selama enam bulan, 
tidak semua harus 
berupa PMT. Misalnya, 
bulan ini diberikan PMT, 
bulan depan kita fokus 
pada edukasi. Jika 
semua hanya PMT 
setiap bulan, mereka 

Selama enam bulan 
pendampingan, tidak selalu 
hanya memberikan PMT. 
Edukasi perlu difokuskan 
untuk mencegah kembali ke 
kebiasaan lama setelah 
enam bulan.  
 
Kab. Jeneponto: 

Pendampingan 
selama enam bulan 
tidak hanya 
memberikan PMT 
setiap bulan, 
melainkan juga 
fokus pada edukasi 
untuk mencegah 
kembalinya 
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karena paham, jadi diselingi dek 
sampai orang tua mereka paham 
bahwa makanan bergizi itu tidak 
mesti mahal, tidak mesti daging 
yang penting protein hewani 
terpenuhi.” 

 
“Setauku kalau dandim turun 
lapangan itu dia kasi ji saja 
sembako tapi mungkin dia tidak 
edukasi karena tidak ada petugas 
yang ikut turun, kadang juga 
mereka panggilji ke kodim baru 
dikasi bantuan” 
 
“Untuk pengukuran tidak 
dilakukan sama bapak asuhnya, 
karena Pengukuran hanya bisa 
dilakukan oleh orang yang sudah 
terlatih. Setiap bulan di 
posyandu. Jadi kalau Bapak Asuh 
yang turun ke lapangan, dia 
memberikan paket manfaatnya, 
terus memberikan edukasi. 

mungkin akan kembali 
ke kebiasaan lama 
setelah enam bulan 
tanpa edukasi. Edukasi 
penting untuk 
memastikan bahwa 
orang tua memahami 
bahwa makanan bergizi 
tidak selalu mahal, dan 
tidak harus berupa 
daging asalkan 
kebutuhan protein 
terpenuhi. 

Dari yang saya tahu, 
Dandim memberikan 
sembako tetapi 
mungkin tidak 
memberikan edukasi 
karena tidak ada 
petugas yang turun 
bersama mereka. 
Terkadang mereka 
memanggil ji ke kodim 
baru untuk menerima 
bantuan. 

Pengukuran tidak 
dilakukan oleh bapak 
asuhnya karena 

Dandim memberikan 
sembako tanpa edukasi 
karena kurangnya petugas 
yang turun bersama 
mereka.  
 
Kab. Takalar :  
Pengukuran di Takalar 
tidak dilakukan oleh bapak 
asuhnya, dilakukan setiap 
bulan di posyandu oleh 
orang yang terlatih. 

kebiasaan lama.  
 
Kab Jeneponto : 
Dandim memberikan 
sembako tanpa 
edukasi karena 
kurangnya petugas 
lapangan.  
 
Kab. Takalar : 
pengukuran 
dilakukan di 
posyandu oleh orang 
terlatih, bukan oleh 
bapak asuh. 
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membutuhkan orang 
yang terlatih. 
Pengukuran dilakukan 
setiap bulan di 
posyandu. Jika bapak 
asuh turun ke lapangan, 
dia memberikan paket 
manfaat dan 
memberikan edukasi 

7 Target waktu dan 
pencapaian hasil 

IW 
 
 
 
 
 
 
 
 

IA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Kalau target waktu yang 
diberikan itu minimal tiga bulan 
atau enam bulan enam bulan, 
supaya bisa kami lihat hasilnya 
terhadap perkembangan anak 
itu, karena kalau satu atau dua 
bulan saja diintervensi itu belum 
bisa terlalu dilihat hasilnya” 

 
“Kalau terkait target waktu dari 
kodim saya kurang tau, tapi 
idealnya itu tiga bulan proses 
pendampingannya, kenapa tiga 
bulan karena dianggap ketika 
diintervensi secara rutin dalam 
tiga bulan itu dengan intervensi 
diberikan edukasi, diberikan 
bantuan sembako itu ada hasil 
yang bisa didapat dievaluasi 
disitu entah perbaikan gizinya 
yang penting berlanjutki, rutin 

"Target waktu minimal 
yang diberikan adalah 
tiga bulan atau enam 
bulan, agar 
perkembangan anak 
bisa terlihat hasilnya. 
Intervensi selama satu 
atau dua bulan belum 
cukup untuk melihat 
hasil yang signifikan. 

Saya kurang tahu terkait 
target waktu dari 
kodim, tetapi idealnya 
proses pendampingan 
berlangsung selama tiga 
bulan. Intervensi selama 
tiga bulan dianggap 
cukup untuk 
memberikan edukasi, 
bantuan sembako, dan 

Target waktu minimal 
adalah tiga atau enam bulan 
untuk melihat hasil 
perkembangan anak. 
Intervensi harus dilakukan 
secara rutin setiap bulan 
selama tiga bulan untuk 
memberikan edukasi, 
bantuan sembako, dan 
evaluasi perbaikan gizi. 
Evaluasi dilakukan setelah 
enam bulan. Program ini 
baru dimulai dari bulan Juni 
hingga Desember tahun lalu 
dan sedang dalam proses 
pembuatan SK untuk tahun 
2024. 
 
 

Intervensi pada anak 
membutuhkan 
waktu minimal tiga 
atau enam bulan 
untuk melihat hasil 
perkembangannya. 
Evaluasi dilakukan 
setelah enam bulan, 
dengan penekanan 
pada konsistensi 
dalam memberikan 
edukasi, bantuan 
sembako, dan 
evaluasi perbaikan 
gizi secara rutin 
setiap bulan. 
Program ini baru 
dimulai pada Juni 
hingga Desember 
tahun lalu, dan 
sedang dalam proses 



216 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WS 
 
 
 
 
 
 

 

tiap bulan dikasi dan dikonsumsi 
tiap hari, tapi kalau misalnya 
BAAS juga ini dia kasi bantuan 
dalam bentuk makanan sudah 
jadi itu hanya satu kaliji atau 
satu mingguji di kasi dalam satu 
bulan itu tidak adaji gunanya, 
tidak akan memberikan dampak 
karena perbaikan gizi untuk 
stunting ini harusnya dilakukan 
tiap hari selama tiga bulan” 

 
“Ada yang tiga bulan, ada enam 
bulan pergantiannya. Terus 
setelah enam bulan baru 
dievaluasi lagi. Memang kan kita 
mulai berjalan di Juni sampai 
Desember kemarin baru selesai. 
Ini baru dibikinkan, SK nya lagi 
untuk 2024.” 

evaluasi hasil perbaikan 
gizi secara rutin, dengan 
asumsi bahwa 
intervensi ini dilakukan 
secara konsisten setiap 
bulan dan dikonsumsi 
secara rutin setiap hari. 

Ada yang mengikuti 
jangka waktu tiga bulan, 
ada juga yang enam 
bulan. Evaluasi 
dilakukan setelah enam 
bulan. Program ini baru 
dimulai dari bulan Juni 
hingga Desember tahun 
lalu dan sedang dalam 
proses pembuatan SK 
untuk tahun 2024." 

pembuatan SK untuk 
tahun 2024. 

Proses (process) 

No Informasi Informan Jawaban Emik Etik Kesimpulan 

1 Proses perencanaan 
dalam program ini 

IW 
 
 
 
 
 
 

“Jadi awal proses perencanaan 
program ini sekitar pertengahan 
2022 pada saat hari keluarga 
nasional pusat punya program 
dengan melombakan provinsi 
mana yang paling terbanyak 
orang tua asuh, nah mulailah 

"Proses perencanaan 
program BAAS dimulai 
sekitar pertengahan 
2022, saat ada hari 
keluarga nasional yang 
mengadakan lomba 
untuk menentukan 

Kab Jeneponto :  
Situasinya cukup kompleks. 
Kabupaten Jeneponto 
tampaknya mengalami 
tantangan dalam 
merealisasikan programnya 
karena kurangnya 

Kab. Jeneponto:  

Mengalami kesulitan 
merealisasikan 
program 
perencanaan 
sebelumnya karena 
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program BAAS disitu berjalan, 
bukan lagi sebagai lomba tapi 
sudah dijadikan program 
nasional”  
 
“Iya ada pernah adaji rapat 
perencanaannya tapi begitumi 
tidak berjalanji ini program dan 
tidak ada realisasinya disini 
karena pak bupati saja tidak ada 
dia pegang anak stunting 
harusnya di jadi contoh dulu 
bersama dengan kadis P2KBP3A, 
tapi dia saja tidak ada itu na tau 
program” 

 
“iyaa, kita melakukan rapat 
koordinasi dulu, karena 
sebelumnya memang ada SK 
yang sudah dibuat, kita rapat 
dulu dan menyampaikan ke 
bapak asuh bahwa ini anak yang 
akan diberikan asuhan” 

provinsi dengan jumlah 
orang tua asuh 
terbanyak. Program 
BAAS kemudian dimulai 
sebagai program 
nasional, bukan hanya 
sekadar lomba. 

Ada rapat perencanaan 
sebelumnya, namun 
program ini tidak 
terealisasi karena 
kurangnya dukungan 
dari pihak berwenang, 
termasuk dari pak 
bupati yang seharusnya 
menjadi contoh 
bersama dengan Kadis 
P2KBP3A. 

 Rapat koordinasi 
diadakan untuk 
memberitahu bapak 
asuh tentang anak-anak 
yang akan diberikan 
asuhan setelah 
dikeluarkannya mandat 
Bapak Asuh. 

dukungan dari pihak 
berwenang, termasuk pak 
bupati yang seharusnya 
menjadi contoh bersama 
dengan Kadis P2KBP3A. Ini 
bisa menjadi masalah yang 
cukup serius dalam 
implementasi program-
program pemerintah yang 
penting. 

Kabupaten Takalar: 
Tampaknya tengah 
mengadakan rapat 
koordinasi untuk 
menginformasikan bapak 
asuh tentang anak-anak 
yang akan diberikan asuhan 
setelah dikeluarkannya 
mandat Bapak Asuh. 
Langkah ini penting untuk 
memastikan bahwa proses 
peralihan asuhan berjalan 
dengan lancar dan sesuai 
dengan aturan yang 
ditetapkan. 

 

kurangnya dukungan 
dari pihak 
berwenang, 
termasuk bupati dan 
Kadis P2KBP3A. 
Sementara itu,  

Kab.Takalar: Tengah 
mengadakan rapat 
koordinasi untuk 
menginformasikan 
bapak asuh tentang 
anak-anak yang akan 
diberikan asuhan 
setelah 
dikeluarkannya 
mandat Bapak Asuh. 
Dengan demikian, 
situasinya 
menunjukkan 
tantangan dalam 
implementasi 
program pemerintah 
yang perlu diatasi 
dengan dukungan 
yang lebih besar dari 
pihak terkait. 
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2 Proses rapat 
koordinasi antara 
pelaksana program, 
bapak asuh dengan 
tim percepatan 
penurunan stunting 

IW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IA 
 
 
 

“Kita ada TPPS dek atau Tim 
Percepatan Penurunan Stunting 
setiap kabupaten kota dan itu 
ketuanya wakil bupati/kota dan 
dinas OPD kabupaten itu 
merupakan bagian dari TPPS jadi 
memang terlibat langsung, jadi 
selain itu ada tim satgas  yang 
bisa memfasilitasi kami BKKBN 
Provinsi untuk berkoordinasi 
dengan kabupaten kota, makanya 
ada tim satgasnya BKKBN yang 
bertugas disetiap kabupaten, 
mereka itu memang fungsinya 
melaporkan setiap pelaksanaan 
percepatan penurunan stunting 
di wilayah masing-masing itulah 
yang kemudian disampaikan 
kepada kami kemudian kita biasa 
koordinasi dengan OPD KB. Jadi 
rapat koordinasi stunting itu ada 
tiap bulan dilaksanakan sama 
kabupaten kota, kadang juga 
mereka mengundang kami untuk 
menghadiri rapat koordinasinya. 
 
“iya kita selalu adakan rapat 
koordinasi tapi bukan khusus 
program ini, jadi tidak rapat 
khusus bapak asuh, kita selalu 

Kami memiliki Tim 
Percepatan Penurunan 
Stunting (TPPS) di 
setiap kabupaten/kota 
yang dipimpin oleh 
wakil bupati/kota dan 
melibatkan dinas OPD 
kabupaten. Tim ini 
terlibat langsung dalam 
program dan ada pula 
tim satgas dari BKKBN 
Provinsi yang 
membantu koordinasi 
dengan 
kabupaten/kota. Tim 
satgas tersebut bertugas 
melaporkan kemajuan 
program penurunan 
stunting di wilayah 
masing-masing kepada 
kami untuk koordinasi 
lebih lanjut dengan OPD 
KB. 

Rapat koordinasi terkait 
penurunan stunting 
dilakukan setiap bulan 
dengan 
kabupaten/kota, di 
mana kami kadang-

Kami memiliki Tim 
Percepatan Penurunan 
Stunting (TPPS) di setiap 
kabupaten/kota, dipimpin 
oleh wakil bupati/kota dan 
melibatkan dinas OPD 
kabupaten, serta tim satgas 
BKKBN Provinsi yang 
membantu koordinasi dan 
melaporkan kemajuan 
program.  
 
Kab. Jeneponto : 
Rapat koordinasi stunting 
diadakan setiap bulan, 
dengan TPPS dan bupati 
hadir, serta diintegrasikan 
dengan pembahasan 
program bapak asuh. Rapat 
dilakukan sekitar 20 kali 
setahun, tetapi idealnya 
sekali sebulan untuk 
evaluasi teratur. Tidak ada 
rapat khusus untuk 
program bapak asuh, 
kecuali saat perencanaan 
awal. 
 
Kab. Takalar : 
Rapat koordinasi yang 

Kab.Jeneponto: 

Rapat koordinasi 
stunting diadakan 
setiap bulan dengan 
kehadiran TPPS dan 
bupati, serta 
mencakup 
pembahasan 
program bapak asuh. 
Rapat dilakukan 
sekitar 20 kali 
setahun, namun 
idealnya sebulan 
sekali untuk evaluasi 
teratur. Tidak ada 
rapat khusus untuk 
program bapak asuh, 
kecuali saat 
perencanaan awal. 

Kab. Takalar:  

Rapat koordinasi 
khusus program 
bapak asuh tidak 
diadakan, kecuali 
pada rapat 
perencanaan yang 
membahasnya 
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paketkan dengan seluruh 
program stunting tapi saya selalu 
suarakan itu kalau rapat. Pada 
saat rapat itu ada juga TPPS dan 
Pak Bupati juga ada, rapat ini 
dilakukan selama 20 kali setahun 
dan ini kondisional adapi lagi hal 
mendadak yang penting sekali 
baru diadakan rapat, Namun 
harusnya itu satu kali sebulan 
supaya bisa dievaluasi toh” 
 
“Kalau rapat koordinasi untuk 
membahas khusus bapak asuh 
tidak ada. Jadi pelaksanaan 
rapatnya itu untuk keseluruhan 
semua program stunting 
langsung dibahas. Tapi kemarin 
sempat dirapatkan khusus waktu 
perencanaanji selanjutnya 
dibahas bersamaan mami dengan 
program stunting yang lainnya.” 

kadang diundang untuk 
menghadiri rapat 
koordinasinya. 
Meskipun ada rapat 
koordinasi tetapi tidak 
khusus untuk program 
bapak asuh. Kami 
biasanya 
mengintegrasikan 
pembahasan bapak 
asuh bersama dengan 
program stunting 
lainnya dalam rapat 
tersebut. TPPS dan Pak 
Bupati juga hadir dalam 
rapat ini yang dilakukan 
sekitar 20 kali setahun, 
tergantung pada 
kebutuhan dan 
kepentingan mendadak. 
Namun sebaiknya rapat 
ini dilakukan satu kali 
sebulan agar dapat 
dievaluasi secara lebih 
teratur. 

Rapat koordinasi yang 
membahas khusus 
program bapak asuh 
tidak diadakan, kecuali 

membahas khusus program 
bapak asuh tidak diadakan, 
kecuali jika ada rapat 
khusus waktu perencanaan 
yang membahasnya 
bersama dengan program 
stunting lainnya. 

bersama program 
stunting lainnya. 
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jika ada rapat khusus 
waktu perencanaan 
yang membahasnya 
bersama dengan 
program stunting 
lainnya. 

3 Proses pelaksanaan 
pengasuhan yang 
diberikan oleh bapak 
asuh 

IW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IA 
 
 

“Bapak asuh anak stunting 
pemberian bantuannya bukan 
hanya berbentuk PMT yang 
diberikan kepada keluarga 
berisiko misalnya kepada ibu 
hami ataupun Baduta tetapi juga 
berupa edukasi, karena banyak 
juga keluarga yang meskipun 
ekonominya menengah keatas 
tetapi anaknya bisa berisiko 
stunting, kenapa? Karena 
pemahaman orang tua mungkin 
yang kurang, kemudian dari 
sanitasi juga, nah ada juga 
keluarga yang makanannya 
bagus dan bergizi namun karena 
sanitasinya buruk akhirnya 
gampang sakit otomotasi 
penyerapan makanan akan 
terhambat ke tubuhnya” 

 
“Kalau prosesnya di lapangan 
yang dilaksanakan sama dandim 
itu hanya sekedar kasi bantuan 

Bantuan yang diberikan 
oleh bapak asuh anak 
stunting tidak hanya 
berupa Pemberian 
Makanan Tambahan 
(PMT) untuk keluarga 
berisiko seperti ibu 
hamil atau anak usia di 
bawah dua tahun 
(Baduta), tetapi juga 
berupa edukasi. Banyak 
keluarga dengan 
ekonomi menengah ke 
atas tetap berisiko 
memiliki anak stunting 
karena kurangnya 
pemahaman orang tua 
dan masalah sanitasi. 
Meskipun makanan 
bergizi, sanitasi yang 
buruk dapat 
menyebabkan anak 
mudah sakit dan 

Bapak asuh anak stunting: 
Bantuan dari bapak asuh 
anak stunting mencakup 
PMT dan edukasi. Risiko 
stunting bisa terjadi pada 
keluarga dengan ekonomi 
menengah ke atas karena 
kurangnya pemahaman 
orang tua dan sanitasi yang 
buruk, yang dapat 
menghambat penyerapan 
nutrisi. 

Kab. Jeneponto:   
Di Kabupaten Jeneponto, 
dandim hanya memberikan 
bantuan tanpa tindak lanjut 
dan tidak rutin, hanya pada 
momen tertentu. 
 
Kab.Takalar: 
Pendampingan di 
Kabupaten Takalar dan 
perubahan konsep 2024, di 

Kab. Jeneponto: 
Proses bantuan oleh 
dandim untuk anak 
stunting hanya 
berupa pemberian 
bantuan tanpa tindak 
lanjut dan tidak 
rutin.  
 
Kabupaten Takalar: 
sebelumnya setiap 
bapak asuh 
mendampingi 10 
anak di lokasi yang 
bisa berbeda dari 
domisili mereka. 
Untuk tahun 2024, 
konsep diubah agar 
bapak asuh 
mendampingi anak-
anak di wilayah 
domisili mereka, 
memberikan 
sembako dan 
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saja setelah itu selesai, tidak ada 
lagi tindak lanjut, dan mereka 
tidak rutin laksanakan hanya 
momenum tertentuji” 

 
“Kalau kemarin setiap Bapak Asu 
mendampingi 10 anak. Misalnya 
ada yang 10, ada yang 5, Tapi 
yang kemarin itu bisa beda-beda 
lokasinya ya, artinya misalnya 
Bapak Asuh yang ada di 
Kecamatan A bisa saja menjadi 
Bapak Asu di Kecamatan B 
Padahal lokasinya dia di 
Kecamatan A. Untuk tahun 2024 
ini beda konsepnya karena 
banyak yang protes karena 
terlalu jauh, jadi konsepnya itu 
Bapak Asuh A akan menjadi 
Bapak Asuh di wilayahnya 
masing-masing sesuai 
domisilinya. Jadi kemarin itu 
bapak asuh selain memberikan 
bantuan sembako mereka juga 
memberikan juga semacam 
edukasi tapi tetap didampingi 
sama TPK kemudian TPK juga 
memberikan edukasi kepada 
ibunya.” 

menghambat 
penyerapan nutrisi. 

Proses di lapangan 
Kabupaten Jeneponto: 
Di Kabupaten 
Jeneponto, proses yang 
dilakukan oleh dandim 
seringkali hanya berupa 
pemberian bantuan saja 
tanpa tindak lanjut. 
Bantuan ini juga tidak 
diberikan secara rutin, 
hanya pada momen-
momen tertentu. 

Pendampingan di 
Kabupaten Takalar dan 
perubahan konsep 
2024: Di Kabupaten 
Takalar, sebelumnya 
setiap bapak asuh 
mendampingi 10 anak, 
dengan beberapa 
mendampingi 5 anak. 
Lokasi pendampingan 
bisa berbeda dari 
domisili bapak asuh, 
misalnya bapak asuh di 
Kecamatan A bisa 

Kabupaten Takalar, 
sebelumnya setiap bapak 
asuh mendampingi 10 anak, 
kadang di luar wilayah 
domisilinya. Pada tahun 
2024, bapak asuh akan 
mendampingi anak-anak di 
wilayah domisili mereka. 
Mereka memberikan 
sembako dan edukasi, 
didampingi oleh TPK yang 
juga memberikan edukasi 
kepada ibu-ibu. 
 

edukasi didampingi 
oleh TPK. 



222 

 

 

 

mendampingi anak di 
Kecamatan B. Untuk 
tahun 2024, konsep ini 
diubah karena banyak 
yang protes mengenai 
jarak. Bapak asuh akan 
mendampingi anak-
anak di wilayah sesuai 
domisili mereka. Selain 
memberikan bantuan 
sembako, bapak asuh 
juga memberikan 
edukasi, didampingi 
oleh TPK yang 
memberikan edukasi 
kepada ibu-ibu. 

 
4 Proses monitoring 

dan evaluasi 
IW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tetap kita laksanakan 
pemantauan, cuman ya itu tadi 
saya sampaikan bahwa tools 
untuk mengukurnya itu belum 
bisa kami jadikan rujukan 
karena tidak semua kabupaten 
kota memanfaatkan itu, 
meskipun kami sudah 
mensosialisasikan bahwa untuk 
laporan BAAS bisa menggunakan 
ini, tapi  tetap saja mungkin 
karena keterbatasan SDM atau 

Pemantauan dan 
Evaluasi di Kabupaten 
Jeneponto: "Kami tetap 
melaksanakan 
pemantauan, namun 
seperti yang saya 
sampaikan, alat ukur 
yang kami gunakan 
belum bisa dijadikan 
rujukan karena tidak 
semua kabupaten/kota 
memanfaatkannya. 

Kab. Jeneponto 
Pemantauan dilakukan 
namun alat ukur belum bisa 
dijadikan rujukan karena 
tidak semua 
kabupaten/kota 
memanfaatkannya. Evaluasi 
dan pelaporan dilakukan 
dua kali tiap semester, 
dengan pelaporan 
mingguan untuk bapak 
asuh, meskipun sering kali 

Kab. Jeneponto : 
Pemantauan di 
Kabupaten Jeneponto 
belum optimal 
karena tidak semua 
kabupaten/kota 
memanfaatkan 
aplikasi yang ada. 
Evaluasi dan 
pelaporan dilakukan 
dua kali tiap 
semester, dengan 
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mungkin aplikasi yang sulit 
diakses akhirnya mereka tidak 
melaporkan itu melalui aplikasi 
tapi mereka mungkin punya data 
di kabupaten kota. 

 
“Kalau bentuk evaluasi dan 
pelaporannya berjalanji dua kali 
tiap semester, untuk spesifiknya 
bapak asuh malah ada pelaporan 
mingguan tapi disini kan tidak 
ada yang bisa dilaporkan jadi 
satu kali saja dilaporkan bahwa 
jeneponto beginimi kondisinya, 
saya pernah diskusi dengan 
dandim dia juga itu tidak 
berjalan baikji, kalau saya liat 
paling tiga kali ji dikasi bantuan 
itu stopmi dan saya khawatirku 
begitu dari hasil diskusiku”  

“Jadi proses pencatatan dan 
pelaporannya Kita pakai aplikasi 
insting tadi, TPK yang input 
datanya Bukan Bapak Asuh, 
karena kalau Bapak Asuh turun 
kan menghubungi TPKnya dulu, 
kemudian TPKnya yang 
melaporkan itu, bahwa Bapak 
Asuh ini sudah turun untuk bulan 
ini. Kita pantau hanya lewat 

Meskipun kami sudah 
mensosialisasikan 
penggunaan alat 
tersebut untuk laporan 
BAAS, tetap saja 
mungkin karena 
keterbatasan SDM atau 
aplikasi yang sulit 
diakses, mereka tidak 
melaporkan melalui 
aplikasi tetapi mungkin 
memiliki data di 
kabupaten/kota 
masing-masing. 

Evaluasi dan pelaporan 
di Kabupaten Jeneponto 
dilakukan dua kali tiap 
semester. Untuk 
laporan spesifik bapak 
asuh, ada pelaporan 
mingguan, tetapi 
seringkali tidak ada 
yang bisa dilaporkan 
sehingga hanya ada satu 
laporan umum 
mengenai kondisi 
Jeneponto. Saya pernah 
berdiskusi dengan 
dandim dan dia juga 

hanya ada satu laporan 
umum karena kurangnya 
data. Diskusi dengan 
dandim menunjukkan 
bahwa bantuan hanya 
diberikan tiga kali sebelum 
dihentikan, menunjukkan 
program tidak berjalan 
dengan baik. 

Kab. Takalar:  
Pencatatan dan pelaporan 
menggunakan aplikasi 
Insting dengan TPK yang 
menginput data. Bapak asuh 
menghubungi TPK sebelum 
turun, dan TPK melaporkan 
kegiatan tersebut. 
Pemantauan dilakukan 
melalui aplikasi dan 
informasi lapangan, dengan 
pelaporan hampir setiap 
bulan. Kepala dinas 
mengawasi dan melaporkan 
ketidakhadiran bapak asuh 
kepada bupati atau sekda 
untuk tindak lanjut oleh 
dinas terkait. 

 

pelaporan mingguan 
untuk bapak asuh, 
tetapi seringkali 
hanya ada satu 
laporan umum 
karena kurangnya 
data. Diskusi dengan 
dandim 
menunjukkan bahwa 
bantuan hanya 
diberikan tiga kali 
sebelum dihentikan, 
menunjukkan 
program tidak 
berjalan dengan baik. 

Kab.Takalar: 
Pencatatan dan 
pelaporan 
menggunakan 
aplikasi Insting oleh 
TPK. Bapak asuh 
berkoordinasi 
dengan TPK sebelum 
turun, dan TPK yang 
melaporkan kegiatan 
tersebut. 
Pemantauan 
dilakukan melalui 
aplikasi dan 
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aplikasi dan melalui info dari 
teman-teman di lapangan juga 
bahwa siapa yang rutin turun, 
siapa yang tidak. Kemarin kalau 
melihat yang lalu, bukan per 
enam bulan, tapi hampir per 
bulan. Jadi kan pak kadis yang 
awasi kalau ada bapak asuh yang 
tidak turun dilaporkan. Di 
laporkan lagi saya ke bupati atau 
pak sekda, beliau bilang pak ini 
masih ada yang belum turun. 
kemudian yang di atas yang push 
lagi ke Dinas Dinas terkait.” 

menyatakan bahwa 
program ini tidak 
berjalan dengan baik. 
Bantuan hanya 
diberikan sekitar tiga 
kali sebelum dihentikan, 
yang sangat 
mengkhawatirkan." 

Proses Pencatatan dan 
Pelaporan di Kabupaten 
Takalar: "Di Kabupaten 
Takalar, kami 
menggunakan aplikasi 
Insting untuk proses 
pencatatan dan 
pelaporan, dengan TPK 
yang menginput data, 
bukan bapak asuh. Jika 
bapak asuh turun ke 
lapangan, mereka 
menghubungi TPK 
terlebih dahulu, 
kemudian TPK yang 
melaporkan bahwa 
bapak asuh sudah turun 
untuk bulan tersebut. 
Pemantauan dilakukan 
melalui aplikasi dan 
informasi dari teman-

informasi lapangan, 
dengan pelaporan 
hampir setiap bulan. 
Kepala dinas 
mengawasi dan 
melaporkan 
ketidakhadiran 
bapak asuh kepada 
bupati atau sekda 
untuk tindak lanjut 
oleh dinas terkait. 
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teman di lapangan 
mengenai siapa yang 
rutin turun dan siapa 
yang tidak. 

Dulu, pelaporan 
dilakukan hampir setiap 
bulan, bukan per enam 
bulan. Kepala dinas 
mengawasi dan 
melaporkan jika ada 
bapak asuh yang tidak 
turun. Laporan ini 
kemudian disampaikan 
kepada bupati atau 
sekda, yang akan 
menindaklanjuti dengan 
mendorong dinas 
terkait untuk 
bertindak." 

Keluaran (output) 

No Informasi Informan Jawaban Emik Etik Kesimpulan 

1 Capaian Hasil 
Program 

IW 
 
 
 
 
 
 

“Kalau di Jeneponto memang 
berdasarkan data cakupan 
programnya memang baru 
sebelas orang anak asuhnya dan 
yang berperan sebagai bapak 
asuh itu baru dandim dan 
danramil dek, sedangka di 

Di Jeneponto, 
berdasarkan data 
cakupan programnya, 
baru ada sebelas anak 
asuh, dan yang berperan 
sebagai bapak asuh baru 
dandim dan danramil. 

Di Jeneponto, baru ada 
sebelas anak asuh dengan 
dandim dan danramil 
sebagai bapak asuh. Di 
Takalar, sekitar tiga ribuan 
anak asuh didukung oleh 

Kab. Jeneponto: 
Program anak asuh 
baru mencakup 
sebelas anak dengan 
dandim dan 
danramil sebagai 
bapak asuh. Program 
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takalar itu memang sekitar tiga 
ribuan lebih karena disana itu 
seluruh OPD dilibatkan bahkan 
ada kerjasama dengan Pelindo 
dan Dompet Dhuafa.  
 
“Makanya BAAS itu sebenarnya 
diharapkan betul-betul memang 
dia pahami keberlanjutannya 
BAAS dia tidak hanya satu kali 
diberikan jangan sampai satu 
kali diberikan selesaimi yang 
penting sudah dilaksanakan, 
karena di daerah itu begitu 
hanya simbolik yang penting 
sudah dilakukan selesaimi 
seperti di dandim kurang lebih 
begitu mereka setor dokumentasi 
ke panglima maka selesai 
persoalan. tidak pernah mau 
ditau apasih sebenarnya hasilnya 
ini, berapa kali diberikan dll. Ini 
masalahnya sebenarnya stunting 
hampir semua proses 
pelaksanaanya seremonial, 
hanya bahasa kasarnya toh 
cukup menggugurkan tanggung 
jawab, bukan hanya stunting 
menurutku hampir semua 
program begitu, daerah ini 

Sedangkan di Takalar, 
jumlah anak asuh 
sekitar tiga ribuan lebih 
karena seluruh OPD 
dilibatkan, bahkan ada 
kerjasama dengan 
Pelindo dan Dompet 
Dhuafa. 

Makanya, BAAS itu 
seharusnya dipahami 
keberlanjutannya. BAAS 
tidak hanya diberikan 
satu kali dan selesai. 
Jangan sampai bantuan 
diberikan sekali saja lalu 
dianggap selesai, karena 
di daerah seringkali 
seperti itu, hanya 
simbolik. Yang penting 
sudah dilakukan, seperti 
dandim yang hanya 
menyetor dokumentasi 
ke panglima, lalu selesai 
persoalan. Tidak pernah 
peduli apa hasilnya 
sebenarnya, berapa kali 
diberikan, dan 
sebagainya. 
Masalahnya, hampir 

seluruh OPD, Pelindo, dan 
Dompet Dhuafa. 

Di Kab Jeneponto : 
BAAS seharusnya 
berkelanjutan, bukan hanya 
bantuan satu kali yang 
simbolik. Seringkali 
program di daerah hanya 
untuk memenuhi tanggung 
jawab administratif tanpa 
memperhatikan dampak 
sebenarnya. Fokus utama 
adalah 
pertanggungjawaban 
keuangan, bukan 
keberhasilan program. 

Kab. Takalar :  
Hasil program belum efektif 
karena banyak bapak asuh 
belum turun ke lapangan 
dan intervensinya belum 
sesuai dengan kondisi anak. 
Meskipun demikian, adanya 
bapak asuh cukup 
membantu dengan 
tambahan intervensi lain 

 

BAAS seharusnya 
berkelanjutan, tetapi 
seringkali hanya 
simbolik dan fokus 
pada 
pertanggungjawaban 
administratif, bukan 
pada dampak nyata. 
Kab. Takalar: 
Terdapat sekitar tiga 
ribuan anak asuh 
dengan dukungan 
OPD, Pelindo, dan 
Dompet Dhuafa. Hasil 
program belum 
efektif karena banyak 
bapak asuh belum 
aktif di lapangan dan 
intervensi belum 
tepat, meskipun 
kehadiran bapak 
asuh cukup 
membantu dengan 
tambahan intervensi 
lain. 
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hanya selalu berfokus 
kepertanggungjawaban, yang 
penting persoalan 
pertanggungjawaban keuangan 
aman, maka selesai kegiatan. 
Persoalan program itu mau 
berhasil atau tidak, ada 
dampaknya, itu persoalan lain 
yang tidak pernah menjadi 
indikator utama keberhasilan 
program, apalagi stunting tidak 
ada.” 

 
“Capaian hasil program 
sebetulnya, gimana ya? belum 
jelas, belum bisa dikatakan efektif 
karena memang belum berjalan 
dengan bagus sebetulnya karena 
masih banyaknya bapak asuh 
yang belum turun kelapangan 
dan intervensinya juga kan belum 
pas dengan kondisi anak itu. 
Hanya semacam perbaikan gizi 
saja sebetulnya. Namuun sudah 
Lumayan sih, adanya bapak asuh 
lumayan membantu di tambah 
dengan intervensi lain.”  
 
 

semua proses 
pelaksanaan stunting 
hanya seremonial. 
Hanya untuk 
menggugurkan 
tanggung jawab. Bukan 
hanya stunting, hampir 
semua program seperti 
itu. Daerah hanya selalu 
berfokus pada 
pertanggungjawaban. 
Yang penting keuangan 
aman, maka kegiatan 
selesai. Persoalan 
apakah program 
berhasil atau tidak, ada 
dampaknya atau tidak, 
itu persoalan lain yang 
tidak pernah menjadi 
indikator utama 
keberhasilan program, 
apalagi stunting. 

Capaian hasil program 
sebetulnya belum jelas, 
belum bisa dikatakan 
efektif karena belum 
berjalan dengan bagus. 
Masih banyak bapak 
asuh yang belum turun 
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ke lapangan dan 
intervensinya juga 
belum sesuai dengan 
kondisi anak itu. Hanya 
semacam perbaikan gizi 
saja. Namun, adanya 
bapak asuh lumayan 
membantu ditambah 
dengan intervensi lain. 

Dampak (outcome) 

No Informasi Informan Jawaban Emik Etik Kesimpulan 

1 Dampak Terhadap 
Anak Stunting 

IW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Harusnya program ini bisa 
berdampak cuman proses 
pelaksanaanya saja yang 
mungkin masih agak sedikit 
keliru ya, karena BAAS itu bukan 
sekedar program momenum, 
BAAS itu bukan sekedar sekali 
kemudian terputus. Intervensi itu 
baru kita bisa lihat hasilnya 
paling tidak enam bulan, karena 
kalau dalam satu dua bulan itu 
belum tentu bisa sesuai harapan, 
bahkan anak-anak itu bisa kita 
katakan pertumbuhannya 
terhambat ketika selama tiga 
bula berat dan tinggi badannya 
tidak naik. Jadi kalau saya 
intervensi itu tidak bisa kita lihat 

Harusnya program ini 
bisa berdampak, hanya 
saja pelaksanaannya 
masih agak keliru. BAAS 
bukan sekedar program 
momenum, bukan 
sekedar sekali 
kemudian terputus. 
Intervensi baru bisa 
terlihat hasilnya paling 
tidak enam bulan, 
karena dalam satu dua 
bulan hasilnya belum 
tentu sesuai harapan. 
Anak-anak bisa 
dikatakan 
pertumbuhannya 
terhambat jika selama 

Pelaksanaan program BAAS 
belum optimal dan 
intervensi jangka panjang 
diperlukan untuk melihat 
hasil yang nyata.  

Kab. Jeneponto : 
Kontribusi dari beberapa 
dandim masih terbatas dan 
tidak signifikan 
dibandingkan dengan angka 
dari dinkes.  

Kab. Takalar:  
Bapak asuh cukup 
membantu dengan 
tambahan intervensi lain, 
namun belum maksimal. 

Kab.Jeneponto : 
Program BAAS 
belum optimal 
dengan kontribusi 
dari dandim yang 
terbatas dan tidak 
signifikan 
dibandingkan 
dengan angka dari 
dinkes. Intervensi 
jangka panjang 
diperlukan untuk 
melihat hasil yang 
nyata.  
 
Kab. Takalar:  
Program BAAS 
cukup membantu 



229 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WS 

jangka pendek hasilnya. Namun 
tidak bisa juga diklaim bahwa 
program BAAS ini yang 
memberikan dampak begitu 
besar terhadap penurunan 
stunting, makanya kita harus 
tahu program apa saja yang ada 
disana selain BAAS kalau ada 
program lain bisa jadi program 
itu yang berontribusi besar.” 
 
“Di jeneponto sendiri misalnya 
ada tujuh atau enam dandim 
berapa tonji itu kontribusinya 
kalau kita melakukan survei 
ulang di SKI untuk mengukur 
prevalensi berapaji itu 
pengaruhnya kalaupun itu 
berhasil sama saja kali nol ji itu 
dengan angka dari dinkes lebih 
dari empat ribu, berapaji itu dari 
sekian persen, jadi memang 
beratki.” 
 
“Sudah Lumayan sih, adanya 
bapak asuh lumayan membantu 
di tambah dengan intervensi lain. 
karena itu saya kasih liatki 
kemarin itu toh dari sekian persen 
kemarin ini sudah tinggal 7.7% 

tiga bulan berat dan 
tinggi badannya tidak 
naik. Jadi intervensi 
tidak bisa dilihat dalam 
jangka pendek. Namun, 
tidak bisa juga diklaim 
bahwa program BAAS 
memberikan dampak 
besar terhadap 
penurunan stunting. 
Kita harus tahu program 
apa saja yang ada di 
sana selain BAAS, 
mungkin program lain 
yang berkontribusi 
besar. 

Di Jeneponto sendiri, 
misalnya ada tujuh atau 
enam dandim, berapa 
besar kontribusinya? 
Jika kita melakukan 
survei ulang di SKI 
untuk mengukur 
prevalensi, berapa besar 
pengaruhnya? 
Meskipun berhasil, 
tetap saja tidak 
signifikan dibandingkan 
dengan angka dari 

Program ini masih 
membutuhkan banyak 
pembenahan untuk 
mencapai hasil yang 
diharapkan. 

 

berkat tambahan 
intervensi lain, 
meskipun belum 
maksimal. Program 
ini masih 
memerlukan banyak 
pembenahan di 
kedua kabupaten 
untuk mencapai hasil 
yang diharapkan 
dalam penurunan 
stunting. 
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itu EPPGM. Saya tidak Berani juga 
klaim bahwa betul-betul BAAS ini 
yang menjadikan prevalensi itu 
turun karena saya tau juga 
bahwa itu belum maksimal 
dikerjakan. Namun pada intinya 
belum teraksana dengan baik tapi 
sudah berjalan, sehingga masih 
butuh banyak pembenahan.“ 

dinkes yang lebih dari 
empat ribu. Jadi 
memang berat. 

Di Takalar, adanya 
bapak asuh cukup 
membantu ditambah 
dengan intervensi lain. 
Seperti yang saya 
tunjukkan kemarin, dari 
sekian persen turun 
menjadi 7,7% menurut 
EPPGM. Saya tidak 
berani klaim bahwa 
BAAS yang menurunkan 
prevalensi karena saya 
tahu itu belum 
maksimal dikerjakan. 
Intinya, program belum 
terlaksana dengan baik 
tapi sudah berjalan, 
sehingga masih butuh 
banyak pembenahan." 
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B. Informan Utama (Bapak Asuh Anak Stunting) 
 

Masukan (Input) 
No. Informasi Informan Jawaban Emik Etik Kesimpulan 
1. Kesediaan Bapak Asuh 

dalam program BAAS  
  SS 

 
 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bersedia, karena ini arahan 
dari komandan atas makanya 
kami mengikuti apa yang 
disampaikan sama atasan dan 
kami juga begitu sampai 
perintahkan ke tingkat koramil” 
 
“Kalau masalah kesediaan kami 
di tingkat koramil itu 
tergantung perintah dari kodim 
atau atasan jadi ketika 
perintahnya dari sana di dorong 
kesini untuk disalurkan ke anak 
stunting, lalu disini kami 
distribusikan berdasarkan 
nama yang ada” 
 
“Jadi kan seperti yang kita 
bilang toh ada input, input itu 
penting sekali jadi di input itu 
kita berbicara tentang man, 
money, method dan lain-lain 
sebagainya, nah saya mulai dari 
man nya, tentu sumber daya 
manusia disini terbagi dua ya 
siapa yang akan membantu dan 

Kami bersedia 
karena ini arahan 
dari komandan atas, 
makanya kami 
mengikuti apa yang 
disampaikan oleh 
atasan dan kami juga 
begitu sampai 
memerintahkan ke 
tingkat koramil. 

Kalau masalah 
kesediaan kami di 
tingkat koramil, itu 
tergantung perintah 
dari kodim atau 
atasan. Jadi ketika 
perintahnya dari 
sana didorong ke sini 
untuk disalurkan ke 
anak stunting, lalu di 
sini kami 
distribusikan 
berdasarkan nama 
yang ada. 

Kab. Jeneponto: 
Bersedia mengikuti 
arahan dari komandan 
atas, yang diteruskan 
hingga ke tingkat koramil. 
Kesediaan kami di tingkat 
koramil tergantung 
perintah dari kodim atau 
atasan. Bantuan 
disalurkan ke anak 
stunting berdasarkan 
nama yang ada. 

Kab. Takalar: 
Input sangat penting, 
mencakup man, money, 
dan method. Sumber daya 
manusia terbagi menjadi 
yang membantu dan yang 
dibantu, melibatkan lintas 
sektor dengan dukungan 
SK dan arahan bupati 
yang ditandatangani 
sekda. Sosialisasi 

Kab. Jeneponto: 
Mengikuti arahan 
komandan hingga ke 
tingkat koramil untuk 
menyalurkan 
bantuan kepada anak 
stunting berdasarkan 
nama yang ada. 

Kab. Takalar: 
Input mencakup man, 
money, dan method, 
dengan lintas sektor 
dan dukungan SK 
serta arahan bupati. 
Kami memegang 
sepuluh anak asuh di 
Galesong Utara, 
dengan kepala desa 
dan aparat desa 
memegang satu anak 
stunting per orang. 
Dompet Dhuafa 
memonitor program, 
dan kami menjadi 
penghubung antara 
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siapa yang akan dibantu, yang 
membantu itu tentu akan 
melibatkan lintar sektor karena 
tidak mungkin dinas disini saja 
yang menyelesaikan sendiri 
sehingga butuh kekuatan untuk 
dalam hal ini tidak mengapa 
memaksa orang untuk terlibat 
dalam bapak asuh ini salah 
satunya adalah melalui SK dan 
melalui arahan bupati yang 
ditandatangani oleh sekda 
selaku ketua tim percepatan 
penurunan stunting. Jadi itu 
sangat kuat kemudian kita 
sosialisasi dalam bentuk offline 
dan kita kirim jga flayer.  
 
“Kalau terkait kesediaan kami 
bersedia, jadi kami di sini 
pegang sepuluh anak asuh 
terdiri dari baduta dan balita 
satu kecamatan saja digalesong 
utara.” 
 
Iya kami bersedia, jadi kami di 
kecamatan itu semenjak 
dikeluarkannya SK untuk 
menjadi bapak asuh, kami juga 
berikan arahan kepada seluruh 

Seperti yang kita 
bilang, input itu 
penting sekali. Dalam 
input itu kita 
berbicara tentang 
man, money, method, 
dan lain-lain. Saya 
mulai dari man-nya, 
sumber daya 
manusia di sini 
terbagi dua, yaitu 
siapa yang akan 
membantu dan siapa 
yang akan dibantu. 
Yang membantu 
tentu akan 
melibatkan lintas 
sektor karena tidak 
mungkin dinas di sini 
menyelesaikan 
sendiri sehingga 
butuh kekuatan. 
Dalam hal ini, tidak 
mengapa memaksa 
orang untuk terlibat 
dalam bapak asuh ini 
salah satunya adalah 
melalui SK dan 
melalui arahan 
bupati yang 

dilakukan offline dan 
melalui flayer. 

Bersedia memegang 
sepuluh anak asuh yang 
terdiri dari baduta dan 
balita di Galesong Utara. 
Arahan diberikan kepada 
kepala desa dan aparat 
desa untuk memegang 
satu anak stunting per 
orang. 

Dompet Dhuafa berperan 
sebagai konsultan yang 
memonitor program, 
dengan kami sebagai 
penghubung antara 
pemkab Takalar dan PT 
Pelindo yang 
menyediakan dana untuk 
program kesehatan anak 
stunting. 

 

pemkab Takalar dan 
PT Pelindo yang 
menyediakan dana 
untuk program 
kesehatan anak 
stunting.  
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kepala desa dan aparat desa 
untuk memegang satu orang 
satu anak stunting. Pada 
dasarnya selama stunting ini 
dikatakan sebagai program 
nasional, pak camat dengan 
antusias bagaimana program 
ini dapat melibatkan dari 
tingkat kecamatan sampai 
kepada seluruh aparat desa, 
sehingga dari data yang ada, 
ada di desa tersebut maka ini 
dibagi untuk diasuh.” 
 
“Jadi dompet dhuafa itu 
perannya sebagai kosultan yang 
memonitoringlah selama 
program ini berjalan. Jadi kami 
sebagai penghubung antara 
pemkab takalar dengan PT 
Pelindo dalam hal ini sebagai 
penyedia dana karena kami juga 
ada program kesehatan 
khususnya anaka stuntin” 

ditandatangani oleh 
sekda selaku ketua 
tim percepatan 
penurunan stunting. 
Jadi itu sangat kuat, 
kemudian kita 
sosialisasi dalam 
bentuk offline dan 
kita kirim juga flayer. 

Terkait kesediaan, 
kami bersedia. Jadi 
kami di sini 
memegang sepuluh 
anak asuh yang 
terdiri dari baduta 
dan balita, satu 
kecamatan saja di 
Galesong Utara. 

Iya kami bersedia. 
Jadi kami di 
kecamatan itu 
semenjak 
dikeluarkannya SK 
untuk menjadi bapak 
asuh, kami juga 
memberikan arahan 
kepada seluruh 
kepala desa dan 
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aparat desa untuk 
memegang satu 
orang satu anak 
stunting. Pada 
dasarnya, selama 
stunting ini 
dikatakan sebagai 
program nasional, 
pak camat dengan 
antusias melibatkan 
dari tingkat 
kecamatan sampai 
kepada seluruh 
aparat desa. 
Sehingga dari data 
yang ada di desa 
tersebut, ini dibagi 
untuk diasuh. 

Dompet Dhuafa 
perannya sebagai 
konsultan yang 
memonitoring 
selama program ini 
berjalan. Jadi kami 
sebagai penghubung 
antara pemkab 
Takalar dengan PT 
Pelindo yang dalam 
hal ini sebagai 
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penyedia dana 
karena kami juga ada 
program kesehatan 
khususnya anak 
stunting." 

 
2 Paket Manfaat yang 

diberikan oleh Bapak 
Asuh 

SS 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 

AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bentuk paket manfaat yang 
dikasi itu, vitamin, susu formula 
yang bubuk ada juga yang 
kaleng, biskuit, roti, telur, 
supermie dalam satu paket, ada 
juga beras dua kilo per sasaran” 
 
“Jadi yang pernah diberikan itu 
kalau dalam bentuk bingkisan 
itu ada susu, roti, biskuit, telur, 
dan mie. Kalau telur biasanya 
diberikan satu rak tiap sasaran” 

 
“Paket manfaatnya itu paling 
tidak telur, kami tidak 
memaksakan minimal protein 
hewani, karena target kita kan 
satu butir satu hari jadi kalau 
satu bulan kan hanya butuh 
satu rak, jadi kami tidak batasi 
ada juga yang lebih dari itu, 
seperti ibu kajari itu lengkap 
sekali dek, adami susunya, ada 

Paket manfaat yang 
diberikan berupa 
vitamin, susu 
formula (baik bubuk 
maupun kaleng), 
biskuit, roti, telur, mi 
instan, dan dua 
kilogram beras per 
sasaran." 

Jadi, paket bingkisan 
yang pernah 
diberikan oleh bapak 
asuh terdiri dari 
susu, roti, biskuit, 
telur, dan mi. Telur 
biasanya diberikan 
satu rak per sasaran." 

Paket manfaat yang 
diberikan berisi 
telur. tidak 
memaksakan 

Kab. Jeneponto: 
Paket manfaat berisi 
vitamin, susu formula 
(bubuk dan kaleng), 
biskuit, roti, telur, mi 
instan, dan dua kilogram 
beras per sasaran. Telur 
biasanya diberikan satu 
rak per sasaran. 

Kab Takalar: 
Paket manfaat terdiri dari 
telur, susu, beras, dan 
ikan. Telur diberikan satu 
rak per bulan. Paket 
bervariasi dari hanya 
telur hingga tambahan 
susu dan beras. Ikan 
diberikan secara 
bertahap. Juga ada 
dukungan dari propolis 
dan edukasi orang tua 
tentang pemenuhan gizi 

Kab. Jeneponto: 

Paket manfaat berisi 
vitamin, susu 
formula, biskuit, roti, 
telur, mi instan, dan 
beras. Telur biasanya 
diberikan satu rak 
per sasaran. 

Kab.Takalar: 

Paket manfaat 
umumnya terdiri dari 
telur, susu, beras, dan 
ikan yang diberikan 
bertahap. Juga ada 
dukungan dari 
propolis, bantuan 
uang tunai tiga ratus 
ribu rupiah dari 
Dompet Dhuafa, dan 
edukasi orang tua 
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berasnya, telurnya dan ada lgi 
yang lain banyak. Tapi kalau 
saya sendiri telur saja satu rak 
satu bulan. 

 
“Paket manfaat yang kita 
berikan itu terdiri dari 
makanan yang kira-kira bisa 
membantu pertumbuhannya 
seperti telur dan susu.” 

 
“Paket manfaat yang dikasikan 
itu ada berupa beras, telur, susu 
dan ikan juga ada tapi itu 
diberikan berangsur karena 
misal seperti ikan itu tidak bisa 
dikasikan langsung semua 
karena biasa ada yang tidak 
punya kulkas jadi biasanya 
diberikan tiap minggu.” 

 
“Intinya kalau stunting begini 
kan yang perlu di support 
protein hewaninya, kita support 
ki beras, kemudian ada juga 
telur, kemudian kita juga 
support dari segi pemenuhan 
vitaminnya kebetulan ada juga 
dari propolis kemarin yang 
ingin kerjasama dengan tim 

minimal protein 
hewani karena 
targetnya adalah satu 
butir telur per hari, 
jadi dalam satu bulan 
hanya butuh satu rak. 
Ada juga yang lebih 
dari itu, seperti paket 
dari ibu kajari yang 
sangat lengkap, 
berisi susu, beras, 
telur, dan banyak 
lagi. Namun, saya 
sendiri hanya 
memberikan satu rak 
telur per bulan." 

Paket manfaat yang 
diberikan terdiri dari 
makanan yang kira-
kira bisa membantu 
pertumbuhan, 
seperti telur dan 
susu." 

Paket manfaat yang 
diberikan berupa 
beras, telur, susu, 
dan ikan. Namun, 
ikan diberikan secara 

anak, serta bantuan uang 
tunai tiga ratus ribu 
rupiah dari Dompet 
Dhuafa. 

 

tentang pemenuhan 
gizi anak. 
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untuk penangananan stunting, 
kemudian kita juga berikan 
support susu formula yang 
direkomendasikan langsung 
sama petugas gizi dari 
puskesmasnya, terus kita juga 
kasiki  uang tiga ratus ribu 
karena kan kita Dompet Dhuafa 
tidak bisa penuhiki bahan-
bahan pendukungnya seperti 
bumbu dan sayur-sayur, tapi 
kita edukasi ki orang tuanya 
untuk bagaimana beli bahan 
yang bisa mendukung 
pemenuhan gizi anaknya.” 

bertahap karena 
beberapa penerima 
tidak memiliki 
kulkas, jadi biasanya 
diberikan setiap 
minggu." 

Intinya, dalam 
penangananan 
stunting yang perlu 
disupport adalah 
protein hewani. 
Memberikan beras, 
telur, dan juga 
mendukung 
pemenuhan 
vitaminnya. 
Kebetulan ada juga 
dari propolis yang 
ingin bekerjasama 
dengan tim untuk 
penangananan 
stunting. Kami juga 
memberikan susu 
formula yang 
direkomendasikan 
oleh petugas gizi dari 
puskesmas, serta 
uang tunai sebesar 
tiga ratus ribu rupiah 
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karena Dompet 
Dhuafa tidak bisa 
menyediakan semua 
bahan pendukung 
seperti bumbu dan 
sayuran. Kami juga 
mengedukasi orang 
tua tentang 
bagaimana membeli 
bahan yang bisa 
mendukung 
pemenuhan gizi 
anaknya." 

3 Sasaran Program SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 

“kalau dandim sendiri itu ada 
lima orang Balita stunting, dan 
itu tersebar di beberapa 
kecamatan, ada di turatea, 
binamu, tamalatea, kalau 
dandim yang lama waktu tahun 
2022 sampai 2023 pergantian 
dandim dia targetkan itu lima 
ratur ribu perpaket perbulan” 
 
“Sasarannya itu balita yang 
terkena stunting, jadi ada 
memang nama-namanya 
terdaftar itu di dandim 
kemudian kita hanya 
distribusikan paket manfaatnya 
disini” 

Dandim sendiri 
memiliki lima balita 
yang mengalami 
stunting, tersebar di 
beberapa kecamatan 
seperti Turatea, 
Binamu, dan 
Tamalatea. Selama 
pergantian Dandim 
dari tahun 2022 
hingga 2023, 
targetnya adalah 
lima ratus ribu per 
paket per bulan. 

Sasarannya adalah 
balita yang 

Kab. Jeneponto: 
Dandim mempunyai anak 
asuh lima balita stunting 
yang tersebar di beberapa 
kecamatan seperti 
Turatea, Binamu, 
Tamalatea. Namun Saat 
pergantian Dandim dari 
2022 hingga 2023, 
targetnya lima ratus ribu 
per paket per bulan. 
Sasarannya balita 
stunting, yang telah 
terdaftar di Dandim.  

Kab. Takalar:  

Kab. Jeneponto: 
Dandim menangani 
lima balita stunting di 
beberapa kecamatan 
seperti Turatea, 
Binamu, dan 
Tamalatea. Setiap 
paket manfaat 
bernilai lima ratus 
ribu rupiah per bulan. 
Sasarannya adalah 
balita yang terkena 
stunting, dengan 
nama-nama yang 
terdaftar di dandim. 

Kab Takalar: 
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“Kalau sasarannya itu kan mulai 
dari remaja putri, ibu hamil, ibu 
pasca salin, baduta, balita, 
karena keterbatasan potensi 
akhirnya kita fokus ke 
badutanya. Kalau balita di 
intervensi sama dinas kesehatan 
tapi mereka itu tidak berfokus 
ke stunting tapi masalah gizi 
secara keseluruhan, jadi saya 
rasa semua sasaran itu tercover 
karena ada dari dinas 
kesehatan, ada ada programnya 
kita, ada juga programnnya dari 
dana desa, jadi semuanya 
kelihatan kerjasama lintas 
sektor” 
 
“Sasarannya kami itu Baduta 
stunting, tepatnya yang kami 
asuh itu ada di kecamatan 
galesong utara sebanyak 
sepuluh anak” 
 
Sasaran dalam program ini 
adalah baduta yang umur 0-23 
bulan ya kalau nda salah, jadi 
kami fokus disitu kemudian 
khusus pak camat disini pegang 

mengalami stunting, 
dan namanya 
terdaftar di Dandim.  

Sasarannya meliputi 
remaja putri, ibu 
hamil, ibu pasca 
melahirkan, baduta, 
dan balita. Karena 
potensi terbatas, 
kami fokus pada 
baduta. Untuk balita, 
intervensinya 
dilakukan oleh dinas 
kesehatan namun 
tidak secara khusus 
fokus pada stunting 
melainkan masalah 
gizi secara umum. 
semua sasaran 
tercakup karena ada 
program dari dinas 
kesehatan, program 
kami, dan program 
dari dana desa, 
menunjukkan 
kerjasama lintas 
sektor. 

Sasarannya remaja putri, 
ibu hamil, ibu pasca 
melahirkan, baduta, 
balita. Karena 
keterbatasan sumber 
daya dan dana, maka 
fokus intervensi dilakuka 
ke baduta. Balita 
diintervensi oleh dinas 
kesehatan bukan khusus 
stunting tapi masalah gizi. 
Seperti contoh camat 
galesong utara memegang 
baduta stunting di 
kecamatan Galesong 
Utara, sebanyak sepuluh 
anak dengan Sasaran 
baduta 0-23 bulan.  

Sasarannyamencakup 
remaja putri, ibu 
hamil, ibu pasca salin, 
baduta, dan 
balita.Fokus utama 
adalah baduta 
stunting, karena 
keterbatasan 
potensi.Intervensi 
balita dilakukan oleh 
dinas kesehatan yang 
fokus pada masalah 
gizi secara 
keseluruhan. 
Program melibatkan 
kerjasama lintas 
sektor, termasuk 
dinas kesehatan. Data 
sasaran baduta 
stunting diambil dari 
BKKBN, dengan fokus 
pada anak usia 0-23 
bulan. 
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sepuluh anak stunting dan 
sisanya dikoordinasikan dan 
diasuh di masing-masing kepala 
desa yang ada di desanya 
sendiri.” 
 
“Kalau sasarannya kita Baduta 
stunting sama dengan sasaran 
yang dari BKKBN karena 
datanya kita ambil dari sana.” 

Sasaran kami adalah 
baduta yang 
mengalami stunting, 
khususnya di 
kecamatan Galesong 
Utara dengan 
sepuluh anak." 
"Sasaran dalam 
program ini adalah 
baduta berusia 0-23 
bulan, jadi kami 
fokus di situ. Pak 
camat di sini 
khususnya 
mengasuh sepuluh 
anak stunting dan 
sisanya 
dikoordinasikan dan 
diasuh oleh kepala 
desa di desa masing-
masing. 

Sasaran baduta 
stunting kami sama 
dengan sasaran dari 
BKKBN karena kami 
mengambil data dari 
sana. 
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4 Sarana dan Prasarana 
jamban 
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“tidak ada pernah kita kasi 
kalau jamban atau air bersih 
karena bukan program kami 
itu” 

 
“Kalau selama ini tidak 
pernahpi ada kami kasii 
bantuan jamban hanya dalam 
bentuk paketji kita kasi bahan 
makanan ataupun sembako” 

 
“Kalau sarana dan prasarana 
yang digunakan saya pikir nda 
adaji karena mereka masing-
masing yang tanggung sendiri 
bagaimana kita turun di 
lapangan itu dari kita sendiri 
mobilisasinya.” 

 
“Nda adaji sarana yang kita 
gunakan karena kan seperti 
mobilisasinya masing-masingji 
dari kita, kalau prasarana 
jamban saya rasa belum karena 
ini dulu yang kami 
maksimalkan untuk bantuan 
makanan.” 

 
“Kalau terkait penyediaan 
sarana jamban kami digalesong 

Tidak pernah kami 
memberikan 
bantuan berupa 
jamban atau air 
bersih karena itu 
bukan program kami.  

Selama ini, kami 
hanya memberikan 
bantuan jamban 
dalam bentuk paket 
bahan makanan atau 
sembako. 

Sarana dan 
prasarana yang 
digunakan saya pikir 
tidak ada karena 
masing-masing 
tanggung jawab 
sendiri dalam 
mobilisasi lapangan. 

Tidak ada sarana 
yang kami gunakan 
karena mobilisasi 
berasal dari kita 
masing-masing. 
Untuk prasarana 
jamban, saya rasa 

Kab. Jeneponto :  
Tidak memberikan 
bantuan jamban atau air 
bersih, hanya paket 
bahan makanan atau 
sembako." 

Kab. Takalar:  
Sarana dan prasarana 
tanggung jawab masing-
masing. Hanya berfokus  
pada bantuan makanan, 
tidak ada bantuan 
jamban. Di Galesong 
Utara, semua sudah ODF, 
sehingga bantuan berupa 
pangan dan dana tunai 
tiga ratus ribu. 

 

Kab. Jeneponto: 
Bantuan yang 
diberikan hanya 
berupa paket bahan 
makanan atau 
sembako, tanpa 
bantuan sarana 
seperti jamban atau 
air bersih.  
 
Kab. Takalar: 
Meskipun sarana dan 
prasarana jamban 
tidak disediakan, 
mereka fokus pada 
bantuan pangan 
karena semua 
wilayah Galesong 
Utara sudah ODF. 
Bantuan yang 
diberikan meliputi 
sembako dan dana 
tunai tiga ratus ribu. 
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utara itu sudah ODF semua, Jadi 
makanya kenapa kami 
fokuskan kepada bantuan 
pangan karena kalau jamban 
disini sudah terpenuhi semua 
biar masyarakat yang dipinggir 
pantai itu ada semuami 
jambannya.” 

 
“Kalau jamban sampai saat ini 
belum ada kami distribusikan 
bantuannya, yang ada itu masih 
dalam bentuk sembako dan 
dana tunai  tiga ratus ribu.” 

belum tersedia 
karena kami lebih 
memaksimalkan 
bantuan makanan. 

Terkait dengan 
penyediaan sarana 
jamban di Galesong 
Utara, semuanya 
sudah ODF. Oleh 
karena itu, kami 
fokus pada bantuan 
pangan karena 
jamban di sini sudah 
mencukupi, bahkan 
bagi masyarakat di 
pinggir pantai. 

Hingga saat ini, kami 
belum 
mendistribusikan 
bantuan jamban. 
Yang tersedia masih 
dalam bentuk 
sembako dan dana 
tunai sebesar tiga 
ratus ribu. 

5 Ketersediaan Dana SS 
 
 

“Kalau selama ini sumbernya 
dana pribadi dari Dandim 
sendiri.” 

Selama ini sumber 
dananya berasal dari 

Kab. Jeneponto:  
Sumber dana berasal dari 
dana pribadi Dandim. 

Kab. Jeneponto:  
Sumber dana untuk 
program bantuan 
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“Persoalan sumber dananya itu 
yang saya bilang tadi program 
dari kodim kemudian didorong 
kesini, jadi paketnya itu dari 
kodim diatas.” 
 
“Kalau pendanaannya itu, pakai 
dana pribadi. Bahkan kita 
kepala OPD itu diajarkan untuk 
selalu bisa berpikir positif 
jangan selalu kita berharap dari 
APBD.” 
 
“Iya kami pakai dana pribadi 
untuk sepuluh anak stunting 
yang kami asuh, jadi selama 
pemberian bantuan ini kami 
menggunakan dana pribadi 
karena kan program ini 
memang dilakukan secara 
sukarela, bukan hanya saya tapi 
beberapa kepala OPD lain juga 
begitu.” 
 
“Kalau sumber anggarannya itu 
ada bukan hanya pribadi tapi 
ada juga dari pemerintah 
namun yang dari pemerintah ini 
lain juga namanya tapi 

dana pribadi Dandim 
sendiri. 

Sumber dananya itu 
dari program kodim, 
kemudian didorong 
ke sini, jadi paketnya 
itu dari kodim di atas. 

Pendanaannya 
menggunakan dana 
pribadi. Bahkan 
kami, kepala OPD, 
diajarkan untuk 
selalu berpikir positif 
dan tidak selalu 
berharap dari APBD. 

Iya, kami 
menggunakan dana 
pribadi untuk 
sepuluh anak 
stunting yang kami 
asuh. Jadi selama 
pemberian bantuan 
ini, kami 
menggunakan dana 
pribadi karena 
program ini 
dilakukan secara 

Paket bantuan dari 
kodim. Pendanaan 
menggunakan dana 
pribadi, kepala OPD 
diajarkan untuk tidak 
selalu bergantung pada 
APBD. 

Kab. Takalar: 
Menggunakan dana 
pribadi untuk sepuluh 
anak stunting yang 
diasuh, program 
dilakukan sukarela. 
Sumber anggaran dari 
dana pribadi dan 
pemerintah untuk 
pemenuhan gizi. Program 
menggunakan dana CSR 
dari PT Pelindo, 
disalurkan melalui 
Pemkab Takalar dan 
dikelola oleh Dompet 
Dhuafa, dengan anggaran 
satu juta per anak. 

 

stunting berasal dari 
dana pribadi Dandim, 
dengan paket 
bantuan 
didistribusikan oleh 
kodim. Para kepala 
OPD juga 
menggunakan dana 
pribadi dan diajarkan 
untuk tidak selalu 
bergantung pada 
APBD.  
 
Kab. Takalar :  
Program ini 
dilakukan secara 
sukarela dengan 
menggunakan dana 
pribadi untuk 
sepuluh anak 
stunting yang diasuh. 
Selain dana pribadi, 
ada juga sumber 
anggaran dari 
pemerintah untuk 
pemenuhan gizi. 
Program ini juga 
didukung oleh dana 
CSR dari PT Pelindo, 
yang disalurkan 
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esensinya samaji pemberian 
bantuan untuk pemenuhan gizi” 
 
“Jadi program ini itu sebenarnya 
adalah dana CSR dari PT 
Pelindo, dana dari PT Pelindo 
yang disalurkan kepada Pemkab 
takalar. Kemudian pemkab 
takalar bekerjasama dengan 
Dompet Dhuafa untuk kelola ini 
program gizi atau stunting jadi 
dianggarkan memang dari PT 
Pelindo sebanyak satu juta per 
anak.” 

sukarela. Bukan 
hanya saya, tapi 
beberapa kepala OPD 
lain juga begitu. 

Sumber anggarannya 
tidak hanya pribadi, 
ada juga dari 
pemerintah. Namun, 
yang dari 
pemerintah ini 
namanya berbeda 
tetapi esensinya 
sama, yaitu 
pemberian bantuan 
untuk pemenuhan 
gizi. 

Program ini 
sebenarnya 
menggunakan dana 
CSR dari PT Pelindo, 
yang disalurkan 
kepada Pemkab 
Takalar. Kemudian 
Pemkab Takalar 
bekerjasama dengan 
Dompet Dhuafa 
untuk mengelola 
program gizi atau 

melalui Pemkab 
Takalar dan dikelola 
oleh Dompet Dhuafa, 
dengan anggaran 
satu juta per anak. 
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stunting ini. Dana 
dari PT Pelindo 
dianggarkan sebesar 
satu juta per anak. 

6 Bentuk pengasuhan yang 
diberikan oleh Bapak 
Asuh 

SS 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 
 
 
 
 
 
 
 

“kalau selama ini nanti disuruh 
datang di kodim untuk 
menerima manfaat tapi 
biasanya juga diwakili 
kemudian kalau kita turun 
lapangan, iya itu kita kasi 
edukasi saran-saran kepada 
orang tua balita.” 

 
“Iya itu tadi kita kasi bantuan 
paket kemudian di edukasi, Jadi 
kalau edukasinya di lapangan 
diberikan saran-saran vitamin 
atau minum susu selain itu 
dianjurkan juga untuk makan 
daun kelor karena katanya 
untuk membantu pertumbuhan 
balita itu kelor apalagi yang 
stunting” 

 
“Jadi target kita itu ada dua 
perbaikan gizi dan perubahan 
perilaku, jadi sekarang itu kita 
punya skema baru bapak asuh 
itu tidak turun lagi ke lapangan, 
cukup didistribusikan ke dashat 

Selama ini, penerima 
manfaat diminta 
datang ke kodim 
untuk menerima 
bantuan, meskipun 
biasanya diwakili. 
Ketika kami turun ke 
lapangan, kami 
memberikan edukasi 
dan saran kepada 
orang tua balita. 

"Kami memberikan 
bantuan paket dan 
edukasi. Edukasi di 
lapangan termasuk 
saran untuk 
mengonsumsi 
vitamin atau susu, 
serta anjuran untuk 
makan daun kelor 
karena katanya kelor 
membantu 
pertumbuhan balita, 

Kab. Jeneponto:  
Selama ini, penerima 
manfaat diminta datang 
ke kodim untuk 
menerima bantuan, 
meskipun sering diwakili. 
Saat turun ke lapangan,  
memberikan edukasi dan 
saran kepada orang tua 
balita, termasuk anjuran 
mengonsumsi vitamin, 
susu, dan daun kelor 
untuk membantu 
pertumbuhan balita 
stunting. 

Kab. Takalar:  
Target kami adalah 
perbaikan gizi dan 
perubahan perilaku. 
Skema baru mengatur 
bahwa bantuan 
didistribusikan ke Dashat 
untuk dikelola dan 
disalurkan ke anak-anak 
stunting, tanpa perlu 

Kab. Jeneponto :  
Penerima manfaat 
diminta datang ke 
kodim atau diwakili 
untuk menerima 
bantuan. Selain itu, 
saat turun ke 
lapangan, edukasi dan 
saran mengenai 
konsumsi vitamin, 
susu, dan daun kelor 
diberikan kepada 
orang tua balita 
stunting. 

Kab. Takalar : 
Program berfokus 
pada perbaikan gizi 
dan perubahan 
perilaku. Bantuan 
didistribusikan ke 
Dashat untuk dikelola 
dan disalurkan ke 
anak-anak stunting, 
tanpa perlu bapak 
asuh turun langsung. 
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atau dapur sehat kemudian 
dashat yang kelola lalu 
didistribusikan ke anak 
stunting.” 

 
“Jadi selain kita berikan berupa 
bantuan makanan yang bisa 
diolah menjadi PMT kita 
berikan edukasi juga pada saat 
turun lapangan agar 
bagaimana pola asuh orang 
tuanya ini bisa menjadi lebih 
baik karena itu yang menjadi 
faktor utama sebenarnya.” 

 
“Sebelumnya itu pak camat yang 
turun kelapangan didampingi 
sama PLKB, TPK dan petugas 
puskesmas, tapi sekarang sudah 
diganti skemanya, jadi ada 
namanya Dashat nanti sisa 
disana diolah makanannya, 
entah itu bantuan makanan 
pokok yang datang dari 
kabupaten ke sini kemudian 
didistrubusikan ke masing-
masing desa ataupun bantuan 
dari bapak asuh untuk diolah 
dan dijadikan PMT.” 
 

terutama yang 
stunting." 

Target kami ada dua: 
perbaikan gizi dan 
perubahan perilaku. 
Sekarang kami 
memiliki skema baru 
di mana bapak asuh 
tidak lagi turun ke 
lapangan. Bantuan 
didistribusikan ke 
Dashat atau dapur 
sehat, kemudian 
Dashat yang 
mengelola dan 
mendistribusikannya 
kepada anak-anak 
stunting. 

Kami memberikan 
bantuan makanan 
yang bisa diolah 
menjadi PMT, serta 
edukasi saat turun ke 
lapangan agar pola 
asuh orang tua 
menjadi lebih baik 

bapak asuh turun 
langsung ke lapangan. 
Selain bantuan makanan 
yang bisa diolah menjadi 
PMT, kami juga 
memberikan edukasi 
kepada orang tua. 
Sebelumnya, camat turun 
ke lapangan didampingi 
PLKB, TPK, dan petugas 
puskesmas, namun kini 
Dashat mengelola dan 
mendistribusikan 
bantuan. Saat 
pendistribusian, kami 
bekerjasama dengan 
Satgas stunting, PLKB, 
TPK, dan PT Pelindo, 
sementara Dompet 
Dhuafa berperan sebagai 
fasilitator. 

 

Selain bantuan 
makanan, edukasi 
mengenai pola asuh 
yang baik juga 
diberikan. 
Sebelumnya, 
pendistribusian 
dilakukan oleh camat 
bersama PLKB, TPK, 
dan petugas 
puskesmas. Kini, 
Dashat mengelola 
bantuan, dan 
pendistribusian 
dilakukan bersama 
Satgas stunting, 
PLKB, TPK, dan PT 
Pelindo, dengan 
Dompet Dhuafa 
sebagai fasilitator. 
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“Iya jadi pada saat kami 
kunjungan pendistribusian 
kepada sasaran kami 
didampingi sama Satgas 
stunting yang di Takalar, 
kemudian ada PLKB sama TPK, 
jadi kami berkolaborasi 
bersama dengan orang dari PT 
Pelindo juga, jadi kami Dompet 
Dhuafa hanya fasilitator saja.” 

karena itulah faktor 
utamanya." 

Sebelumnya, pak 
camat turun ke 
lapangan didampingi 
PLKB, TPK, dan 
petugas puskesmas. 
Namun, skemanya 
sekarang diganti, jadi 
ada Dashat yang 
mengolah makanan, 
baik dari bantuan 
makanan pokok yang 
datang dari 
kabupaten maupun 
bantuan dari bapak 
asuh untuk diolah 
menjadi PMT." 

Saat kunjungan 
pendistribusian 
kepada sasaran, kami 
didampingi Satgas 
stunting di Takalar, 
serta PLKB dan TPK. 
Kami berkolaborasi 
bersama dengan 
orang dari PT 
Pelindo, sedangkan 
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Dompet Dhuafa 
hanya sebagai 
fasilitator. 

7 Target waktu dan 
pencapaian hasil 

SS 
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“Program ini sudah berjalan 
dari bulan juni tahun 2022 dari 
dandim sebelumnya jadi ini 
ceritanya serah terima, tapi 
kami biasanya laksanakan 
kalau memang ada keperluan 
dan biasa hari jumat tapi tidak 
rutin, kadang kadang stop dulu. 
Tapi biasanya tiap bulan sekali 
kalau dandim yang lama”  

 
“Kita biasanya kasi pada waktu 
tertentu, momen momen 
tertentu jadi tidak rutin, 
biasanya pada hari hari besar 
seperti menjelang lebaran, hari 
jadi TNI” 

 
“Kalau kita turun di lapangan 
tiap bulan untuk memberikan 
pengasuhan kepada anak asuh 
selama enam bulan untuk 
memberikan bantuan berupa 
telur dan kita edukasi juga.” 

“Kalau target waktu kami itu 
satu kali sebulan secara rutin, 
selama enam bulan, kadang-

Program ini sudah 
berjalan sejak Juni 
2022 dari dandim 
sebelumnya, jadi ini 
merupakan serah 
terima. Biasanya 
kami melaksanakan 
jika ada keperluan, 
biasanya pada hari 
Jumat, tapi tidak 
rutin, kadang-kadang 
berhenti dulu. 
Biasanya dilakukan 
sebulan sekali pada 
dandim yang lama. 

Kami biasanya 
memberikan 
bantuan pada waktu 
tertentu, momen-
momen tertentu, jadi 
tidak rutin. Biasanya 
pada hari-hari besar 
seperti menjelang 
lebaran atau hari jadi 
TNI. 

Kab. Jeneponto:  
Program ini dimulai sejak 
Juni 2022 oleh dandim 
sebelumnya dan 
dilakukan serah terima. 
Pelaksanaannya biasanya 
pada hari Jumat, tidak 
rutin, kadang berhenti 
dulu. Biasanya dilakukan 
sebulan sekali oleh 
dandim yang lama, 
terutama pada momen-
momen tertentu seperti 
menjelang lebaran atau 
hari jadi TNI. 

Kab. Takalar:  
Kami turun ke lapangan 
setiap bulan selama enam 
bulan untuk memberikan 
pengasuhan dan bantuan 
berupa telur serta 
edukasi. Target kami 
adalah satu kali sebulan 
secara rutin selama enam 
bulan. Kadang saya turun 
langsung, kadang tugas 

Kab.Jeneponto: 

Program 
penangananan 
stunting di Kab. 
Jeneponto dimulai 
sejak Juni 2022, 
dilakukan oleh 
dandim sebelumnya 
dan dilaksanakan 
pada momen-momen 
tertentu seperti hari 
besar, biasanya 
sebulan sekali namun 
tidak rutin.  

Kab. Takalar:  
Program ini 
dilakukan setiap 
bulan selama enam 
bulan, dengan fokus 
pada pemberian 
bantuan dan edukasi. 
Bantuan seperti telur 
dan ikan diberikan 
dua kali sebulan 
untuk mencegah 
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kadang saya turun ke lapangan 
untuk kunjungan langsung, 
kadang juga saya kasi ji PLKB 
nya.” 

 
“Biasanya diberikan itu tiap 
bulan tapi kalau seperti ikan 
dan telur itu berikan dua kali 
sebulan karena takutnya rusak 
kalau diberikan sekaligus dan 
tergantung pejanjiannya sama 
anak asuhnya tapi biasanya 
diberikan selama enam bulan 
supaya dilihat perkembangan 
dari anak itu” 

 
“Sebenarnya kan targetnya itu 
enam bulan tapi baru berjalan 
dua bulan terakhir ini, jadi kami 
biasanya ke takalar itu setiap 
tanggal-tanggal baru atau 
awal-awal bulan, ini kalau nda 
salah minggu depan kita 
penyaluran lagi bersama PT 
Pelindo.” 

Kami turun ke 
lapangan setiap 
bulan untuk 
memberikan 
pengasuhan kepada 
anak asuh selama 
enam bulan, 
memberikan 
bantuan berupa 
telur, dan juga 
memberikan 
edukasi.” 

Target kami adalah 
satu kali sebulan 
secara rutin selama 
enam bulan. Kadang-
kadang saya turun 
langsung ke 
lapangan, kadang 
juga saya berikan 
tugas ini kepada 
PLKB. 

Biasanya bantuan 
diberikan setiap 
bulan, tetapi untuk 
ikan dan telur 
diberikan dua kali 
sebulan karena takut 

diberikan kepada PLKB. 
Bantuan ikan dan telur 
diberikan dua kali 
sebulan untuk mencegah 
kerusakan, tergantung 
kesepakatan dengan anak 
asuh. Meskipun targetnya 
enam bulan, baru berjalan 
dua bulan terakhir ini. 
Kami ke Takalar setiap 
awal bulan, dan minggu 
depan ada penyaluran 
lagi bersama PT Pelindo. 

 

kerusakan, dan 
program baru 
berjalan dua bulan 
terakhir dengan 
penyaluran dilakukan 
setiap awal bulan, 
bekerjasama dengan 
PT Pelindo. 
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rusak jika diberikan 
sekaligus. 
Tergantung 
kesepakatan dengan 
anak asuh, tapi 
biasanya diberikan 
selama enam bulan 
untuk melihat 
perkembangan anak 
tersebut. 

Targetnya 
sebenarnya enam 
bulan, tapi baru 
berjalan dua bulan 
terakhir ini. Kami 
biasanya ke Takalar 
setiap awal bulan, 
mungkin minggu 
depan akan ada 
penyaluran lagi 
bersama PT Pelindo. 

 

Proses (process) 

No Informasi Informan Jawaban Emik Etik Kesimpulan 

1 Proses perencanaan 
dalam program ini 

SS 
 
 

“Kalau perencanaan kami 
kurang tau sih karena ini 
perintah dari atasan juga kami 

Kami tidak tahu pasti 
tentang perencanaan 
program ini karena 

Kab. Jeneponto:  
Kami tidak tahu pasti 
tentang perencanaan 

Kab. Jeneponto: 
Program bapak asuh 
anak stunting tidak 
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tidak tahu pasti bagaimana 
awal mula proses perencanaan 
yang pastinya untuk 
perencanaan di tingkat 
kabupaten terkait program 
bapak asuh anak stunting kami 
tidak pernah ikuti, hanya rapat 
koordinasi saja pernah kami 
ikuti” 
 
“Kalau awalnya itu ada 
porkopimda namanya setelah 
itu para stakeholder 
dikecamatan juga diundang 
untuk membahas permasalahan 
stunting, tapi tidak ada rapat 
perencanaan khususnya bapak 
asuh anak stuntin. Tapi awal 
mulanya ini program setahu ku 
tahun 2022 ada instruksi 
stunting jadi ada SK nya dari 
atas.” 
 
“Proses perencanaan yang baik 
itu yang pertama berbasis 
identifikasi masalah, 
masalahnya kita sekarang 
bukan pada faktor ekonomi tapi 
lebih kepada pola asuhnya, 
makanya fokus perencanaan 

ini adalah perintah 
dari atasan. Kami 
hanya mengikuti 
rapat koordinasi saja 
dan tidak terlibat 
dalam perencanaan 
di tingkat kabupaten 
untuk program 
bapak asuh anak 
stunting." 

Awalnya, ada rapat 
porkopimda di mana 
para pemangku 
kepentingan di 
kecamatan diundang 
untuk membahas 
masalah stunting. 
Namun, tidak ada 
rapat khusus untuk 
perencanaan bapak 
asuh anak stunting. 
Program ini dimulai 
pada tahun 2022 
dengan instruksi 
stunting yang 
disertai SK dari 
atasan. 

program bapak asuh anak 
stunting karena ini adalah 
perintah dari atasan. 
Kami hanya mengikuti 
rapat koordinasi. 
Awalnya, ada rapat 
porkopimda untuk 
membahas masalah 
stunting, tetapi tidak ada 
rapat khusus untuk 
perencanaan bapak asuh. 
Program ini dimulai pada 
tahun 2022 dengan 
instruksi dan SK dari 
atasan. 

Kab. Takalar:  
Perencanaan kami fokus 
pada perbaikan pola asuh 
karena masalah utama 
bukan ekonomi. Kami 
mengadakan rapat 
koordinasi sebelum 
program berjalan dengan 
melibatkan semua sektor. 
Proses perencanaan awal 
tidak diketahui pasti. 
Setelah SK Bapak Asuh 
dikeluarkan, ada rapat 
koordinasi dan sosialisasi 

direncanakan secara 
khusus di tingkat 
kabupaten, 
melainkan 
merupakan perintah 
dari atasan dengan 
rapat koordinasi 
sebagai tindak lanjut. 
Program ini dimulai 
pada tahun 2022 
berdasarkan 
instruksi dan SK dari 
atasan. Sementara itu. 

Kab.Takalar: 
Perencanaan 
program lebih 
difokuskan pada 
perbaikan pola asuh 
daripada masalah 
ekonomi, dengan 
rapat koordinasi yang 
melibatkan semua 
sektor sebelum 
program berjalan. 
Meskipun proses 
perencanaan awal 
tidak diketahui pasti, 
program ini 
diluncurkan dan 
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kami di tahun 2024 ini itu 
adalah perbaikan pola asuh 
masyarakat dalam hal ini 
mendidik.” 
 
“Iya jadi kami adakan rapat 
koordinasi sebelum program ini 
berjalan dengan melibatkan 
semua sektor.” 
 
“Kalau proses perencanaan 
awalnya ini program kami tidak 
tahu secara pasti tapi waktu 
awal dikeluarkannya SK Bapak 
Asuh ada rapat koordinasi yang 
diundang semua bapak asuh 
kemudian disosialisasikan oleh 
BKKBN dan TPPS kabupaten 
agar program ini bisa 
dilaksanakan bersama karena 
mengingat ini program toh 
program gotong royong.” 
 
“Kalau itu sih sebenarnya, 
kemarin pimipinan diundang ke 
PT Pelindo bersama dengan 
Pemkab Takalar untuk 
menghadiri launchingnya ini 
program jadi memang program 
ini dikhususkan untuk anak 

Perencanaan yang 
baik harus berbasis 
pada identifikasi 
masalah. Masalah 
utama kami sekarang 
bukan pada faktor 
ekonomi, tetapi lebih 
pada pola asuh. Oleh 
karena itu, fokus 
perencanaan kami di 
tahun 2024 adalah 
perbaikan pola asuh 
masyarakat dalam 
mendidik. 

Kami mengadakan 
rapat koordinasi 
sebelum program ini 
berjalan dengan 
melibatkan semua 
sektor. 

Kami tidak tahu pasti 
bagaimana proses 
perencanaan awal 
program ini. Namun, 
ketika SK Bapak Asuh 
dikeluarkan, ada 
rapat koordinasi di 
mana semua bapak 

oleh BKKBN dan TPPS 
kabupaten. Program ini 
diluncurkan dengan 
undangan ke PT Pelindo 
bersama Pemkab Takalar. 
Program ini didanai dari 
CSR pegawai PT Pelindo 
untuk anak-anak stunting 
di Takalar." 

 

dikelola dengan dana 
CSR dari pegawai PT 
Pelindo, bekerjasama 
dengan Pemkab 
Takalar. 
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anak stunting di kabupaten 
Takalar yang bersumber dari 
dana CSR pegawai PT Pelindo.” 

asuh diundang dan 
program ini 
disosialisasikan oleh 
BKKBN dan TPPS 
kabupaten agar 
dapat dilaksanakan 
bersama sebagai 
program gotong 
royong. 

Pemimpin kami 
diundang ke PT 
Pelindo bersama 
dengan Pemkab 
Takalar untuk 
menghadiri 
peluncuran program 
ini. Program ini 
memang khusus 
untuk anak-anak 
stunting di 
Kabupaten Takalar 
yang didanai dari 
CSR pegawai PT 
Pelindo. 

2 Proses rapat koordinasi 
antara pelaksana program, 
bapak asuh dengan tim 
percepatan penurunan 
stunting 

SS 
 
 
 
 

“Iya sering, ini baru baru 
dilaksanakan di bulan januari 
kemarin rapat koordinasi sama 
pemda terkait percepatan 
penurunan stunting.” 

Telah diadakan rapat 
koordinasi dengan 
pemerintah daerah 
terkait percepatan 

Kab. Jeneponto :  
Rapat koordinasi rutin 
terkait penurunan 
stunting dilaksanakan di 
Jeneponto dan Takalar. Di 

Kab. Jeneponto:  

Rapat koordinasi 
rutin dilaksanakan di 
Kabupaten Jeneponto 
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“Kalau rapat rutin biasanya kita 
juga diundang semacam 
musrembang tingkat 
kecamatan jadi kami dilibatkan 
juga tapi tidak rutin juga 
rapatnya itupun bukan khusus 
bapak asuh dibahas tapi 
stunting secara umumji.” 
 
“Kalau rapat koordinasi kita 
rutin dengan TPPS, dengan TPK, 
jadi rutin kita laksanakan 
Rakornya, jadi memang BKKBN 
ada penganggarannya untuk 
rakor rakornya yang 
melibatkan seluruh TPPS dan 
TPK, Bapak asuh juga sebagian 
besar ada kami libatkan. Kami 
laksanakan biasanya ada sekali 
sebulan.” 
 
“Rutin dilaksanakan rapat 
koordinasi dengan TPPS untuk 
membahas bagaimana program 
tersebut di lapangan, tapi saya 
rasa tidak ada itu rapat khusus 
membahas program ini hanya 
saja kalau rapat dibahas 
keseluruhan program terkait 

penurunan stunting 
pada bulan Januari. 

Biasanya kami juga 
diundang ke 
musrenbang tingkat 
kecamatan, jadi kami 
dilibatkan meskipun 
tidak rutin dan tidak 
khusus membahas 
bapak asuh, 
melainkan stunting 
secara umum. 

Kami rutin 
melakukan rapat 
koordinasi dengan 
TPPS dan TPK. 
BKKBN 
menganggarkan 
untuk rapat-rapat 
yang melibatkan 
seluruh TPPS dan 
TPK, serta sebagian 
besar bapak asuh. 
Biasanya diadakan 
sebulan sekali. 

Rutin diadakan rapat 
koordinasi dengan 

Jeneponto, rapat sering 
diadakan, terutama 
dalam percepatan 
penurunan stunting pada 
bulan Januari. Mereka 
juga ikut rapat tingkat 
kecamatan, meski tidak 
rutin, dan tidak khusus 
membahas program 
bapak asuh, melainkan 
stunting secara umum.  
Kab. Takalar: 
Rapat koordinasi rutin 
dengan TPPS dan TPK, 
biasanya sebulan sekali, 
tetapi tidak ada rapat 
khusus untuk program 
ini. Koordinasi dilakukan 
secara kolaboratif di 
lapangan dengan TPK, 
PLKB, dan petugas 
kesehatan, dengan 
komunikasi melalui grup 
WhatsApp untuk 
melaporkan 
perkembangan anak-
anak. 

dan Takalar untuk 
mengatasi masalah 
stunting. Di 
Jeneponto, rapat 
sering diadakan, 
terutama pada bulan 
Januari, tetapi tidak 
ada rapat khusus 
untuk program bapak 
asuh, melainkan 
fokus pada 
penurunan stunting 
secara umum.  

Kab. Takalar: 

Rapat rutin dengan 
TPPS dan TPK 
dilakukan sebulan 
sekali, tanpa rapat 
khusus untuk 
program ini. 
Kolaborasi lapangan 
melibatkan TPK, 
PLKB, dan petugas 
kesehatan, dengan 
koordinasi melalui 
grup WhatsApp untuk 
melaporkan 
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stunting” 
 
Iya rutin itu rapat koordinasi 
namun ini tidak menentu 
waktunya tentatif, kalau proses 
koordinasi di lapangan itu selalu 
berkolaborasi dengan TPK, 
PLKB dan petugas kesehatan 
dari puskesmas jadi selalu kita 
berkomunikasi kalau ada hal-
hal yang perlu dibahas bersama. 
 
“Kalau proses koordinasinya 
kami itu ada grup wa yang 
selalu kami koordinasi lewat 
situ bersama dengan Satgas 
Stunting, PLKB, dan TPK. Jadi di 
grup itulah dilaporkan hasil 
perkembangan dari anak 
tersebut, kalau rapat khusus 
kami tidak, karena mungkin itu 
dilaksanakan di kabupaten ya 
atau di kecamatan.” 

TPPS untuk 
membahas program 
di lapangan. Namun, 
tidak ada rapat 
khusus untuk 
program ini; 
biasanya semua 
program terkait 
stunting dibahas 
secara keseluruhan. 

Rapat koordinasi 
rutin namun tidak 
memiliki jadwal 
tetap, bersifat 
tentatif. Koordinasi 
di lapangan selalu 
berkolaborasi 
dengan TPK, PLKB, 
dan petugas 
kesehatan dari 
puskesmas, sehingga 
kami selalu 
berkomunikasi jika 
ada hal-hal yang 
perlu dibahas 
bersama. 

Untuk koordinasi, 
kami memiliki grup 

perkembangan anak-
anak. 
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WhatsApp yang 
digunakan untuk 
berkomunikasi 
dengan Satgas 
Stunting, PLKB, dan 
TPK. Di grup itu, 
dilaporkan 
perkembangan anak-
anak. Tidak ada rapat 
khusus, mungkin itu 
dilakukan di tingkat 
kabupaten atau 
kecamatan. 

3 Proses pelaksanaan 
pengasuhan yang 
diberikan oleh bapak asuh 

SS 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

“Kadang-kadang kita kunjungi 
kadang juga kita suruh datang 
kekantor, kalau tidak bisa 
langsung orangnya biasanya 
diwakilkan” 
 
“Dalam proses pelaksanaanya 
kami biasanya didampingi sama 
petugas dari puskesmas 
bersama danramil dengan 
babinsa kemudian di desa 
menghubungi kader posyandu 
untuk menuju ke rumah anak 
stunting lalu kita berikan paket 
manfaatnya sekaligus diedukasi 
orang tuanya” 
 

Di Jeneponto, mereka 
melakukan 
kunjungan langsung 
atau mengarahkan 
orang tua ke kantor 
jika tidak dapat 
hadir. Petugas dari 
puskesmas dan ramil 
bersama-sama 
mendampingi di desa 
dan menghubungi 
kader posyandu 
untuk memberikan 
paket manfaat dan 
memberikan edukasi 
kepada orang tua. 

Kab Jeneponto : 
Mereka melakukan 
kunjungan langsung atau 
mengarahkan orang tua 
ke kantor jika tidak dapat 
hadir. Petugas dari 
puskesmas dan ramil 
bersama-sama 
mendampingi di desa dan 
menghubungi kader 
posyandu untuk 
memberikan paket 
manfaat dan memberikan 
edukasi kepada orang tua. 

Kab. Takalar: 

Kab. Jeneponto :  
Mereka 
menggunakan 
berbagai metode, 
seperti kunjungan 
langsung atau 
meminta orang tua 
datang ke kantor. 
Dalam proses ini, 
mereka didampingi 
oleh petugas dari 
puskesmas, ramil, 
kader posyandu, dan 
penyuluh KB.  
 
Kab. Takalar :  
Tujuan utamanya 
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“Proses pelaksanaan 
pendampingan di lapangan ini 
saya sudah wanti-wanti bahwa 
yang tahu betul permasalahan 
di lapangan itu adalah kader 
kemudian penyuluh KB. 
Penyuluh KB harus aktif 
berkoordinasi dengan kader, 
petugas puskesmas, dan bapak 
asuh juga.” 
 
“Iya seperti yang saya katakan 
tadi proses pelaksanaannya itu 
kita berikan bantuan gizi 
berupa telur dan susu kalau 
saya pribadi kemudian 
diberikan edukasi atau KIE 
supaya ada kesadaran dan pola 
asuh orang tuanya itu dapat 
terbentuk dengan  baik.” 
 
“Yang jelasnya bahwa petugas 
gizi dan BKKBN memberikan 
edukasi bersama pak camat 
sekaligus meemberikan 
bantuan-bantuan tersebut, 
Bahkan setelah perubahan 
skema ini yang dimasakkan 
melalui Dashat, TPK yang 
langsung bawakan ke tiap 

Sementara di 
Takalar, proses 
pendampingan 
dilakukan dengan 
kader dan penyuluh 
KB yang aktif 
berkoordinasi 
dengan petugas 
lainnya. Mereka 
memberikan 
bantuan gizi seperti 
telur dan susu, 
disertai dengan 
edukasi untuk 
membentuk pola 
asuh yang baik. 
Petugas gizi dan 
BKKBN memberikan 
edukasi bersama 
dengan camat dan 
memberikan 
bantuan langsung. 
Setelah perubahan 
skema, makanan 
dimasak di Dashat 
dan dibawa langsung 
ke rumah, bahkan 
disuapi kepada anak 
untuk memastikan 
makanan yang 

Proses pendampingan 
dilakukan dengan kader 
dan penyuluh KB yang 
aktif berkoordinasi 
dengan petugas lainnya. 
Mereka memberikan 
bantuan gizi seperti telur 
dan susu, disertai dengan 
edukasi untuk 
membentuk pola asuh 
yang baik. Petugas gizi 
dan BKKBN memberikan 
edukasi bersama dengan 
camat dan memberikan 
bantuan langsung. Setelah 
perubahan skema, 
makanan dimasak di 
Dashat dan dibawa 
langsung ke rumah, 
bahkan disuapi kepada 
anak untuk memastikan 
makanan yang diterima 
benar-benar dimakan 
oleh anak. 

Di lapangan, proses 
distribusi paket gizi 
dilakukan diikuti dengan 
pengukuran kesehatan 
anak, termasuk skrining 

adalah memberikan 
bantuan gizi berupa 
telur dan susu, serta 
memberikan edukasi 
kepada orang tua 
untuk pola asuh yang 
baik. Setelah 
perubahan skema, 
makanan dimasak di 
Dashat dan disuapi 
langsung kepada 
anak. Mereka juga 
melakukan skrining 
kesehatan anak 
untuk masalah lain 
seperti kecacingan, 
anemia, dan 
imunisasi. Tindakan 
lebih lanjut seperti 
pengobatan di 
puskesmas juga 
disarankan jika 
ditemukan masalah 
kesehatan lainnya. 
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rumah bahkan disuapi lagi 
anaknya karena jangan sampai 
mama nya ji yang makan itu.” 
 
“Iya jadi kalau di lapangan itu 
pertama kita mendistribusikan 
paket gizinya setelah kita serah 
terima, kemudian kita 
melakukan pengukuran tinggi 
badan, berat badan dan panjang 
badan, jadi kami itu ada form 
khusus skrining kesehatan anak, 
jadi kita skrining juga apakah 
anaknya mengalami kecacingan 
kah, anemia kah, imunisasinya 
bagaimana apakah lengkap, 
kemudian kebiasaan merokok 
keluarganya, kemudian kita ada 
skrining TB juga, supaya ditau 
jangan sampai bukan stunting 
masalah utamanya ternyata 
ada lagi masalah yang lainnya, 
makanya petugas yang ikut itu 
ada perawat dua orang, dokter 
penanggung jawab, jadi dokter 
yang tentukan intervensi apa 
yang cocok untuk anak ini, 
contohnya kemarin kami ada 
dapat kasus kecacingan pada 
anaknya sehingga disarankan 

diterima benar-
benar dimakan oleh 
anak. 

Di lapangan, proses 
distribusi paket gizi 
dilakukan diikuti 
dengan pengukuran 
kesehatan anak, 
termasuk skrining 
untuk kecacingan, 
anemia, imunisasi, 
kebiasaan merokok 
keluarga, dan 
skrining TB. Petugas 
seperti perawat dan 
dokter menanggung 
jawab untuk 
menentukan 
intervensi yang 
cocok, seperti 
memberikan saran 
ke puskesmas jika 
ada masalah 
kecacingan pada 
anak. 

 

untuk kecacingan, 
anemia, imunisasi, 
kebiasaan merokok 
keluarga, dan skrining 
TB. Petugas seperti 
perawat dan dokter 
menanggung jawab 
untuk menentukan 
intervensi yang cocok, 
seperti memberikan 
saran ke puskesmas jika 
ada masalah kecacingan 
pada anak. 
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untuk ke puskesmas supaya 
diperiksa fesesnya ternyata 
positif ada cacingnya, jadi kita 
sarankan keluarganya untuk 
mengatasi masalah 
kecacingannya dulu tapi tetapi 
mengonsumsi paket manfaat 
yang diberika.” 

4 Proses monitoring dan 
evaluasi 

SS 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 
 
 
 
 
 
 

“Kalau pelaporannya itu biasa 
diambil juga sama dinas 
kesehatan dan kami juga 
laporkan ke komandan atas 
bahwa ini pelaksanaan 
stunting.” 
 
“Pelaporannya kita tetap ke 
komandan atas, kalaupun yang 
aspek gizi dan bagaiaman 
kesehatannya itu balita tetap 
dipantau sama petugas 
kesehatan dan kader yang ada 
di lapangan, tidak ada 
dilakukan evaluasi dan 
semacamnya.” 
 
“Monitoring yang harus kami 
tingkatkan karena kadang ada 
yang tidak jalan. Tapi bagusnya 
kita karena karena konek 
pengawasannya dengan 

Untuk pelaporan, 
biasanya data 
diambil oleh dinas 
kesehatan dan kami 
juga melaporkannya 
ke komandan atas 
terkait pelaksanaan 
program stunting. 

Pelaporan tetap ke 
komandan atas, 
sementara aspek gizi 
dan kesehatan balita 
tetap dipantau oleh 
petugas kesehatan 
dan kader di 
lapangan. Tidak ada 
evaluasi yang 
dilakukan secara 
khusus. 

Kab. Jeneponto :  
Pelaporan dilakukan ke 
komandan atas dan dinas 
kesehatan memantau 
aspek gizi dan kesehatan 
balita. Tidak ada evaluasi 
khusus yang dilakukan. 

Kab. Takalar :  
Monitoring perlu 
ditingkatkan, tetapi sudah 
ada pengawasan 
terhubung dengan 
aplikasi untuk memantau. 
Evaluasi berbasis kasus 
dilakukan untuk desa-
desa yang tidak 
menunjukkan penurunan 
kasus stunting. Data 
dipantau secara manual 
dan digital menggunakan 
aplikasi insting. 

Kab. Jeneponto:  
Pelaporan terkait 
stunting dilakukan 
kepada komandan 
atas dan dinas 
kesehatan, dengan 
pemantauan gizi dan 
kesehatan balita oleh 
petugas kesehatan 
dan kader di 
lapangan, namun 
tanpa evaluasi 
khusus. 
 

Kab. Takalar:  
Monitoring dan 
evaluasi dilakukan 
secara rutin, baik 
manual maupun 
digital melalui 
aplikasi insting. 
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aplikasi jadi termonitor. Jadi 
monitoring dan evaluasi tentu 
pertama berbasis kasus 
misalnya di desa A sepuluh kasus 
terus tidak turun-turun pasti 
kita kan evaluasi dan kami 
laporkan desa mana yang paling 
jelek dan desa mana yang paling 
bagus penurunannya, jadi 
adamekanisme 
menginformasikan kepada 
pimpinan desa ini yang ini 
kemudian disampaikan ke 
camatnya tolong dong di atensi 
ini, ini tidak turun, jadi selain 
data kasus data kader masuk 
juga, selain dilakukan secara 
manual dan secara digital, kalau 
berbasis digital kita pakai 
insting untuk memonitor” 
 
“Kalau proses monitoring dan 
evaluasinya itu saya hanya 
pantau dan koordinasi sama 
PLKB yang ada disana jadi saya 
tanyakan bagaimana 
kondisinya sekarang sudah ada 
perubahan atau tidak, jadi 
mereka yang lakukan dan 
pantau di lapangan.” 

Monitoring perlu 
ditingkatkan karena 
kadang ada yang 
tidak berjalan. 
Namun, kami 
memiliki 
pengawasan 
terhubung dengan 
aplikasi sehingga 
bisa termonitor. 
Monitoring dan 
evaluasi berbasis 
kasus, misalnya jika 
di desa A ada sepuluh 
kasus yang tidak 
menurun, kami akan 
evaluasi dan 
melaporkan desa 
mana yang paling 
buruk dan mana yang 
paling bagus 
penurunannya. 
Mekanisme ini 
menginformasikan 
kepada pimpinan 
desa dan camat 
untuk 
memperhatikan desa 
yang kasusnya tidak 
menurun. Data kasus 

Pak camat rutin 
mengontrol anak asuh 
dengan berkoordinasi 
dengan TPK, PLKB, dan 
petugas puskesmas untuk 
memberikan bantuan dan 
edukasi. Pelaporan di 
tingkat kecamatan 
dilakukan oleh PLKB yang 
bekerjasama dengan TPK 
di tiap desa. 

Monitoring dan evaluasi 
dilakukan enam kali 
selama enam bulan, 
memastikan anak makan 
sesuai resep petugas 
puskesmas. Evaluasi 
dilakukan dua kali selama 
enam bulan dengan FGD 
untuk menentukan 
intervensi selanjutnya. 

 

Camat aktif 
mengontrol dan 
berkoordinasi dengan 
TPK, PLKB, dan 
petugas puskesmas. 
Pelaporan berpusat 
pada PLKB yang 
bekerjasama dengan 
TPK di setiap desa. 
Evaluasi berbasis 
kasus dilakukan 
untuk desa dengan 
kasus stunting yang 
tidak menunjukkan 
penurunan, dan 
monitoring dilakukan 
enam kali selama 
enam bulan dengan 
FGD untuk 
menentukan 
intervensi 
selanjutnya. 
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“Jadi pak camat itu hampir tiap 
hari turun ke lapangan 
mengontrol anak asuhnya, 
setiap pendistribusian 
berkoordinasi dengan TPK, 
PKLB dan petugas dari 
puskesmas juga untuk 
memberikan bantuan dan 
sekaligus edukasi kepada anak 
asuhnya terkhusus kepada 
ibunya atau orangtuanya. Jadi 
untuk pelaporannya di tingkat 
kecamatan itu berpusat di PLKB 
jadi dia yang tau 
perkembangannya karena dia 
yang mempunyai jaringan sama 
TPK ditiap desa.” 
 
“Kita libatkan PLKB dan TPK di 
Desa, kalau berdasarkan 
kemarin waktu FGD mereka 
melakukan monitoring selama 
enam kali atau kunjungan yang 
sasarannya sudah ditetapkan 
sama dinas P2KBP3A tapi 
itupun pada saat kunjungan 
bukan hanya memastikan 
bahwa betul-betul makanji ini 
anak tapi memastikan juga 

dan kader masuk 
secara manual dan 
digital, 
menggunakan 
aplikasi insting 
untuk memonitor. 

Proses monitoring 
dan evaluasi saya 
lakukan dengan 
koordinasi bersama 
PLKB di sana. Saya 
tanyakan kondisi 
terkini apakah sudah 
ada perubahan atau 
belum. Mereka yang 
melakukan 
pemantauan di 
lapangan. 

Pak camat hampir 
setiap hari turun ke 
lapangan mengontrol 
anak asuhnya, 
berkoordinasi 
dengan TPK, PLKB, 
dan petugas 
puskesmas saat 
pendistribusian 
untuk memberikan 
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bahwa menu yang dimasak 
adalah menu yang sudah 
diresepka sama petugas 
puskesmas. Selain itu proses 
monitoring dan evaluasi itu 
kami lakukan dua kali selama 
enam bulan jadi kita adakan 
semacam rembuk atau FGD lah 
kemudian kami paparkan hasil 
dari intervensi sebelumnya kira-
kira intervensi apa lagi yang 
cocok diberikan untuk anak 
tersebut dan apakah anaknya 
mengalami pertumbuhan atau 
tidak jadi kami undang pihak 
yang terkait untuk memberikan 
masukan-masukan.” 

bantuan dan edukasi 
kepada anak asuh, 
terutama kepada 
ibunya. Pelaporan di 
tingkat kecamatan 
berpusat di PLKB 
yang memiliki 
jaringan dengan TPK 
di tiap desa. 

Kami melibatkan 
PLKB dan TPK di 
desa. Berdasarkan 
FGD, mereka 
melakukan 
monitoring enam kali 
atau kunjungan ke 
sasaran yang 
ditetapkan dinas 
P2KBP3A. 
Kunjungan 
memastikan anak 
benar-benar makan 
dan menu yang 
dimasak sesuai 
dengan resep 
petugas puskesmas. 
Monitoring dan 
evaluasi dilakukan 
dua kali selama enam 
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bulan dengan 
mengadakan rembuk 
atau FGD untuk 
memaparkan hasil 
intervensi 
sebelumnya dan 
menentukan 
intervensi 
selanjutnya yang 
cocok untuk anak 
tersebut. Kami 
mengundang pihak 
terkait untuk 
memberikan 
masukan." 

 

Keluaran (output) 

No Informasi Informan Jawaban Emik Etik Kesimpulan 

1 Capaian Hasil Program SS 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 

“Kalau seluruhnya kami baru 
pegang lima anak asuh, semoga 
bisa maksimal lagi ini 
kedepannya sehingga tambah 
banyak anak stunting yang bisa 
kami bantu kalau bisa satu TNI 
satu anak stunting yang 
dipegang itu harapan kami.” 

 
“Kalau hasil bantuan paket yang 

Kami baru mengasuh 
lima anak, semoga ke 
depannya bisa lebih 
maksimal sehingga 
lebih banyak anak 
stunting yang bisa 
kami bantu. 
Harapannya, setiap 
anggota TNI bisa 

Kab. Jeneponto: 
Kami baru mengasuh lima 
anak, dan berharap bisa 
membantu lebih banyak 
anak stunting di masa 
depan. Harapannya, 
setiap anggota TNI bisa 
mengasuh satu anak 
stunting. Sejauh ini, kami 
telah memberikan 

Kab. Jeneponto: 
Program pengasuhan 
anak stunting di 
Jeneponto saat ini 
mencakup lima anak, 
dengan harapan bisa 
mengasuh lebih 
banyak anak stunting 
di masa depan. 
Bantuan paket telah 
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pernah kita kasi itu ada tiga 
puluh tujuh anak dikoramil ini, 
tapi ini hanya sekaliji di kasi, 
kalau itu yang terdaftar 
memang sebagai anak asuh di 
dandim yang sebelas orang 
sepertinya rutin kalaupun 
tidak, kalau ada momen momen 
tertentu baru diberikan lagi 
paket.” 

 
“Kalau dari hasil capaian 
program ini sangat efektif 
karena pendampingan ini 
bukan hanya fokus ke 
pendampingan gerakan 
menyuapi tetapi pada gerakan 
perubahan, bisa saja selesai 
stuntingnya tapi karena ada 
ikatan antara bapak asuh dan 
anak stunting sampai besar 
bisa saja masih terikat jadi itu 
yang kita harapkan 
warwahnya itu, rohnya dan 
substansinya. Jadi kalau waktu 
evaluasinya itu sesuai dengan 
waktu rakor disana kita 
tampilkan semua karena 
dirakor kita tampilkan semua 
hasil audit, laporan dan lain-

mengasuh satu anak 
stunting. 

Dari bantuan paket 
yang pernah kami 
berikan, ada 37 anak 
yang menerima di 
koramil ini, tapi itu 
hanya sekali. 
Sementara yang 
terdaftar sebagai 
anak asuh di dandim 
ada 11 anak, mereka 
mendapatkan 
bantuan rutin, atau 
kadang hanya pada 
momen-momen 
tertentu. 

Hasil dari program 
ini sangat efektif 
karena 
pendampingan tidak 
hanya fokus pada 
gerakan menyuapi, 
tetapi juga pada 
perubahan perilaku. 
Meski stunting 
selesai, hubungan 
antara bapak asuh 

bantuan paket kepada 37 
anak di koramil, tapi 
hanya sekali. Anak asuh di 
dandim yang berjumlah 
11 orang mendapatkan 
bantuan rutin atau pada 
momen tertentu." 

Kab. Takalar:  

Program ini sangat efektif 
karena tidak hanya fokus 
pada pemberian 
makanan, tetapi juga pada 
perubahan perilaku. 
Hubungan antara bapak 
asuh dan anak stunting 
bisa berlanjut hingga 
mereka dewasa. 
Kendalanya adalah 
mengajak bapak asuh 
turun ke lapangan untuk 
monitoring. Kami terus 
melakukan monitoring, 
dan Dompet Dhuafa 
mengirim pesan untuk 
mengingatkan jadwal 
donasi. 

diberikan kepada 37 
anak di koramil, 
namun hanya sekali. 
Untuk 11 anak yang 
terdaftar sebagai 
anak asuh di dandim, 
bantuan diberikan 
secara rutin atau pada 
momen-momen 
tertentu. 

Kab. Takalar: 

Program pengasuhan 
anak stunting di 
Takalar dianggap 
sangat efektif karena 
tidak hanya fokus 
pada pemberian 
makanan, tetapi juga 
pada perubahan 
perilaku. Monitoring 
dan evaluasi 
dilakukan secara 
rutin, dengan kendala 
utama adalah 
mengajak bapak asuh 
turun ke lapangan. 
Intervensi yang 
dilakukan telah 
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lain sebagainya. Hanya 
kendalanya itu mengajaknya 
ayo turun, monitoringnya, 
karena bukan mereka tidak 
punya uang untuk beli telur 
tetapi bapak asuh ini bapak 
asuhnya yang agak sulit jadi 
tetap kita selalu monitoring, 
bahkan ada mekanisme dari 
dompet dhuafa itu untuk me wa 
bahwa sekarang jadwalnya 
untuk donasi.” 

 
“Jadi sekarang di Takalar itu 
untuk percepatan penurunan 
stunting, kita sudah intervensi 
dari secara sensitif dan spesifik 
namun ternyata ada juga 
masalah dari pola asuh dan 
pengetahuan orang tuanya, jadi 
sekarang lagi digiatkan 
bagaimana peningkatan 
pengetahuan kepada ibunya 
terkait pola asuh itu, jadi hasil 
intervensi kita itu memang 
terjadi penurunan disetiap 
wilayah yang tadinya kita 
mulai diangka sekitar 18% 
sekarang sisa 7% berdasarkan 
data EPPGM.” 

dan anak stunting 
bisa berlanjut hingga 
mereka dewasa. 
Itulah yang kami 
harapkan, 
substansinya. Saat 
evaluasi, sesuai 
dengan waktu rapat 
koordinasi, kami 
menampilkan semua 
hasil audit, laporan, 
dan lainnya. 
Kendalanya adalah 
mengajak turun ke 
lapangan dan 
monitoring, bukan 
karena mereka tidak 
punya uang untuk 
beli telur, tetapi 
karena kesulitan 
bapak asuh. Kami 
terus melakukan 
monitoring, dan 
Dompet Dhuafa 
memiliki mekanisme 
mengirim pesan 
untuk mengingatkan 
jadwal donasi. 

Di Takalar, kami sudah 
melakukan intervensi 
untuk menurunkan 
stunting, termasuk 
meningkatkan 
pengetahuan ibu terkait 
pola asuh. Hasil 
intervensi menunjukkan 
penurunan stunting dari 
sekitar 18% menjadi 7% 
berdasarkan data EPPGM. 
Informasi dari PLKB 
Kecamatan menunjukkan 
ada penurunan stunting. 

Output program ini 
adalah perubahan status 
gizi, baik dari berat 
badan, tinggi badan, serta 
pengetahuan orang tua 
dan perkembangan anak. 
Ada peningkatan 
pertumbuhan meskipun 
tidak signifikan setelah 
skrining. Perkembangan 
anak perlu terus 
distimulasi oleh orang 
tua. 

 

berhasil menurunkan 
angka stunting dari 
sekitar 18% menjadi 
7%. Program ini juga 
bertujuan untuk 
meningkatkan 
pengetahuan ibu 
terkait pola asuh, dan 
meskipun 
peningkatan 
pertumbuhan anak 
belum signifikan, ada 
peningkatan yang 
positif. 
Perkembangan anak 
perlu terus 
distimulasi oleh 
orang tua. 
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“Kami disini tidak mengetahui 
secara pasti berapa 
penurunannya dari berapa ke 
berapa yang pastinya informasi 
yang kami dapat dari PLKB 
Kecamatan alhamdulillah ada 
penurunan stunting.” 

 
“Kalau output dari program ini 
sebenarnya kita mau adanya 
perubahan dari status gizinya, 
baik dari berat badannya, tinggi 
badannya, selain memang 
pengetahua dari orang tuanya 
dan tahapan perkembangan 
anaknya, kalau dari segi 
tumbuhnya itu alhamdulillah 
kemarin waktu olah data ada 
kenaikan semua 
pertumbuhannya walaupun 
tidak signifikan tapi adaji 
peningkatan setelah kami 
melakukan skrining kemarin, 
nah kalau segi perkembangan 
ini harus distimulus terus dan ini 
tugasnya orang tua bagaimana 
bisa menstimulus anaknya.” 

Di Takalar, untuk 
percepatan 
penurunan stunting, 
kami sudah 
melakukan 
intervensi secara 
sensitif dan spesifik. 
Namun, ternyata ada 
juga masalah pola 
asuh dan 
pengetahuan orang 
tua. Jadi, kami 
sekarang fokus 
meningkatkan 
pengetahuan ibu 
terkait pola asuh. 
Hasil intervensi 
menunjukkan 
penurunan stunting 
di setiap wilayah, 
dari sekitar 18% 
menjadi 7% 
berdasarkan data 
EPPGM. 

Kami tidak tahu 
secara pasti 
penurunan 
angkanya, tapi 
informasi dari PLKB 
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Kecamatan 
menyebutkan bahwa 
ada penurunan 
stunting. 

Output dari program 
ini adalah perubahan 
status gizi, baik dari 
berat badan, tinggi 
badan, serta 
pengetahuan orang 
tua dan tahapan 
perkembangan anak. 
Dari segi 
pertumbuhan, ada 
peningkatan 
walaupun tidak 
signifikan, tapi ada 
peningkatan setelah 
skrining kemarin. 
Dari segi 
perkembangan, ini 
perlu distimulasi 
terus oleh orang tua 
bagaimana bisa 
menstimulus 
anaknya. 

Dampak (outcome) 

No Informasi Informan Jawaban Emik Etik Kesimpulan 
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1 Dampak Terhadap Anak 
Stunting 

SS 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 
 
 
 
 
 
 
 

“Iya berdampak besar karena 
kemarin itu bertambah lagi 
angka stuntingnya jeneponto 
tapi semoga adanya program ini 
bisa bisa membantu juga 
menurunkan angka stunting ini” 
 
“Yang jelas kalau masalah 
berdampaknya itu tidak bisa 
kita pastikan karena kenapa? 
sudah berjalan ini berapa tahun 
ini bantuan setiap ada hasil 
pendataan tidak pernah 
berkurang, padahal bantuan itu 
sudah banyak yang diberikan 
tapi ketika ada pendataan selalu 
bertambah kasus stunting disini. 
Jadi kalau dibilang dampaknya 
mungkin ada lah dampaknya ke 
yang dapat bantuan tapi muncul 
lagi kasus stunting baru.” 
 
“Kalau kami di takalar baik 
dampaknya dan berjalan dan ini 
bisa dilihat dari 2023 itu dek 
awal kita diangka 16% status 
EPPGM nya, kemudian di akhir 
tahun 2023 bulan desember kita 
diangka 7% artinya program 
kita berjalan dengan baik dan 

Iya, berdampak 
besar karena angka 
stunting di Jeneponto 
meningkat. Semoga 
program ini bisa 
membantu 
menurunkan angka 
stunting. 

Namun, terkait 
dampaknya, kami 
tidak bisa 
memastikan karena 
walaupun program 
ini sudah berjalan 
beberapa tahun dan 
banyak bantuan 
telah diberikan, 
setiap ada 
pendataan, kasus 
stunting selalu 
bertambah. Jadi, 
mungkin ada 
dampaknya bagi 
yang menerima 
bantuan, tapi kasus 
stunting baru terus 
muncul. 

Kab. Jeneponto:  

Program ini berdampak 
besar, namun angka 
stunting terus meningkat. 
Meski banyak bantuan 
sudah diberikan, kasus 
stunting baru tetap 
muncul." 

Kab. Takalar:  
Di Takalar, dampaknya 
signifikan. Angka stunting 
turun dari 16% pada awal 
2023 menjadi 7% di akhir 
tahun. Program ini sangat 
membantu menurunkan 
stunting dan memberikan 
manfaat yang merata 
dengan pendistribusian 
melalui dapur Dashat. 
Meskipun kontrol penuh 
sulit dilakukan, setiap 
pengukuran 
menunjukkan 
pertumbuhan dan 
perkembangan anak-
anak. 

 

Kab. Jeneponto:  

Program pengasuhan 
anak stunting di 
Jeneponto mengalami 
tantangan karena 
meskipun bantuan 
telah diberikan 
selama beberapa 
tahun, angka stunting 
tidak menunjukkan 
penurunan yang 
signifikan. Setiap kali 
ada pendataan, kasus 
stunting malah 
bertambah, meskipun 
ada dampak positif 
pada penerima 
bantuan. 

Kab. Takalar:  
 

Program di Takalar 
dianggap berhasil 
dengan penurunan 
angka stunting yang 
signifikan dari 16% 
pada awal 2023 
menjadi 7% pada 
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memberikan dampak yang baik 
dan signifikan.” 
 
“Saya tidak bisa mengevaluasi 
secara langsung ya, namun saya 
rasa program ini besar 
dampaknya terhadap 
penurunan stunting di takalar, 
kalau dari sisi saya sendiri bagus 
apalagi pendistribusiannya 
sekarang itu sudah diolah sama 
dapur Dashat bukan lagi kita 
yang berikan ke personalnya 
masing-masing jadi dampaknya 
lebih merata dibanding 
sebelumnya.” 
 
“Awal-awalnya itu stunting 
disini banyak sekali, dan 
alhamdulillah sekarang sudah 
berkurangmi dan sangat drastis 
penurunannya. kalau dari segi 
manfaat dan dampak dari 
program ini kami di kecamatan 
merasa bersyukur dengan 
bantuan-bantuan ini, karena 
bagaimana stunting ini bisa 
diatas bersama dengan 
berkolaborasi dengan lintas 
sektor.” 

Di Takalar, 
dampaknya terlihat 
jelas. Pada awal 
tahun 2023, angka 
stunting berada di 
16% menurut 
EPPGM, dan pada 
akhir tahun 2023, 
angka itu turun 
menjadi 7%. Artinya, 
program ini berjalan 
dengan baik dan 
memberikan dampak 
yang signifikan. 

Saya tidak bisa 
mengevaluasi secara 
langsung, tapi saya 
rasa program ini 
sangat berdampak 
dalam penurunan 
stunting di Takalar. 
Sekarang 
pendistribusian 
sudah diolah oleh 
dapur Dashat, jadi 
dampaknya lebih 
merata dibanding 
sebelumnya. 

akhir tahun. Program 
ini berjalan dengan 
baik, terutama karena 
pendistribusian 
bantuan yang lebih 
merata melalui dapur 
Dashat. Dampak 
program ini sangat 
positif, berkontribusi 
pada penurunan 
stunting dan 
meningkatkan nutrisi 
anak-anak, meskipun 
tidak semua aspek 
dapat dikontrol 
sepenuhnya. 
Kolaborasi lintas 
sektor di kecamatan 
membantu dalam 
mengatasi masalah 
stunting secara 
efektif. 
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Dampak dari program ini 
tentunya sangat baik dan 
tentunya sangat bermanfaat 
untuk membantu nutrisi pada 
anaknya, walaupun kami tidak 
bisa kontrol secara penuh tapi 
setiap kita lakukan pengukuran 
itu ada pertumbuhan dan 
perkembangan pada anaknya.” 

Awalnya, kasus 
stunting di sini 
sangat banyak, tapi 
sekarang sudah 
berkurang drastis. 
Dari segi manfaat 
dan dampak 
program ini, kami di 
kecamatan sangat 
bersyukur karena 
program ini dapat 
mengatasi stunting 
dengan 
berkolaborasi lintas 
sektor. 

Dampak dari 
program ini sangat 
baik dan bermanfaat 
untuk membantu 
nutrisi anak-anak. 
Meskipun kami tidak 
bisa mengontrol 
sepenuhnya, setiap 
kali dilakukan 
pengukuran, terlihat 
ada pertumbuhan 
dan perkembangan 
pada anak-anak. 
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C. Informan Pendukung (TPK dan Sasaran) 
Masukan (Input) 

No. Informasi Informan Jawaban Emik Etik Kesimpulan 
1. Ketersediaan Bapak 

Asuh dalam program 
BAAS  

ANI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR 
 
 
 

“Saya rasa bapak asuh yang 
ada di takalar cukup untuk 
mengcover anak stunting, 
kalau kita menilai bapak 
asuh secara personal, ada 
yang kooperatif dan ada 
yang kurang kooperatif, 
meskipun mereka terdaftar 
sebagai bapak asuh, karena 
lumayan banyak ji bapak 
asuh jadi alhamdulillah 
kalau berbicara 
keseluruhan program 
tersebut bisalah untuk 
mengcover anak stunting 
yang ada di takalar.” 
 
Iya alhamdulillah program 
tersebut diterima dengan 
baik dan bapak asuh juga 
sangat antusias untuk 
memberikan bantuan 
kepada anak asuhnya 
seperti beberapa bapak 
asuh yang pernah saya 
dampingi yaitu dari pak 
camat, lurah, ibu kapus 

Saya rasa bapak asuh di 
Takalar cukup untuk 
mengcover anak stunting. 
Jika kita menilai bapak 
asuh secara personal, ada 
yang kooperatif dan ada 
yang kurang kooperatif, 
meskipun mereka 
terdaftar sebagai bapak 
asuh. Karena jumlah 
bapak asuh cukup 
banyak, alhamdulillah 
secara keseluruhan 
program tersebut bisa 
mengcover anak stunting 
di Takalar. 

program tersebut 
diterima dengan baik, dan 
bapak asuh juga sangat 
antusias memberikan 
bantuan kepada anak 
asuh mereka, seperti 
beberapa bapak asuh 
yang pernah saya 
dampingi, yaitu pak 

Kab. Jeneponto: 
Program bapak asuh anak 
stunting sudah berjalan 
dua tahun di Jeneponto, 
sebelumnya disebut 
satgas dan sekarang 
dikoordinasi oleh BKKBN, 
sebelumnya oleh Dinkes. 
Di TPK, bantuan dari 
bapak asuh sering ada. 
Pernah juga dapat 
bantuan dari dandim 
untuk anak stunting. 

Kab. Takalar:  
Jumlah bapak asuh di 
Takalar cukup untuk 
mengcover anak stunting, 
meski ada yang kooperatif 
dan ada yang kurang. 
Secara keseluruhan, 
program ini bisa 
mengcover anak stunting 
di Takalar. Program ini 
diterima dengan baik, dan 
bapak asuh antusias 
memberikan bantuan, 

Kab. Jeneponto :  
Program bapak asuh 
anak stunting telah 
berjalan selama dua 
tahun, awalnya 
dipegang oleh Dinkes 
dan kini oleh BKKBN. 
Bantuan dari bapak 
asuh sering diterima, 
termasuk dari dandim, 
dan program ini 
berperan signifikan 
dalam membantu anak-
anak stunting di 
Jeneponto. 
 
Kab. Takalar: 
Program bapak asuh di 
Takalar cukup untuk 
mengcover anak 
stunting, dengan 
banyak bapak asuh 
yang antusias 
memberikan bantuan. 
Program ini diterima 
dengan baik oleh 
masyarakat, meski ada 
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sama dari koramil juga.” 
“Kesediaan bapak asuh 
untuk program ini sangat 
bagus karena mereka selalu 
antusias memberikan 
bantuan tiap bulan kepada 
anak asuhnya.” 
 
“Kalau nama programnya 
tidak kutahu apa namanya, 
yang jelas tiap hari tawwa 
dapat makanan anak ku 
yang katanya dari dapur 
sehat.” 
 
“Iya pernahka dapat 
bantuan dari koramil yang 
katanya bantuan untuk 
anak ku karena stunting, 
tapi tidak ku tahu apa nama 
programnya, tapi itumi 
kayaknya yang ki sebut tadi, 
program bapak asuh anak 
stunitng.” 

“Iya betul ada program 
bapak asuh anak stunting 
sudah dua tahun ini 
dicanangkan di jeneponto, 
dulu itu dibilang masih 

camat, lurah, ibu kapus, 
dan dari koramil juga." 

Kesediaan bapak asuh 
untuk program ini sangat 
bagus karena mereka 
selalu antusias 
memberikan bantuan tiap 
bulan kepada anak 
asuhnya. 

"Kalau nama programnya  
tidak tahu, jelas setiap 
hari anak saya dapat 
makanan yang katanya 
dari dapur sehat." 

Pernah mendapat 
bantuan dari koramil 
yang katanya untuk anak 
saya karena stunting, tapi 
saya tidak tahu nama 
programnya. Mungkin itu 
yang disebut tadi, 
program bapak asuh anak 
stunting. 

Betul bahwa ada program 
bapak asuh anak stunting 
yang sudah dua tahun ini 

seperti yang saya 
dampingi dari pak camat, 
lurah, ibu kapus, dan 
koramil. 

Saya tidak tahu nama 
programnya, yang jelas 
setiap hari anak saya 
dapat makanan dari 
dapur sehat. Pernah dapat 
bantuan dari koramil 
untuk anak saya yang 
stunting, mungkin itu 
program bapak asuh anak 
stunting." 

 

 

variasi dalam tingkat 
keterlibatan bapak 
asuh. 
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satgas, tapi sekarang adami 
namanya bapak asuh, jadi 
di pilih memang pak 
danramil, karena ini 
program stunting baru dua 
tahun berjalan yang 
dikoordinatori sama 
BKKBN yang sebelumnya 
dipegang sama Dinkes,” 

“Iya kalau bantuan stunting 
kita di TPK sering ada 
bantuan dari bapak asuh.” 

“Ohiye pernahka dikasi 
bantuan stunting dari itu 
tentara ya, dari atas di 
dandim.” 

“Pernah ka dapat iya 
bantuan dari dandim, itu 
hari pernahji kesini untuk 
bantuan anak stunting 
bede.” 

 

dicanangkan di 
Jeneponto. Dulu disebut 
satgas, tapi sekarang 
namanya bapak asuh, dan 
yang dipilih adalah pak 
danramil. Program 
stunting ini baru dua 
tahun berjalan dan 
dikoordinatori oleh 
BKKBN yang sebelumnya 
dipegang oleh Dinkes." 

Kalau bantuan stunting 
dari TPK sering ada 
bantuan dari bapak 
asuh." 

pernah mendapat 
bantuan stunting dari 
tentara, dari dandim. 

Pernah mendapat 
bantuan dari dandim, 
mereka pernah datang ke 
sini untuk memberikan 
bantuan anak stunting. 

2 Paket Manfaat yang 
diberikan oleh Bapak 
Asuh 

ANI 
 
 
 

Beras, telur, sayur atau 
uang tunai, ada juga ikan 
berbeda beda setiap bapak 
asuhnya tapi kan sekarang 

Berbagai bantuan 
diberikan oleh bapak 
asuh, termasuk beras, 
telur, sayuran, atau uang 

Kab. Jeneponto :  
Kemarin kami 
membagikan telur kepada 
sasaran yang berisiko. 

Kab. Jeneponto :  
Bantuan biasanya 
berupa telur, beras, dan 
susu formula. Telur 
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dikumpulkan mi jadi diolah 
di dashat untuk jadi 
makanan. 

 
“Semacam telur, susu, ada 
juga semacam beras, kalau 
uang tunai tidak pernah, 
adapun uang tunai yang 
diberikan itu tidak dikasi 
langsung kepada anak 
atau keluarga yang 
berisiko stunting tapi 
diberikan ke kita selaku 
TPK untuk mengelolanya 
nanti di dashat” 

 
“Kalau bantuan yang dikasi 
itu biasanya telur, beras, 
susu dan pernah juga ikan, 
tapi yang paling biasa itu 
telur.” 

 
“Biasanya saya dikasi ikan 
telur, sayuran, Kalau uang 
tunai tidak pernah. Jadi 
setiap dapat PMT itu dia ji 
sendiri yang makan, 
biasanya kader yang 
bawakan kesini, kadang 
juga saya yang kesana 

tunai, serta ikan yang 
berbeda-beda tergantung 
pada bapak asuhnya. 
Sekarang bantuan 
dikumpulkan dan diolah 
di Dashat untuk menjadi 
makanan. 

Susu, telur, dan beras 
diberikan, namun uang 
tunai tidak pernah 
diberikan langsung 
kepada anak atau 
keluarga berisiko 
stunting, melainkan 
kepada TPK untuk 
dikelola di Dashat. 

Biasanya bantuan yang 
diberikan termasuk telur, 
beras, susu, dan 
terkadang ikan, dengan 
telur menjadi yang paling 
umum." 

Saya biasanya menerima 
ikan, telur, dan sayuran. 
Uang tunai tidak pernah 
diberikan. Setiap 
mendapat PMT, anak saya 

Bantuan berupa setengah 
rak telur per anak 
diberikan tiap dua pekan. 
Beras 5 kg, 2 rak telur, dan 
susu formula pernah 
diberikan. Bantuan 
biasanya berupa telur, 
beras, dan susu formula. 

Kab. Takalar :  
Beras, telur, sayur, uang 
tunai, dan ikan diberikan 
oleh bapak asuh. Sekarang 
bantuan dikumpulkan 
dan diolah di Dashat 
menjadi makanan. Telur, 
susu, beras, dan 
terkadang ikan diberikan. 
Uang tunai diberikan 
kepada TPK untuk 
dikelola di Dashat. 
Bantuan biasanya berupa 
telur, beras, susu, dan 
ikan, dengan telur sebagai 
bantuan yang paling 
umum. 

 
 
 

dibagikan setengah rak 
per anak setiap dua 
pekan, dan beras 5 kg 
serta 2 rak telur juga 
diberikan. 
 
Kab. Takalar :  
Bantuan dari program 
bapak asuh anak 
stunting mencakup 
beras, telur, sayur, 
susu, ikan, dan uang 
tunai yang dikelola oleh 
TPK dan diolah di 
Dashat. Bantuan telur 
adalah yang paling 
umum diberikan. 
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ambilki.” 
”yang pernah di kasi ka itu 
telur, beras juga, sama susu 
untuk anak ku.” 

 
“Kalau paket manfaat yang 
diberikan kemarin itu kita 
membagi telur, bagi 
sasaran yang berisiko.” 

 
“Bentuknya itu telur 
setengah rak per anak 
untuk diberikan tiap dua 
pekan.” 

 
“Beras ji sama telur yang 
pernah di kasika, Beras 5 
Kg sama telur 2 rak, susu 
juga yang susu formula” 

 
“Telur, Beras, sama susu 
formula, ituji kurasa.” 

sendiri yang makan, 
biasanya dibawakan oleh 
kader atau saya 
mengambilnya sendiri. 

 

 
 
 
 
 

3 Sasaran Program ANI 
 
 
 
 
 

 
S 

“Sasarannya kita itu untuk 
program bapak asuh anak 
stunitng itu adalah 
terkhusus Baduta yang 
berusia 0-23 bulan 
sedangkan Balita itu di 
intervensi sama dinas 
kesehatan.” 

Program ini sebenarnya 
juga mencakup ibu hamil 
dengan masalah 
kekurangan energi kronis 
(KEK) dan bayi dengan 
berat lahir rendah 
(Baduta), tetapi kami 
lebih memfokuskan pada 

Kab. Jeneponto:  

Program ini secara khusus 
ditujukan untuk 
menangani balita yang 
mengalami stunting. 
Meskipun sebetulnya juga 
mencakup ibu hamil 

Kab. Jeneponto :  
Program ini lebih fokus 
pada balita yang 
mengalami stunting, 
dengan penangananan 
dari calon ibu hingga 
bayi Baduta yang 
berisiko stunting. 
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“Kalau program ini hanya 
berfokus kepada baduta 
stunting, kalau balita bukan 
kami yang intervensi atau 
bukan bagiannya bapak 
asuh, lain juga dia biasanya 
ada memang dari dinas 
kesehatan atau puskesmas.” 
 
“Sasarannya itu untuk 
program ini sebetulnya ada 
juga hamil KEK dan Baduta, 
tapi kita disini lebih 
difokuskan ke Balita 
stunting.” 
 
“Kalau sasarannya kita itu 
sebagai naungannya 
BKKBN berfokus ke 
keluarga berisiko ya, jadi 
jadi kita tangani mulai dari 
catin, ibu hamil KEK, dan 
Baduta Balita yang berisiko 
stunting.” 
 
“Sasarannya itu balita 
stunting, jadi memang kita 
fokusi untuk memberikan 
bantuan gizi ke anak balita 

balita yang mengalami 
stunting. 

Sasarannya adalah 
keluarga berisiko yang 
menjadi fokus BKKBN, 
jadi kami menangani 
mulai dari calon ibu, ibu 
hamil dengan KEK, hingga 
bayi Baduta yang berisiko 
mengalami stunting. 
Fokus kami adalah pada 
balita yang mengalami 
stunting, sehingga kami 
memberikan bantuan gizi 
kepada mereka. 

Sasaran program ini 
adalah bapak asuh untuk 
bayi Baduta yang berusia 
0-23 bulan dan 
mengalami stunting, 
sementara balita lainnya 
diintervensi oleh dinas 
kesehatan. 

Program ini khusus 
berfokus pada bayi 
Baduta yang mengalami 
stunting. Untuk balita 

dengan masalah 
kekurangan energi kronis 
(KEK) dan bayi dengan 
berat lahir rendah 
(Baduta), fokus utama 
kami adalah pada balita 
yang mengalami stunting. 

Kab. Takalar:  

Sasaran program ini 
adalah memberikan 
asuhan khusus kepada 
baduta yang berusia 0-23 
bulan dan mengalami 
stunting, sedangkan 
untuk balita yang lebih 
besar, intervensi 
dilakukan oleh dinas 
kesehatan atau 
puskesmas setempat 
bukan oleh bapak asuh. 

 

Sasaran utamanya 
adalah keluarga 
berisiko yang menjadi 
fokus BKKBN.  
 
Kab. Takalar: 
Program di Takalar 
difokuskan pada bayi 
Baduta yang 
mengalami stunting, 
sementara balita 
lainnya diintervensi 
oleh dinas kesehatan 
atau puskesmas. 
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stunting.” yang bukan menjadi 
bagian dari bapak asuh, 
intervensinya biasanya 
dilakukan oleh dinas 
kesehatan atau 
puskesmas." 

 
4 Sarana dan Prasarana 

jamban 
ANI 
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“Kalau sejauh ini belum ada 
penyedian sarana jamban 
di kabupate takalar yang 
masuk sebagai bagian 
program bapak asuh anak 
stunting. Tapi setahu ku 
untuk jamban ini 
dikembalikan ke desa 
karena desa yang punya 
program itu yang 
mengharuskan ODF dan 
setahu saya sudah ODF 
semuanya.”  

 
“Ohh kalau itu tidak pernah 
ada memang bantuannya 
setahu ku itu programnya 
memang pemerintah desa 
yang kasi bantuan wc itu 
yang belum ada wc nya” 

 
“Kalau itu bantuan jamban 

Di Kabupaten Takalar, 
belum ada penyediaan 
sarana jamban sebagai 
bagian dari program 
bapak asuh anak stunting. 
Namun, menurut 
pengetahuan saya, 
tanggung jawab 
pembangunan jamban 
kembali kepada desa 
karena desa bertanggung 
jawab atas program Open 
Defecation Free (ODF) 
dan menurut saya, semua 
desa di Takalar sudah 
menjadi ODF. 

Tidak pernah ada 
bantuan untuk 
pembangunan jamban 
dari program ini, karena 
yang memberikan 

Kab. Jeneponto :  
Belum pernah ada 
bantuan jamban langsung 
dari program bapak asuh. 
Sarana jamban dikelola 
oleh desa, bukan bagian 
dari program bapak asuh. 
Tidak ada bantuan 
jamban dari pihak lain 
seperti dinas kesehatan, 
karena mungkin bukan 
fokus program utama 
mereka. 
 
Kab. Takalar:  
Belum ada penyediaan 
sarana jamban di 
Kabupaten Takalar dalam 
program bapak asuh anak 
stunting. Pemerintah desa 
yang bertanggung jawab 
atas program jamban dan 

Kab. Jeneponto :  
program bapak asuh 
juga belum 
memberikan bantuan 
untuk pembangunan 
jamban. Sarana jamban 
dikelola oleh desa, dan 
tidak ada bantuan 
jamban dari program 
bapak asuh atau pihak 
lain seperti dinas 
kesehatan. 
 
Kab. Takalar:  
Program bapak asuh 
anak stunting di 
Kabupaten Takalar 
belum menyediakan 
sarana jamban sebagai 
bagian dari program. 
Desa bertanggung 
jawab atas 
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yang langsung dikasi sama 
bapak asuhnya tidak ada, 
dari kepala desa ji 
kudengar pernah ada.” 

 
“Kalau bantuan jamban 
tidak pernah pi ada, 
bantuan itu ji yang 
makanan” 

 
“Kalau wc tidak pernah ada 
bantuan begitu karena 
adami juga wc ku, ku 
dengar dengar juga itu 
bantuan begitu dari desa 
memang.” 

 
“Sarana jamban dari bapak 
asuh belum ada pernah 
saya dengar sampai saat 
ini, hanya ituji seperti 
bantuan sembako dari 
danramil dan dandim.” 

 
“Sejauh ini belum pernahpi 
ada kudengar bantuan 
jamban dari bapak asuh 
bahkan dinas kesehatan 
tidak pernah, karena 
mungkin bukan itu 

bantuan jamban adalah 
pemerintah desa yang 
sedang menjalankan 
program pembangunan 
jamban. 

Tidak ada bantuan 
jamban langsung dari 
program bapak asuh, 
tetapi saya pernah 
mendengar bahwa kepala 
desa memberikan 
bantuan jamban kepada 
beberapa orang. 

Bantuan untuk 
pembangunan jamban 
tidak pernah diberikan, 
tetapi yang ada adalah 
bantuan makanan. 

Pembangunan jamban 
dari bapak asuh belum 
pernah saya dengar 
sampai saat ini. Yang saya 
ketahui hanyalah bantuan 
sembako dari Danramil 
dan Dandim. 

setahu saya, desa sudah 
melaksanakan ODF (Open 
Defecation Free). 

pembangunan jamban, 
dan sebagian besar 
desa sudah memenuhi 
standar ODF (Open 
Defecation Free). 
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I program pokoknya ya. Itu 
ada di dinas lain PUPR 
kalau tidak salah.” 

 
“Tidak pernah ada bantuan 
wc atau jamban dari atas 
ia, masing-masing disini 
kita sendiri ji bikin wc.” 

 
“Tidak pernah ada bantuan 
begitu, liami itu kodong wc 
ku di luar, tidak pernahka 
dapat bantuan wc atau 
jamban.” 

Saya belum pernah 
mendengar adanya 
bantuan pembangunan 
jamban dari program 
bapak asuh atau bahkan 
dari dinas kesehatan, 
karena mungkin itu 
bukan program utama 
mereka. Program 
pembangunan jamban 
mungkin terkait dengan 
dinas lain, seperti PUPR 
jika tidak salah. 

Tidak ada bantuan 
pembangunan jamban 
dari instansi di atas, 
setiap individu membuat 
jamban sendiri di 
rumahnya. 

Tidak pernah ada 
bantuan semacam itu, 
saya memiliki tong 
pembuangan di luar, 
tidak pernah 
mendapatkan bantuan 
untuk pembangunan 
jamban. 

5 Ketersediaan Dana ANI “Kalau bapak asuh dana Kalau bapak asuh Kab. Jeneponto:  Dua kabupaten 
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pribadi, kecuali kalau yang 
terakhir bantuan dari 
provinsi bantuan dana 
fiskal, itu yang dipakai 
sedikit di dashat, tapi 
selebihnya jika berbicara 
bapak asuh secara khusus 
itu menggunakan dana 
pribadi.” 
 
“Sumber dana untuk 
program ini itu asalnya dari 
dana pribadi bapak asuh 
masing-masing, tidak ada 
paksaan mau berapa yang 
penting mau berkontribusi.” 
 
“Dana pribadi sendiri dari 
bapak asuhnya jadi mereka 
sendiri yang sediakan apa 
yang mau mereka berikan 
ke anak asuhnya kita sisa 
mendampingi kalau turun 
ke lapangan.” 
 
“Kalau bantuan yang dikasi 
dari koramil itu sebetulnya 
per paket yang bantuannya 
itu dari Dandim diatas tapi 
kalau perkiraannya itu lima 

menggunakan dana 
pribadi, kecuali jika 
terakhir kali mendapat 
bantuan dari provinsi, 
yaitu bantuan dana fiskal, 
yang digunakan sebagian 
kecil di dashat. Namun, 
secara umum, bapak asuh 
menggunakan dana 
pribadi. 
 
Sumber dana untuk 
program ini berasal dari 
dana pribadi bapak asuh 
masing-masing, tanpa 
adanya paksaan seberapa 
besar kontribusi yang 
diberikan. 
 
Dana pribadi berasal dari 
bapak asuhnya sendiri, 
mereka yang menyiapkan 
apa yang ingin mereka 
berikan kepada anak 
asuhnya, sementara kami 
membantu saat turun ke 
lapangan. 
 
Bantuan yang diberikan 
olehkoramil sebenarnya 

Sumber dana untuk 
program tersebut 
kebanyakan berasal dari 
kontribusi sukarela dari 
bapak asuh sendiri, 
dengan tambahan 
bantuan per paket dari 
koramil yang diatur oleh 
Dandim. 

Kab. Takalar  :   
Menegaskan bahwa 
program bapak asuh anak 
stunting kebanyakan 
mengandalkan dana 
pribadi dari para bapak 
asuh, kecuali untuk 
bantuan terakhir yang 
bersumber dari provinsi. 

tersebut 
mengandalkan dana 
pribadi bapak asuh 
sebagai sumber utama 
pendanaan program 
bantuan anak stunting. 
Kabupaten Takalar juga 
menerima bantuan 
dana fiskal dari 
provinsi, sedangkan 
Kabupaten Jeneponto 
menerima bantuan per 
paket dari koramil yang 
diatur oleh Dandim. 
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ratus ribu per anak 
anggarannya.” 
 
“Kalau bicara dana saya 
tidak tahu secara pasti dari 
mana, tapi yang ku dengar 
kan ini program sukarela 
jadi ini dana dari bapak 
asuhnya sendiri.” 

adalah per paket, yang 
bantuan itu berasal dari 
Dandim di atas, dengan 
perkiraan anggaran 
sekitar lima ratus ribu per 
anak. 
 
Tentang sumber dana, 
saya tidak tahu pastinya 
dari mana, tapi menurut 
yang saya dengar, ini 
program sukarela 
sehingga dana berasal 
dari bapak asuhnya 
sendiri. 

6 Bentuk pengasuhan 
yang diberikan oleh 
Bapak Asuh 

ANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Kalau sejauh ini yang 
berjalan itu modelnya di 
pemanfaatan Dashat 
(Dapur sehat atasi 
stunting) itu modelnya 
dana dan bantuan dari 
bapak asuh berupa uang 
tunai, beras, sayur, telur, di 
dapur sehat ini dikeolola 
bantuan yang tadi untuk 
dimasak dan  diatur berapa 
jumlah yang harus dimasuk 
baru kemudian diantarkan 
ke anak asuhnya, 
sebelumnya itu pernah 

Sebelumnya, bantuan dari 
bapak asuh kepada anak 
stunting berupa uang 
tunai, beras, sayur, telur, 
dan sembako lainnya 
langsung diberikan 
kepada anak stunting 
tanpa diolah terlebih 
dahulu. Namun, setelah 
beberapa bulan, program 
ini dirasa tidak tepat dan 
tidak merata, sehingga 
sekarang bantuan 
tersebut dikumpulkan 
dan diolah di Dashat 

Kab. Jeneponto :  
Pengasuhan yang 
diberikan oleh bapak 
asuh, terutama dari 
andramil, melibatkan 
pemberian paket 
makanan atau sembako 
kepada anak stunting 
sambil memberikan 
edukasi kepada orang tua. 
Makanan yang diberikan 
rutin disesuaikan dengan 
kebutuhan dan diatur 
lewat video call setiap 
hari. Sebelumnya, juga 

Program bantuan bagi 
anak stunting di 
Kabupaten Takalar dan 
Jeneponto mengalami 
perubahan dalam 
pendekatannya. 
Awalnya, bantuan 
diberikan langsung 
oleh bapak asuh 
kepada anak stunting, 
namun sekarang 
bantuan tersebut 
dikumpulkan di Dashat 
untuk diolah menjadi 
makanan dan 
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diantarkan langsung 
kepada anak asuhnya 
dengan bantuan yang tidak 
seragam ada yang bawa 
telur, susu, mie instan dll ke 
anak stunting itu, padahal 
itu kurang tepat. Namun 
kita tidak bisa 
menyalahkan. Nah 
akhirnya setelah berjalan 
beberapa bulan dan dirasa 
belum tepat dan tidak 
merata. Sehingga sekarang 
kita kumpul sumbangan 
bapak asuh disuatu tempat 
untuk dimasak dan diolah 
di Dashat itu.” 

 
“Awalnya kan bapak 
asuhnya yang turun 
langsung bawakan itu 
bantuannya berupa 
sembako, tapi semenjak 
adanya dashat digantimi 
cara pembagiannya, jadi 
bantuan dari bapak asuh 
itu diolah mami di dashat 
menjadi makanan, jadi kita 
panggil ke dashat untuk 
ambil makanannya, tapi 

(Dapur Sehat Atasi 
Stunting) sebelum 
diberikan kepada anak 
asuhnya. 
 
Awalnya, bapak asuh 
langsung membawa 
bantuan sembako kepada 
anak stunting, namun 
sejak adanya Dashat, 
bantuan tersebut diolah 
menjadi makanan di sana. 
Jika tidak datang ke 
Dashat, TPK yang akan 
membawakan 
makanannya ke rumah 
anak stunting. 
 
Bapak asuh memberikan 
bantuan sembako dan 
edukasi kepada anak 
stunting, dan sekarang 
Dashat juga digunakan 
untuk mengolah 
makanannya. 
 
Sebelumnya, tentara dan 
petugas puskesmas 
datang memberikan 
bantuan sembako, namun 

terdapat bantuan 
sembako langsung dari 
tentara dan petugas 
puskesmas, namun 
sekarang lebih 
difokuskan pada 
pengolahan bantuan di 
Dashat untuk distribusi 
yang lebih merata dan 
teratur. 
 
 
Kab. Takalar :  
Kabupaten Takalar telah 
mengubah model 
pendistribusian bantuan 
kepada anak stunting. 
Awalnya, bantuan dari 
bapak asuh berupa 
sembako seperti uang 
tunai, beras, sayur, telur 
langsung diberikan 
kepada anak stunting. 
Namun, karena tidak 
merata dan tidak tepat, 
sekarang bantuan 
tersebut dikumpulkan di 
Dashat untuk diolah 
menjadi makanan yang 
kemudian disalurkan 

kemudian 
didistribusikan. Hal ini 
dilakukan untuk 
memastikan distribusi 
yang lebih merata dan 
tepat sasaran. Di sisi 
lain, pendekatan 
pengasuhan dari bapak 
asuh juga mengalami 
perubahan dengan 
adanya edukasi kepada 
orang tua dan 
penggunaan teknologi 
seperti video call untuk 
memantau 
perkembangan anak 
stunting setiap hari. 
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kalau tidak datang, kita 
TPK yang bawakan ke 
rumahnya” 

 
“Bentuk asuhannya itu 
berupa pemberian 
sembako sama di kasi juga 
edukasi atau pemberian 
KIE, selain itu sekarang kan 
ada Dashat itu juga 
dimanfaatkan untuk diolah 
makanannya disana.” 

 
“Iya sebulumnya pernah 
dapat bantuan sembako 
seperti beras, telur tapi 
sekarang tidak adami itu, 
sudah digantimi na bilang 
kader jadi makanan jadi. 
jadi rutin tiap hari dikasi 
makanan siang dan 
menunya beda beda tiap 
hari, biasanya kader yang 
bawa kesini. 

 
“Sebelumnya itu tentara 
datang kesini kasi bantuan 
beras, terlur terus di kasi 
tauka juga bilang kasi 
begini anak ta bu, sama ada 

sekarang bantuan PMT 
diberikan secara rutin 
setiap hari. 
 
Bapak asuh, terutama dari 
pihak andramil, 
membagikan paket 
makanan atau sembako 
kepada anak stunting 
sambil memberikan 
edukasi kepada orang tua. 
 
Bapak asuh memberikan 
bantuan berupa telur 
yang kemudian dibagikan 
setengah rak per dua 
minggu kepada anak 
stunting dan diawasi 
melalui video call setiap 
hari. 
 
Pernah di kunjungi oleh 
tentara, bidan, kader, dan 
petugas puskesmas untuk 
memberikan bantuan 
sembako, dan juga pernah 
dipanggil ke Kodim untuk 
mengambil bantuan. 

kepada anak asuh. Hal ini 
dilakukan setelah 
beberapa bulan melihat 
hasil yang kurang tepat 
dari pendistribusian 
langsung 
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juga petugas puskesmas 
datang, tapi sekarang tidak 
adami, itu mami bantuan 
PMT setiap hari ada ia.” 
 
“Pengasuhan yang 
diberikan sama bapak asuh 
itu khususnya danramil dia 
bagikan paket makanan 
atau sembako kepada anak 
stunting sambil mereka 
edukasi juga orang tuanya.” 
 
“Kalau bentuk asuhan yang 
diberikan itu bapak 
asuhnya memberikan 
bantuan telur itu kemudian 
saya yang bagikan 
langsung setengah rak per 
dua minggu untuk dimakan 
sama anaknya kemudian 
kita pantaumi lewat video 
call tiap hari.” 
 
“Iya jadi pernah ka di 
kunjungi sama tentara 
untuk dikasi bantuan 
sembako, waktu itu banyak 
orang kesini ada juga bidan, 
tentara, sama kader juga, 
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sama pernahka juga 
dipanggil ke Kodim untuk 
ambil itu bantuan.” 
 
“Waktu itu banyak orang 
kesini, ada juga pak lurah, 
dandim, petugas puskesmas 
juga ada sambil di tanya 
tanyaka juga kondisinya 
anak ku baru di kasika 
saran saran supaya ku kasi 
begini anak ku.” 

7 Target waktu dan 
pencapaian hasil 

ANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalau sesuai anjuran 
petugas gizi itu sebaiknya 
persasaran perhari 
diberikan selama tiga 
bulan, dan di galesong 
utara itu sudah berjalan 
setiap hari, walaupun ada 
desa yang jeda sehari 
misalnya di hari ahad. 
Kemudian target program 
ini adalah tiga bulan 
dengan jangka waktu 
minimal untuk mengubah 
kondisi anak stunting 
berdasarkan pola gizi, 
karena anak yang berisiko 
stunting InsyaAllah masih 
bisa dikoreksi agar bisa 

"Sesuai dengan anjuran 
petugas gizi, sebaiknya 
bantuan diberikan setiap 
hari kepada setiap 
sasaran selama tiga 
bulan. Di Galesong Utara, 
program ini sudah 
berjalan setiap hari, 
meskipun ada desa yang 
berhenti sehari, misalnya 
pada hari Ahad. Target 
program ini adalah tiga 
bulan sebagai jangka 
waktu minimal untuk 
mengubah kondisi anak 
stunting berdasarkan 
pola gizi. Anak yang 
berisiko stunting 

Kab. Jeneponto :  
Koordinasi dengan 
Danramil kurang baik, 
sehingga mereka tidak 
rutin tiap bulan. Bantuan 
diberikan pada waktu 
tertentu saat mereka 
turun ke lapangan. 
Minimal tiga bulan 
berturut-turut setiap hari 
diberikan satu biji. 
Biasanya bantuan 
diberikan untuk dua 
minggu setengah, dan 
begitu seterusnya selama 
tiga bulan. 
 
 

Kab. Jeneponto:  
Koordinasi dengan 
Danramil kurang baik 
sehingga bantuan tidak 
rutin tiap bulan, tetapi 
diberikan pada waktu 
tertentu saat turun ke 
lapangan. Bantuan 
minimal diberikan 
selama tiga bulan 
berturut-turut setiap 
hari, biasanya untuk 
dua minggu setengah, 
dan terus berlanjut 
selama tiga bulan. 
Kab. Takalar:  
program gizi untuk 
anak berisiko stunting 
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keluar dari data stunting 
jika pola asuhnya 
diperbaiki minimal tiga 
bulan, jadi itu yang jadi 
patokan. Adapun batasan 
memberikan bantuan itu 
tidak ada, silahkan jika 
bapak asuh masih 
bersedian dan selama 
program stunting masih 
berjalan maka kita masih 
terbuka terus. 

 
“Kita biasanya dampingi itu 
bapak asuh satu kali satu 
minggu, apalagi pak camat 
itu rajin sekali pergi 
kunjungan ke anak asuhya, 
sama yang dari dashat itu 
kita berikan PMT selama 
tiga bulan.” 

 
“Jadi program ini diberikan 
selama tiga bulan 
kemudian setelah itu 
dievaluasi lagi kembali 
apakah sudah ada 
penurunan atau belum, dan 
anak yang sudah keluar 
dari baduta itu keluarkan 

InsyaAllah masih bisa 
dikoreksi agar keluar dari 
data stunting jika pola 
asuhnya diperbaiki 
minimal tiga bulan, jadi 
itu yang menjadi patokan. 
Adapun batasan dalam 
memberikan bantuan 
tidak ada, silakan jika 
bapak asuh masih 
bersedia, dan selama 
program stunting masih 
berjalan, maka kami 
masih terbuka terus. 

Kami biasanya 
mendampingi bapak asuh 
satu kali seminggu, 
terutama karena pak 
camat sangat rajin 
melakukan kunjungan ke 
anak asuhnya. Selain itu, 
dari Dashat kami 
memberikan PMT selama 
tiga bulan. 

Jadi, program ini 
diberikan selama tiga 
bulan, kemudian setelah 
itu dievaluasi kembali 

 
Kab. Takalar: 
Anjuran petugas gizi 
adalah memberikan 
persediaan gizi setiap hari 
selama tiga bulan. Di 
Galesong Utara, program 
ini berjalan setiap hari 
meskipun ada desa yang 
jeda sehari, misalnya pada 
hari Ahad. Program ini 
ditargetkan berlangsung 
selama tiga bulan untuk 
mengubah kondisi anak 
stunting dengan pola gizi 
yang tepat. Anak berisiko 
stunting masih bisa 
dikoreksi jika pola 
asuhnya diperbaiki 
minimal tiga bulan. Tidak 
ada batasan dalam 
memberikan bantuan; 
selama program stunting 
masih berjalan, bantuan 
tetap terbuka. 
Pengawasan dilakukan 
satu kali seminggu, 
terutama oleh pak camat 
yang rajin mengunjungi 
anak asuhnya. PMT 

berjalan setiap hari 
selama tiga bulan 
sesuai anjuran petugas 
gizi, meskipun ada desa 
yang jeda sehari. 
Program ini bertujuan 
memperbaiki kondisi 
anak stunting melalui 
pola gizi yang tepat 
dalam waktu minimal 
tiga bulan, dengan 
pengawasan mingguan 
dan pemberian PMT 
(Pemberian Makanan 
Tambahan) selama tiga 
bulan. Evaluasi 
dilakukan setelah tiga 
bulan untuk melihat 
penurunan angka 
stunting, dan anak yang 
sudah keluar dari 
kategori baduta akan 
dikeluarkan dari daftar 
sasaran. 



287 

 

 

 

 
 
 
 

NL 

mi dari daftar sasaran.” 
 
“Iya, kalau sepanjang 
pengetahuan saya ya 
karena danramil juga 
kurang koordinasinya ke 
kami, setahu saya mereka 
itu tidak rutin tiap bulan 
tetapi pada saat waktu 
tertentu pi mereka turun ke 
lapangan untuk 
memberikan bantuan ke 
anak stunting.” 

 
“Minimal itu tiga bulan di 
kasi, itu berturut-turut 
setiap hari, harusnya itu 
tiap hari satu biji, tapi 
biasa kita berikan 
memangmi untuk dua 
minggu setengah rak, 
begitu selama tiga bulan.” 

apakah sudah ada 
penurunan atau belum. 
Anak yang sudah keluar 
dari kategori baduta akan 
dikeluarkan dari daftar 
sasaran. 

Sepanjang pengetahuan 
saya, karena danramil 
juga kurang 
koordinasinya dengan 
kami, setahu saya mereka 
tidak rutin setiap bulan, 
tetapi pada saat tertentu 
mereka turun ke 
lapangan untuk 
memberikan bantuan 
kepada anak stunting." 

Minimal itu tiga bulan 
berturut-turut setiap 
hari. Seharusnya itu 
setiap hari satu butir, 
tetapi biasanya kami 
memberikan setengah 
rak untuk dua minggu, 
begitu selama tiga bulan. 

(Pemberian Makanan 
Tambahan) diberikan 
selama tiga bulan. Setelah 
tiga bulan, program 
dievaluasi untuk melihat 
apakah ada penurunan 
angka stunting. Anak yang 
sudah keluar dari kategori 
baduta (bawah dua 
tahun) akan dikeluarkan 
dari daftar sasaran. 

Proses (Process) 

No Informasi   Emik Etik Kesimpulan 
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1 Proses perencanaan 
dalam program ini 

ANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 

Kalau program percepatan 
penurunan stunting secara 
utuh kita bicara mulai dari 
tingkat kabupaten, 
kecamatan dan desa, ada 
TPPS kabupten hingga ke 
desa. TPPS inilah yang 
melanjutkan komunikasi 
komunikasi ini, jadi di 
tingkat kabupaten rapat 
TPPS dilakukan secara 
besar, di tingkat 
kecamatan dan desa, 
meskipun kita tidak 
melaksanakan rapat yang 
serius sekali, tapi 
perencanaan seperti 
penyaluran, pengumpulan 
bantuannya, penyampaian 
instruksi itu kita bahas 
setiap pekan 
koordinasinya, pak camat 
selalu mengumpulkan 
lintas sektor dari pak 
camat dan staf, kepala 
desa, dan dari PLKB itu kita 
bahas apa instruksi dari 
kabupaten yang harus 
jalan, misal pekan ini ada 
desa yang akan dikunjungi 

Kalau program 
percepatan penurunan 
stunting secara utuh kita 
bicara mulai dari tingkat 
kabupaten, kecamatan, 
dan desa, ada TPPS 
kabupaten hingga ke 
desa. TPPS inilah yang 
melanjutkan komunikasi-
komunikasi ini. Jadi, di 
tingkat kabupaten, rapat 
TPPS dilakukan secara 
besar, di tingkat 
kecamatan dan desa, 
meskipun kita tidak 
melaksanakan rapat yang 
serius sekali, tapi 
perencanaan seperti 
penyaluran,pengumpulan 
bantuannya, 
penyampaian instruksi 
itu kita bahas setiap 
pekan koordinasinya. Pak 
camat selalu 
mengumpulkan lintas 
sektor dari pak camat dan 
staf, kepala desa, dan dari 
PLKB, itu kita bahas apa 
instruksi dari kabupaten 
yang harus jalan. Misal, 

Kab. Jeneponto:  
Rapat koordinasi antara 
TPPS dan TPK (Tim 
Penggerak 
Kesejahteraan) dilakukan 
sebelum program 
berjalan, dengan 
perencanaan yang sudah 
direncanakan dua tahun 
sebelumnya di kantor 
bupati. Meskipun detail 
perencanaan program 
tidak diketahui secara 
pasti oleh semua pihak, 
pada awal program juga 
diadakan rapat di tingkat 
kecamatan untuk 
membahas 
pelaksanaannya. Secara 
keseluruhan, kedua 
kabupaten menerapkan 
koordinasi lintas sektor 
untuk memastikan 
pelaksanaan program 
berjalan dengan baik, 
meskipun ada perbedaan 
dalam detail pengetahuan 
dan pelaksanaan rapat 
perencanaan di masing-
masing 

Di Kabupaten Takalar 
dan Jeneponto, 
program percepatan 
penurunan stunting 
dimulai dari tingkat 
kabupaten, kecamatan, 
hingga desa dengan 
koordinasi yang 
dilakukan oleh TPPS. Di 
Takalar, meskipun 
tidak semua rapat 
bersifat serius, 
perencanaan dan 
koordinasi dilakukan 
setiap pekan, dengan 
pak camat 
mengumpulkan lintas 
sektor untuk 
membahas instruksi 
dari kabupaten. Pada 
awal program, ada 
rapat di tingkat 
kecamatan untuk 
membahas program ini, 
meskipun detail 
perencanaan tidak 
sepenuhnya diketahui 
oleh semua pihak. Di 
Jeneponto, rapat untuk 
membahas program 
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oleh pak bupati, baru 
kemudian kita sama-sama 
bergerak.  

 
“Kalau perancanaan 
program ini kita kurang 
tahu secara jelas, cuman 
pada saat awal ini program 
ada memang rapat untuk 
seluruh TPPS da TPK dan 
juga bapak asuh.” 

 
“Kalau perencanaannya ini 
program setahuku pernah 
ada rapat yang 
dilaksanakan memang 
sebelum berjalan ini 
program rapat TPPS sama 
TPK untuk membahasa 
program ini.” 

 
“Kalau waktu 
perencanaannya ini sudah 
direncanakan dari dua 
tahun yang lalu di kantor 
bupati ruang pola ada 
memang rapatnya sama 
TPPS. “ 
 
“Kalau proses perencanaan 

pekan ini ada desa yang 
akan dikunjungi oleh pak 
bupati, baru kemudian 
kita sama-sama bergerak. 

Kalau perencanaan 
program ini kita kurang 
tahu secara jelas, cuman 
pada saat awal ini 
program ada memang 
rapat untuk seluruh TPPS 
dan TPK dan juga bapak 
asuh. 

Kalau perencananya ini, 
program setahuku 
pernah ada rapat yang 
dilaksanakan memang 
sebelum berjalan ini 
program, rapat TPPS 
sama TPK untuk 
membahas program ini. 

Kalau waktu 
perencanaannya ini 
sudah direncanakan dari 
dua tahun yang lalu di 
kantor bupati ruang pola, 

 
Kabupaten.Kab. Takalar :  
koordinasi mulai dari 
tingkat kabupaten, 
kecamatan, hingga desa, 
dengan TPPS (Tim 
Percepatan Penurunan 
Stunting) sebagai 
koordinator utama. Di 
Kabupaten Takalar, TPPS 
mengadakan rapat besar 
di tingkat kabupaten dan 
rapat mingguan di tingkat 
kecamatan dan desa 
untuk membahas 
penyaluran bantuan, 
pengumpulan, dan 
penyampaian instruksi. 
Pak Camat berperan aktif 
dalam mengoordinasikan 
lintas sektor, termasuk 
staf kecamatan, kepala 
desa, dan PLKB (Petugas 
Lapangan Keluarga 
Berencana). Pada awal 
program, rapat diadakan 
di tingkat kecamatan, 
meskipun tidak semua 
pihak mengetahui detail 
perencanaan program.  

dilakukan sebelum 
program berjalan, dan 
perencanaan sudah 
direncanakan sejak dua 
tahun lalu di kantor 
bupati bersama TPPS. 
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kami sebetulnya tidak 
mengetahui secara pasti, 
tapi pada saat awal awal 
program ini memang ada 
rapat di tingkat kecamatan 
untuk membahas terkait ini 
program.” 

ada memang rapatnya 
sama TPPS. 

Kalau proses 
perencanaan kami 
sebetulnya tidak 
mengetahui secara pasti, 
tapi pada saat awal-awal 
program ini memang ada 
rapat di tingkat 
kecamatan untuk 
membahas terkait ini 
program. 

 
 

2 Proses rapat 
koordinasi antara 
pelaksana program, 
bapak asuh dengan tim 
percepatan penurunan 
stunting 

ANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S 

“Jadi rapat koordinasi itu 
dilaksanakan secara rutin 
baik di kecamatan maupun 
di tingkat kabupaten, jadi 
ada masing masing tim 
percepatan penurunan 
stunting atau TPPS di 
kabupaten dan di 
kecamatan jadi masing-
masing anggota TPPS yang 
saling sama sama 
berkoordinasi apabila ada 
informasi yang ingin 
disampaikan, jadi setiap 
rapat rutin itu melibatkan 
lintas sektor baik dari 
camat, kepala desa, 

adi rapat koordinasi itu 
dilaksanakan secara rutin 
baik di kecamatan 
maupun di tingkat 
kabupaten. Jadi ada 
masing-masing tim 
percepatan penurunan 
stunting atau TPPS di 
kabupaten dan di 
kecamatan, jadi masing-
masing anggota TPPS 
yang saling berkoordinasi 
apabila ada informasi 
yang ingin disampaikan. 
Jadi setiap rapat rutin itu 
melibatkan lintas sektor 
baik dari camat, kepala 

Kab. Jeneponto: 
Pelaksana KB dan TPK di 
kecamatan tidak 
diundang dalam rapat 
tingkat kabupaten karena 
skopnya terbatas pada 
kabupaten. Rapat 
koordinasi kecamatan 
diikuti oleh TPK, seperti 
musrembang, dan tidak 
selalu bulanan, 
tergantung pada 
kebutuhan atau 
kepentingan program. 
Rapat besar-besaran 
biasanya dilakukan akhir 

Kab. Jeneponto 
Pelaksana KB dan TPK 
di kecamatan tidak 
diundang dalam rapat 
tingkat kabupaten 
karena skopnya 
terbatas pada 
kabupaten. Rapat 
koordinasi kecamatan 
diikuti oleh TPK, seperti 
musrembang, dan tidak 
selalu bulanan, 
tergantung pada 
kebutuhan atau 
kepentingan program. 
Rapat besar-besaran 
biasanya dilakukan 
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penyuluh KB, danTPK. 
 
“Iya ada, dilibatkan semua 
TPK dari desa, kelurahan, 
biasanya rapatnya itu dua 
kali sebulan dikecamatan” 
 
“Kalau rapat koordinasi iya 
ada setiap bulan itu kita 
laksanakan disini di tingkat 
kecamatan jadi kita TPK 
juga diundang bersama 
PLKB, Petugas Puskesmas 
juga untuk membahas 
program stunting secara 
keseluruhan.” 
 
“Kalau rapat tingkat 
kabupaten kami selaku 
pelaksana KB dan TPK di 
kecamatan tidak 
diundangji karena itu kan 
skopnya kabupaten, Kalau 
rapat koordinasi 
kecamatan ya kami selalu 
dilibatkan, seperti 
musrembang juga.”  
 
“Biasa juga berjalan itu tapi 
tidak tiap bulan, paling 

desa, penyuluh KB, dan 
TPK. 

Iya ada, dilibatkan semua 
TPK dari desa, kelurahan. 
Biasanya rapatnya itu dua 
kali sebulan di 
kecamatan. 

Kalau rapat koordinasi, 
iya ada setiap bulan itu 
kita laksanakan di sini di 
tingkat kecamatan. Jadi 
kita TPK juga diundang 
bersama PLKB, petugas 
puskesmas juga untuk 
membahas program 
stunting secara 
keseluruhan. 

Kalau rapat tingkat 
kabupaten, kami selaku 
pelaksana KB dan TPK di 
kecamatan tidak 
diundang karena itu kan 
skopnya kabupaten. 
Kalau rapat koordinasi 
kecamatan, ya kami selalu 

tahun untuk evaluasi 
pencapaian program. 

Kab. Takalar: 
Rapat koordinasi rutin 
diadakan baik di tingkat 
kecamatan maupun 
kabupaten, melibatkan 
anggota TPPS dari kedua 
tingkat tersebut. Rapat 
kecamatan melibatkan 
semua TPK dari desa, 
biasanya dua kali sebulan. 
Rapat koordinasi bulanan 
di kecamatan juga 
melibatkan TPK dan PLKB 
untuk membahas 
program stunting secara 
menyeluruh. 

 

akhir tahun untuk 
evaluasi pencapaian 
program. 

Kab. Takalar: 
Rapat koordinasi rutin 
diadakan baik di tingkat 
kecamatan maupun 
kabupaten, melibatkan 
anggota TPPS dari 
kedua tingkat tersebut. 
Rapat kecamatan 
melibatkan semua TPK 
dari desa, biasanya dua 
kali sebulan. Rapat 
koordinasi bulanan di 
kecamatan juga 
melibatkan TPK dan 
PLKB untuk membahas 
program stunting 
secara menyeluruh. 
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dibilang adapi yang urgent, 
artinya kalau berhasilji ini 
program ta tidak 
diadakanji. Palingan rapat 
kecilji, tapi kalau rapat 
besar-besaran biasanya itu 
akhir tahun pi untuk 
evaluasi pencapaian 
program ji.” 

dilibatkan, seperti 
musrembang juga. 

Biasa juga berjalan itu 
tapi tidak tiap bulan, 
paling dibilang ada yang 
urgent, artinya kalau 
berhasil program kita 
tidak diadakan. Palingan 
rapat kecil, tapi kalau 
rapat besar-besaran 
biasanya itu akhir tahun 
untuk evaluasi 
pencapaian program. 

3 Proses pelaksanaan 
pengasuhan yang 
diberikan oleh bapak 
asuh 

ANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Karena pengasuhnya 
sekarang sudah berbeda 
dari sebelumnya yang 
langsung bapak asuhnya 
yang distribusikan, 
sekarang sudah berbeda 
dengan memanfaatkan 
dapur sehat atau dashat, 
jadi pendistribusian 
makanan didashat ini 
dibagi menjadi dua lagi, ada 
yang anak asuhnya datang 
langsung ke dashat 
sekaligus diberikan 
penyuluhan atau edukasi, 
kemudian ada juga yang 

Karena pengasuhnya 
sekarang sudah berbeda 
dari sebelumnya, yang 
langsung bapak asuhnya 
yang mendistribusikan, 
sekarang sudah berbeda 
dengan memanfaatkan 
dapur sehat atau dashat. 
Jadi, pendistribusian 
makanan di dashat ini 
dibagi menjadi dua: ada 
anak asuh yang datang 
langsung ke dashat 
sekaligus diberikan 
penyuluhan atau edukasi, 
dan ada juga yang 

Kab. Jeneponto : 
Penggunaan aplikasi 
Elsismil untuk pelaporan, 
dengan pelaporan manual 
menggunakan form 
khusus yang kemudian 
dimasukkan ke aplikasi. 
Aplikasi Insting baru akan 
mulai digunakan. Bapak 
asuh memberikan telur, 
dan TPK 
mendistribusikannya 
sesuai jumlah sasaran 
sambil memberikan 
edukasi untuk 
memperbaiki pola asuh. 

Kab. Jeneponto: 
Di Kabupaten 
Jeneponto, program 
penurunan stunting 
menggunakan aplikasi 
Elsismil untuk 
pelaporan, dengan 
pelaporan manual yang 
kemudian dimasukkan 
ke aplikasi. Aplikasi 
Insting baru akan mulai 
digunakan. Bapak asuh 
memberikan bantuan 
berupa telur, yang 
didistribusikan oleh 
TPK sesuai jumlah 



293 

 

 

 

 
 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NR 
 
 
 
 
 
 
 
 

SH 
 
 
 

dibawakan sama kader. 
Biasanya kalau pak sekda 
yang turun kelapangan 
biasanya juga diberikan 
edukasi bagaimana 
meningkatkan pendapatan 
keluarga” 
 
Jadi setiap kita turun 
lapangan bersama bapak 
asuh untuk kunjungan kita 
berikan bantuannya seperti 
beras, telur dan bahan 
pokok lainnya, kemudian di 
edukasi anaknya. Kalau 
melalui dashat kita juga 
selalu edukasi orang tuanya 
supaya memberikan 
rekomendasi makanan 
yang bagus untuk anaknya 
dan perbaiki pola asuhnya 
 
“Iya kalau sebelumnya kan 
masing masing bapak 
asuhnya turun, sekarang 
sisa dikumpulkan mami itu 
bantuannya baru kita 
masakkan di dashat baru 
kalau sudah itu kita 
bawakan mi ke masing 

dibawakan oleh kader. 
Biasanya kalau Pak Sekda 
turun ke lapangan, 
biasanya juga diberikan 
edukasi tentang 
bagaimana meningkatkan 
pendapatan keluarga. 

 
Setiap kita turun 
lapangan bersama bapak 
asuh untuk kunjungan, 
kita berikan bantuannya 
seperti beras, telur, dan 
bahan pokok lainnya, 
kemudian kita edukasi 
anaknya. Melalui dashat, 
kita juga selalu 
mengedukasi orang 
tuanya supaya 
memberikan 
rekomendasi makanan 
yang bagus untuk 
anaknya dan 
memperbaiki pola 
asuhnya." 
Sebelumnya, masing-
masing bapak asuh yang 
turun langsung, sekarang 
bantuannya dikumpulkan 
dulu baru dimasak di 

Bantuan diterima dua kali, 
pertama ketika tentara 
datang memberikan 
bantuan, dan kedua saat 
kunjungan ke Kodim. 
Bantuan diterima dua 
kali: pertama saat 
kunjungan ke desa, dan 
kedua saat dipanggil ke 
kantor di Kodim, 
meskipun diwakilkan oleh 
orang tua. 

Kab. Takalar: 
Sebelumnya, bantuan 
didistribusikan langsung 
oleh bapak asuh, sekarang 
pendistribusian melalui 
Dapur Sehat (Dashat). 
Anak asuh bisa datang ke 
Dashat untuk 
mendapatkan makanan 
sekaligus penyuluhan, 
atau makanan diantarkan 
oleh kader. Ketika turun 
lapangan bersama bapak 
asuh, bantuan berupa 
beras, telur, dan bahan 
pokok lainnya diberikan, 
serta anak diberi edukasi. 

sasaran sambil 
memberikan edukasi 
untuk memperbaiki 
pola asuh. Bantuan 
diterima dua kali: 
pertama ketika tentara 
datang memberikan 
bantuan, dan kedua saat 
kunjungan ke Kodim, 
meskipun diwakilkan 
oleh orang tua. 
 
Kab. Takalar: 
Program penurunan 
stunting di Kabupaten 
Takalar mengalami 
perubahan dalam 
pendistribusian 
bantuan. Sebelumnya, 
bantuan didistribusikan 
langsung oleh bapak 
asuh, tetapi sekarang 
dilakukan melalui 
Dapur Sehat (Dashat). 
Anak asuh bisa datang 
ke Dashat untuk 
mendapatkan makanan 
dan penyuluhan, atau 
makanan diantarkan 
oleh kader. Bantuan 
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masing rumahnya.” 
 
“Iya jadi sama yang ku 
bilang tadi, sebelumnya itu 
pak camat sama beberapa 
petugas pernah bawa 
kesini bantuan sembako 
yang katanya untuk anak 
ku berupa beras dan telur, 
Tapi katanya sekarang 
tidak adami itu digantimi 
jadi makanan jadi yang 
dibawakan tiap hari 
kesini.” 

 
“Itu tadi yang ku bilang, 
tentara biasanya datang 
kesini sama petugas untuk 
kasi itu bantuan beras, 
telur, susu baru na jelaskan 
juga bilang kasi makan 
anak ta begini, kasi minum 
susu, jangan kasi makan 
kerupuk juga.” 

 
“Kalau kita disini pakai 
aplikasi elsimil ada juga 
pelaporannya manual yang 
pakai form khusus, ada 
juga langsung dimasukkan 

dashat, setelah itu baru 
kita bawakan ke masing-
masing rumahnya. 

 
Ya, seperti yang saya 
bilang tadi, sebelumnya 
Pak Camat dan beberapa 
petugas pernah 
membawa bantuan 
sembako seperti beras 
dan telur untuk anak 
saya. Tapi sekarang, tidak 
ada lagi, diganti jadi 
makanan siap saji yang 
dibawakan setiap hari ke 
sini. 

 
Itu tadi yang saya bilang, 
tentara biasanya datang 
ke sini bersama petugas 
untuk memberikan 
bantuan beras, telur, 
susu, dan juga 
memberikan penjelasan 
bagaimana memberikan 
makanan dan minuman 
yang baik untuk anak, 
jangan kasih makan 
kerupuk juga. 

 

Melalui Dashat, edukasi 
juga diberikan kepada 
orang tua untuk 
merekomendasikan 
makanan yang baik dan 
memperbaiki pola asuh. 
Bantuan yang sebelumnya 
diberikan oleh bapak asuh 
sekarang dikumpulkan 
dan dimasak di Dashat, 
kemudian diantarkan ke 
rumah-rumah anak asuh. 
Pak camat dan petugas 
pernah membawa 
bantuan sembako seperti 
beras dan telur, namun 
sekarang diganti dengan 
makanan siap saji yang 
diantarkan setiap hari. 
Tentara juga memberikan 
bantuan berupa beras, 
telur, susu, dan edukasi 
tentang pemberian 
makanan yang baik untuk 
anak. 

 

berupa beras, telur, dan 
bahan pokok lainnya 
serta edukasi untuk 
anak diberikan ketika 
turun lapangan 
bersama bapak asuh. 
Dashat juga 
memberikan edukasi 
kepada orang tua 
mengenai makanan 
yang baik dan pola asuh 
yang benar. Bantuan 
yang sebelumnya 
berupa sembako 
sekarang diganti 
dengan makanan siap 
saji yang diantarkan 
setiap hari. Tentara juga 
turut memberikan 
bantuan beras, telur, 
susu, serta edukasi 
tentang pemberian 
makanan yang baik 
untuk anak. 
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diaplikasi elsimil. Kalau 
aplikasi Insting baru mau 
jalan disini.” 

 
“Kalau asuhannya bapak 
asuh itu mereka hanya 
memberikan telur 
kemudian kami sebagai 
TPK memberikan telurnya 
itu sesuai dengan jumlah 
sasaran yang ada 
kemudian sambil kita 
edukasi untuk 
memperbaiki pola 
asuhnya.” 

 
“Dua kali ja pernah dapat 
bantuan, yang pertama itu 
waktu tentara datang 
kesini bawakan sama 
pernah juga sekali kesana 
di kodim, setelah itu tidak 
pernah mi ada lagi.” 

 
“Ohiye dua kalika pernah 
dapat, satukali itu waktu 
pergi kunjungan kesini, 
sama pernahka juga 
dipanggil ke kantor di 
kodim tapi bapak ku ji 

Di sini, kami 
menggunakan aplikasi 
Elsimi, ada juga 
pelaporannya manual 
yang menggunakan form 
khusus, dan ada yang 
langsung dimasukkan di 
aplikasi Elsimi. Aplikasi 
Insting baru akan mulai 
digunakan di sini." 

 
Asuhan oleh bapak asuh 
itu mereka hanya 
memberikan telur, 
kemudian kami sebagai 
TPK memberikan telur 
sesuai dengan jumlah 
sasaran yang ada, sambil 
mengedukasi untuk 
memperbaiki pola 
asuhnya. 

 
Dua kali pernah dapat 
bantuan, yang pertama 
waktu tentara datang ke 
sini bawakan, dan pernah 
juga sekali ke sana di 
Kodim. Setelah itu, tidak 
pernah ada lagi. 
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pernah kusuruh wakilika 
disana.” 

Ya, dua kali pernah dapat, 
satu kali waktu mereka 
datang ke sini untuk 
kunjungan, dan pernah 
juga dipanggil ke kantor 
di Kodim. Tapi bapakku 
yang saya suruh wakili di 
sana. 

4 Proses monitoring dan 
evaluasi 

ANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Monitoring evaluasinya 
sebetulnya setiap saat kalau 
bentuknya evaluasi 
persektor ya, itu setiap saat, 
pak camat setiap saat 
evaluasi kepala desa, kepala 
dinas saya setiap saat 
mengevaluasi PLKB, Kepal 
dinas kesehatan juga 
mengevaluasi instansi 
kesehatan ke bawah, PMD 
juga begitu, dan evaluasi 
lintas sektor yang 
dilakukan secara besar-
besar itu dilakukan di 
tingkat kabupaten, ada 
rangkaian rapat TPPS itu di 
tingkat kabupaten, dan 
setiap dilaksanakan itu 
pasti evaluasi juga, kalau 
proses pencatatan dan 
pelaporan di lapangan 

Monitoring dan evaluasi 
sebetulnya dilakukan 
setiap saat. Jika dalam 
bentuk evaluasi per 
sektor, itu dilakukan 
setiap saat. Pak camat 
selalu mengevaluasi 
kepala desa, kepala dinas 
saya selalu mengevaluasi 
PLKB, kepala dinas 
kesehatan juga 
mengevaluasi instansi 
kesehatan di bawahnya. 
Begitu pula dengan PMD. 
Evaluasi lintas sektor 
yang dilakukan secara 
besar-besaran dilakukan 
di tingkat kabupaten 
melalui rangkaian rapat 
TPPS di tingkat 
kabupaten, dan setiap 
rapat tersebut pasti ada 

Kab. Jeneponto :  
Proses pencatatan dan 
pelaporan menggunakan 
aplikasi Elsismil, 
meskipun aplikasi Insting 
belum banyak 
diaplikasikan. Monitoring 
bantuan telur dilakukan 
dengan menghubungi ibu 
anak melalui panggilan 
atau video call setiap hari 
untuk memastikan telur 
dimakan. TPK melakukan 
kunjungan lapangan 
sekali seminggu dan 
menggunakan aplikasi 
Elsismil untuk pelaporan. 

 

 

Kab. Jeneponto: 
Pencatatan dan 
pelaporan 
menggunakan aplikasi 
Elsismil, dengan 
aplikasi Insting belum 
banyak digunakan. 
Monitoring bantuan 
telur dilakukan dengan 
menghubungi ibu anak 
melalui panggilan atau 
video call setiap hari, 
memastikan telur 
dimakan. TPK 
melakukan kunjungan 
lapangan sekali 
seminggu dan 
pelaporan 
menggunakan aplikasi 
Elsismil. 

Kab. Takalar: 
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dilakukan oleh TPK yang 
dilakukan lewat aplikasi 
dan manual juga, kalau 
aplikasinya itu lewat insting 
dan elsimil terus kami 
pantau lewat situ. Pak kadis 
P2KBP3 itu setiap saat 
memantau, kalau misalkan 
ada laporan masuk di grup 
beliau langsung cari 
penanggung jawabnya 
untuk segera menangani 
anak itu” 
 
“Kalau kita selaku TPK, 
begitu selesai kegiatan 
kunjungan kita selalu 
laporkan langsung ke 
aplikasi elsimil kemudian di 
insting juga, selain itu kita 
juga ada grup toh, kita 
laporkan mi juga disitu 
hasilnya atau kegiatan-
kegiatan yang berjalan.” 
 
“Iya selalu kita pantau dan 
selalu itu kita laporkan 
bagaimana 
perkembanganannya dan 
setiap turun lapangan 

evaluasi. Proses 
pencatatan dan 
pelaporan di lapangan 
dilakukan oleh TPK 
melalui aplikasi dan 
manual. Aplikasinya 
menggunakan Insting dan 
Elsismil, yang selalu kami 
pantau. Pak Kadis 
P2KBP3 setiap saat 
memantau, dan jika ada 
laporan masuk di grup, 
beliau langsung mencari 
penanggung jawabnya 
untuk segera menangani 
anak tersebut. 

 
Kami sebagai TPK, begitu 
selesai kegiatan 
kunjungan, selalu 
melaporkan langsung ke 
aplikasi Elsismil dan juga 
di Insting. Selain itu, kami 
juga melaporkan hasilnya 
di grup. Setiap turun 
lapangan, kami 
mengambil foto dan 
mengirimnya ke aplikasi 
Elsismil. 

 

Kab. Takalar 
Monitoring dan evaluasi 
dilakukan secara rutin 
setiap saat oleh berbagai 
pihak. Pak Camat 
mengevaluasi kepala 
desa, kepala dinas 
mengevaluasi PLKB, dan 
kepala dinas kesehatan 
mengevaluasi instansi 
kesehatan. Evaluasi lintas 
sektor dilakukan di 
tingkat kabupaten melalui 
rapat TPPS. Proses 
pencatatan dan pelaporan 
di lapangan dilakukan 
oleh TPK melalui aplikasi 
Insting dan Elsismil, serta 
secara manual. Kepala 
dinas P2KBP3 memantau 
laporan dan segera 
menindaklanjuti. TPK 
melaporkan hasil 
kunjungan langsung ke 
aplikasi Elsismil dan 
Insting, serta melalui grup 
komunikasi. Setiap 
perkembangan dipantau 
dan dilaporkan dengan 

Monitoring dan 
evaluasi program 
penurunan stunting 
dilakukan rutin oleh 
berbagai pihak seperti 
pak camat, kepala dinas, 
dan lintas sektor di 
tingkat kabupaten 
melalui rapat TPPS. 
Pencatatan dan 
pelaporan di lapangan 
dilakukan oleh TPK 
melalui aplikasi Insting 
dan Elsismil serta 
secara manual. Kepala 
dinas P2KBP3 
memantau laporan 
secara aktif dan segera 
menindaklanjuti 
laporan yang masuk. 
Hasil kunjungan dan 
perkembangan 
dipantau serta 
dilaporkan melalui 
aplikasi dan grup 
komunikasi dengan 
dokumentasi foto. 
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difoto baru dikirim di 
aplikasi elsimil.” 
 
”Proses pencatatan dan 
pelaporaannya itu 
menggunakan aplikasi 
elsimil jadi kader itu 
langsung menginput disitu 
kalau Insting belumpi 
terlalu diaplikasikan disini.” 
 
“Kalau kita monitoring atau 
pantau itu bantuan 
telurnya dengan cara kan 
kita baku’ calling sama 
ibunya, sekali seminggu jaki 
kita TPK turun tapi kita 
biasa suruh video call sama 
ibunya bahwa betul 
dimakan itu telur yang di 
masak, jadi selama tiga 
bulan ini saya ku pantai 
sasaranku video call setiap 
hari makan telur, karena 
kita tidak bisa kontrol tiap 
hari tapi tiap akhir pekan 
itu kita kontrolji. Terus 
untuk sistem pelaporan itu 
kita pakai aplikasi elsimil 
saja” 

Proses pencatatan dan 
pelaporan menggunakan 
aplikasi Elsismil, jadi 
kader langsung 
menginput di situ. 
Aplikasi Insting belum 
terlalu diaplikasikan di 
sini. 

 
Untuk memonitor 
bantuan telur, kami 
berkomunikasi dengan 
ibunya, sekali seminggu 
kami TPK turun. Biasanya 
kami meminta video call 
dengan ibu untuk 
memastikan telur yang 
dimasak benar-benar 
dimakan. Selama tiga 
bulan ini, saya memantau 
sasaran saya melalui 
video call setiap hari 
untuk memastikan 
anaknya makan telur, 
karena kami tidak bisa 
kontrol setiap hari, tetapi 
setiap akhir pekan kami 
kontrol. Untuk sistem 
pelaporan, kami 
menggunakan aplikasi 

dokumentasi foto di 
aplikasi Elsismil. 
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Elsismil saja. 

Keluaran (output) 

No Informasi Informan Jawaban Emik Etik Kesimpulan 

1 Capaian Hasil Program ANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 

“Stunting itu butuh proses, 
ketika kita sudah pernah 
berada di posisi banyak 
angka stuntingnya, 
meskipun kita melakukan 
upaya yang maksimal itu 
tidak serta merta hasilnya 
maksimal, kita bersyukur 
bisa lakukan upaya yang 
maksimal, kedepannya 
dalam jangka waktu 
panjang, kita berharap ini 
bisa menjadi pola yang 
mengubah kebiasaan 
masyarakat secara 
permanen, karena stunting 
itu tidak serta merta bisa 
berubah dalam waktu satu 
atau dua tahun, kita tidak 
bisa muluk muluk bahwa 
hasilnya akan zero, jadi 
kalau kita bandingkan 
angka stuntingnya takalar 
kedua tertinggi dan 
sekarang sudah menurun 

Proses untuk mengatasi 
stunting membutuhkan 
waktu yang cukup 
panjang. Meskipun telah 
dilakukan upaya 
maksimal, hasilnya tidak 
selalu langsung optimal. 
Kami bersyukur dapat 
melakukan upaya 
maksimal, namun untuk 
jangka panjang, kami 
berharap dapat 
mengubah kebiasaan 
masyarakat secara 
permanen. Stunting tidak 
dapat diubah dalam 
waktu singkat seperti 
satu atau dua tahun. Kami 
tidak bermaksud 
berlebihan dengan 
mengharapkan hasil nol, 
namun kami mencatat 
penurunan angka 
stunting di Takalar dari 
peringkat kedua tertinggi 

Kab. Jeneponto :  
Di Kabupaten Jeneponto, 
terdapat peningkatan 
berat badan dan tinggi 
badan pada anak-anak 
yang menjadi indikasi 
keberhasilan program. 
Meskipun masih 
menduduki peringkat 
pertama dalam kasus 
stunting, mereka merasa 
evaluasi dan pelaporan 
program masih perlu 
ditingkatkan. Peningkatan 
yang signifikan terlihat 
dalam hasil timbangan 
dan tinggi badan anak-
anak di posyandu, 
menunjukkan adanya 
progres dalam program 
penurunan stunting. 
 
Kab. Takalar :  
Kabupaten Takalar 
mencatat penurunan 

Kab. Jeneponto : 
Mengalamipeningkatan 
yang menggembirakan 
dalam berat badan dan 
tinggi badan anak-
anak, menunjukkan 
efektivitas program 
penurunan stunting. 
Meskipun masih 
menduduki peringkat 
pertama dalam angka 
stunting, evaluasi 
program ini masih 
menjadi perhatian, 
terutama dalam hal 
pelaporan dan evaluasi 
yang lebih optimal. 
Penyuluhan gizi dan 
kegiatan posyandu 
terbukti memberikan 
dampak positif yang 
terlihat dari 
peningkatan berat 
badan dan tinggi badan 
anak-anak. 
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diperingkat ketujuh, 
meskipun itu tidak boleh 
membuat kita puas begitu.” 
 
“Kalau hasil dari program 
ini alhamdulillah baik, 
sekarang sudah menurun 
mi angka stunting di 
galesong utara, yang 
sebelumnya lebih seratu  
sekarang sisa empat 
puluhan mami kalau tidak 
salah” 
 
“Iya bagus, setelah adanya 
ini program tambah 
turunmi juga angka 
stunting disini.” 
 
“Alhamdulillah menurut 
saya ini sangat bagus 
karena dapat membantu 
asupan gizi anak saya, 
karena kadang kalau 
makanan yang dibawakan 
sama kader itu na suka 
sekali na makan, Kader 
yang bawakan kesini juga 
ramah dan selalu ka na kasi 
tahu jangan kasi makan 

menjadi ketujuh, 
meskipun kami tidak 
merasa puas dengan 
pencapaian tersebut. 

Alhamdulillah, program 
ini memberikan hasil 
yang baik dengan 
penurunan angka 
stunting di Galesong 
Utara dari sekitar 
seratusan menjadi sisa 
empat puluh, jika tidak 
salah saya ingat. 

Hasil dari program ini 
sangat baik karena telah 
membantu asupan gizi 
anak-anak kami. Mereka 
lebih suka makanan yang 
dibawa oleh kader, dan 
kader-kader tersebut 
juga ramah serta 
memberikan informasi 
penting tentang menjaga 
kebersihan dan tidak 
memberikan makanan 
ringan kepada anak-anak, 
mengingat mereka rentan 
terhadap penyakit. 

angka stunting yang 
signifikan, meskipun 
menyadari bahwa upaya 
maksimal tidak selalu 
menghasilkan perubahan 
yang maksimal secara 
instan. Mereka 
mengharapkan 
perubahan ini akan 
menjadi pola yang 
merubah kebiasaan 
masyarakat secara 
permanen, meskipun 
menyadari bahwa 
perubahan tersebut 
membutuhkan waktu 
yang panjang. Mereka 
tidak berpuas diri dengan 
penurunan peringkat 
stunting mereka yang 
semula tertinggi menjadi 
ketujuh. Kader dan 
petugas kesehatan diakui 
telah bekerja dengan baik 
dalam program ini, 
terutama dengan adanya 
posyandu bulanan. 

 
Kab. Takalar: 
Kabupaten Takalar 
melihat penurunan 
yang signifikan dalam 
angka stunting, 
menggarisbawahi 
perlunya waktu dan 
upaya yang 
berkelanjutan untuk 
mengubah kebiasaan 
masyarakat secara 
permanen. Mereka 
tidak puas dengan 
penurunan peringkat 
stunting yang mereka 
capai, meskipun 
mengakui. keberhasilan 
program dalam 
menurunkan angka 
stunting di daerah, 
terutama di Galesong 
Utara. Kader dan 
petugas kesehatan 
diapresiasi atas kinerja 
baik mereka, terutama 
dalam penyuluhan gizi 
dan posyandu bulanan. 
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makanan ringan anak ta, 
jaga kebersihannya juga 
karena anak anak kan 
katanya rawan sekali 
terhadap penyakit, jadi 
kalau bicara keaktifan dan 
hasil dari kinerjanya kader 
dan petugas kesehatan 
menurut saya bagus sekali 
apalagi kan ada posyandu 
tiap bulan itu.” 
 
“Alhamdulillah mulaimi 
naik berat badannya sama 
tinggi bandannya ini anak 
ku, karena rajinki ku kasi 
makan telur, karena na 
bilang itu petugas toh.” 
 
“Kalau hasil stunting secara 
keseluruhan kami 
jeneponto masih 
menduduki peringkat 
pertama memang, dan 
sebenarnya banyak 
program lain juga yang 
dijalankan yang bersamaan 
tapi menurutku evaluasinya 
yang kurang jadi kurang 
optimalki sama 

Keaktifan dan hasil kerja 
kader dan petugas 
kesehatan sangat bagus, 
terutama dengan adanya 
kegiatan posyandu setiap 
bulan. 

Anak saya mulai 
mengalami peningkatan 
berat badan dan tinggi 
badan setelah rutin diberi 
makan telur, sesuai saran 
petugas. 

Meskipun Kabupaten 
Jeneponto masih 
menduduki peringkat 
pertama dalam hal 
stunting, evaluasi dan 
pelaporan di lapangan 
masih perlu ditingkatkan 
untuk optimalisasi 
program lainnya. Namun, 
jika program ini 
dijalankan dengan baik 
oleh TPK dan difokuskan 
dengan baik, hasilnya 
bisa sangat positif dengan 
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pelaporannya di lapangan.” 
 
“Iya kalau kita terealisasi ji 
dengan baik oleh TPK, dan 
betul betul kalau fokus jaki 
kerjakan rata-rata 
berhasilji, dan ada 
peningkatan drastis pada 
anaknya.” 
 
“Alhamdulillah kalau pergi 
ini menimbang anak ku 
adami sedikit ta tambah 
berat badannya, sama 
tinggi badannya.”  
 
“Sebelumnya tidak ada 
peningkatan kodong, 
selalunya ji begitu 
timbanganya sama tinggi 
badannya itumi mungkin 
dibilangi stunting, tapi 
waktu pergi ini posyandu 
adami sedikit peningkatan 
tingginya.” 

peningkatan drastis pada 
pertumbuhan anak-anak. 

Alhamdulillah, hasil 
timbangan anak saya 
menunjukkan sedikit 
peningkatan berat badan 
dan tinggi badannya 
setelah mengikuti 
program ini. Sebelumnya 
tidak ada peningkatan 
yang signifikan, yang 
mungkin dapat 
dikategorikan sebagai 
stunting, namun setelah 
rutin mengikuti kegiatan 
posyandu, terjadi 
peningkatan sedikit pada 
tinggi badannya. 

Hasil dari program ini 
alhamdulillah baik, 
sekarang angka stunting 
di Galesong Utara sudah 
menurun. Sebelumnya 
lebih dari seratus, 
sekarang sekitar empat 
puluhan kalau tidak salah. 
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Ya, bagus, setelah adanya 
program ini angka 
stunting di sini semakin 
menurun. 

Alhamdulillah menurut 
saya program ini sangat 
bagus karena dapat 
membantu asupan gizi 
anak saya. Anak saya suka 
sekali makanan yang 
dibawakan oleh kader. 
Kader yang membawa 
makanan juga ramah dan 
selalu mengingatkan agar 
tidak memberikan 
makanan ringan kepada 
anak, menjaga kebersihan 
karena anak-anak rentan 
terhadap penyakit. Jadi, 
jika berbicara mengenai 
keaktifan dan hasil kerja 
kader dan petugas 
kesehatan, menurut saya 
sangat bagus, terutama 
dengan adanya posyandu 
setiap bulan. 
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Dampak (outcome) 

No Informasi Informan Jawaban Emik Etik Kesimpulan 

1 Dampak Terhadap 
Anak Stunting 
 

ANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Hasil ada dan dampaknya 
bagus karena program ini 
bukan hanya bantuan 
asupan gizi tapi edukasi 
juga berjalan. Kalau kita 
berbicara tentang dampak 
pasti ada tapi kalau mau 
berbicara dampak  
signifikan yang besar sekali 
itu masih butuh proses, kita 
tidak bilang ini buruk tapi 
yang namanya cara, dan 
program penurunan 
percepatan penurunan 
stunting maka semua butuh 
proses, kalau menurut saya 
pribadi program bapak 
asuh anak stunting ini 
adalah salah satu langkah 
yang bagus, kalau hasilnya 
baik atau tidak nanti kita 
lihat di proses bagaimana 
berjalan, program ini 
memberikan kontribusi 
yang besar tapi tidak bisa 
kita klaim bahwa ini adalah 
satu-satunya cara, maka 

Hasil ada dan dampaknya 
bagus karena program ini 
bukan hanya bantuan 
asupan gizi tapi edukasi 
juga berjalan. Kalau kita 
berbicara tentang 
dampak pasti ada tapi 
kalau mau berbicara 
dampak  signifikan yang 
besar sekali itu masih 
butuh proses, kita tidak 
bilang ini buruk tapi yang 
namanya cara, dan 
program penurunan 
percepatan penurunan 
stunting maka semua 
butuh proses, kalau 
menurut saya pribadi 
program bapak asuh anak 
stunting ini adalah salah 
satu langkah yang bagus, 
kalau hasilnya baik atau 
tidak nanti kita lihat di 
proses bagaimana 
berjalan, program ini 
memberikan kontribusi 
yang besar tapi tidak bisa 

Kab. Jeneponto  :  
Kabupaten Jeneponto juga 
melihat dampak positif 
dari program ini, 
terutama dalam 
peningkatan berat badan 
dan respons positif anak-
anak terhadap makanan 
yang disediakan. Namun, 
mereka mengakui bahwa 
bantuan yang diberikan 
tidak selalu rutin, yang 
mempengaruhi 
optimalitas program. 
Meskipun demikian, 
mereka tetap melihat 
manfaat yang besar dari 
program ini, terutama 
dalam peningkatan 
konsumsi makanan 
bergizi. 
Kab. Takalar :  
Di sisi lain, Kabupaten 
Jeneponto juga melihat 
dampak positif dari 
program ini, terutama 
dalam peningkatan berat 

Program penurunan 
stunting di Kabupaten 
Takalar dan Kabupaten 
Jeneponto memiliki 
dampak positif, 
terutama dalam hal 
penyuluhan gizi dan 
perbaikan asupan 
makanan. Kabupaten 
Takalar mengakui 
bahwa proses 
penurunan stunting 
memerlukan waktu dan 
terus-menerus, 
sementara Kabupaten 
Jeneponto mengalami 
beberapa kendala 
terkait konsistensi 
bantuan yang 
diberikan. Meskipun 
demikian, keduanya 
melihat manfaat besar 
dari program ini, 
seperti peningkatan 
berat badan dan 
respons positif anak-
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kita perlu cara lain juga 
untuk sama-sama 
menurunkan prevalensi 
stunting di kabupaten 
takalar.” 
 
“Kalau berbicara dampak 
dan manfaat saya rasa 
besar sekali dampaknya 
apalagi saya sendiri yang 
biasa turun ke lapangan, 
langsung menyuapi 
anaknya, dan hampir setiap 
hari ketemu itu anak 
asuhnya jadi saya lihat 
perkembanga dan 
pertumbuhannya.”  
 
“Manfaatnya banyak sekali, 
dan ibu nya sendiri juga 
bilang karena makanan 
yang kita masakkan 
alhamdulillah enak dan 
bergizi jadi na suka ki anak-
anak.” 
 
“Alhamdulillah mulai mi 
bagus ini makannya anak 
ku dan adami peningkatan 
tinggi badannya walaupun 

kita klaim bahwa ini 
adalah satu-satunya cara, 
maka kita perlu cara lain 
juga untuk sama-sama 
menurunkan prevalensi 
stunting di kabupaten 
takalar. 
 
Kalau berbicara dampak 
dan manfaat saya rasa 
besar sekali dampaknya 
apalagi saya sendiri yang 
biasa turun ke lapangan, 
langsung menyuapi 
anaknya, dan hampir 
setiap hari ketemu itu 
anak asuhnya jadi saya 
lihat perkembanga dan 
pertumbuhannya. 
Manfaatnya banyak 
sekali, dan ibu nya sendiri 
juga bilang karena 
makanan yang kita 
masakkan alhamdulillah 
enak dan bergizi jadi na 
suka ki anak-anak. 
 
Alhamdulillah mulai mi 
bagus ini makannya anak 
ku dan adami 

badan dan respons positif 
anak-anak terhadap 
makanan yang 
disediakan. Namun, 
mereka mengakui bahwa 
bantuan yang diberikan 
tidak selalu rutin, yang 
mempengaruhi 
optimalitas program. 
Meskipun demikian, 
mereka tetap melihat 
manfaat yang besar dari 
program ini, terutama 
dalam peningkatan 
konsumsi makanan 
bergizi. 

anak terhadap makanan 
bergizi. 
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itu sekitar satu cm 
perbulan, setidaknya adami 
peningkatan, semoga nanti 
bisami keluar dari status 
stunting.” 
 
“iya banyak sekali 
manfaatnya apalagi ini 
selalu di kasi makan siang, 
itumi biasa na makan anak 
ku kalau siang karena na 
suka ji.” 
 
“Dampaknya ya pasti ada 
tapi kalau menurut saya 
memang kurang optimal 
karena bantuan yang 
diberikan dari danramil 
dan dandim itu tidak rutin 
hanya pada saat momen 
momen tertentupi.” 
 
“Alhamdulillah berdampak 
sekali, asal TPK nya rajin 
memantau anaknya, karena 
selalu lakukan itu jadi 
bagus dampaknya terhadap 
anak asuhku.” 
 
“Bermanfaat sekali 

peningkatan tinggi 
badannya walaupun itu 
sekitar satu cm perbulan, 
setidaknya adami 
peningkatan, semoga 
nanti bisami keluar dari 
status stunting. 
 
iya banyak sekali 
manfaatnya apalagi ini 
selalu di kasi makan 
siang, itumi biasa na 
makan anak ku kalau 
siang karena na suka ji. 
 
Dampaknya ya pasti ada 
tapi kalau menurut saya 
memang kurang optimal 
karena bantuan yang 
diberikan dari danramil 
dan dandim itu tidak 
rutin hanya pada saat 
momen momen 
tertentupi. 
 
Alhamdulillah 
berdampak sekali, asal 
TPK nya rajin memantau 
anaknya, karena selalu 
lakukan itu jadi bagus 



307 

 

 

 

sebenarnya karena itu susu 
yang pernah di kasi na suka 
sekali na minum, tapi 
sekarang tidak minum mi 
susu kasihan karena tidak 
pernah mi lagi di kasi, tidak 
ada juga uang di kasi beli 
karena mahal ki itu susu 
formula.” 
 
“Alhadulillah banyak iya 
manfaatnya tapi dua kaliji 
pernah dikasi, tidak 
pernahmi lagi ada, semoga 
masih ada ini lagi nanti.” 

dampaknya terhadap 
anak asuhku. 
 
Bermanfaat sekali 
sebenarnya karena itu 
susu yang pernah di kasi 
na suka sekali na minum, 
tapi sekarang tidak 
minum mi susu kasihan 
karena tidak pernah mi 
lagi di kasi, tidak ada juga 
uang di kasi beli karena 
mahal ki itu susu formula. 
 
Alhadulillah banyak iya 
manfaatnya tapi dua kaliji 
pernah dikasi, tidak 
pernahmi lagi ada, 
semoga masih ada ini lagi 
nanti. 
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