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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin 

sesuai pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 

Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
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 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

   



 

xv 
 

  Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’) 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah Ai a dan i ىَ 

 Kasrah Au a dan u وَ 

 Contoh: 

 kaifa: ك يْفَ

 haula: ه وْلَ 
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3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 ...اَ|َ...ىَ
fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى

 وَ 
dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

اتَ   māta: م 

م ى   ramā: ر 

 qīla: قيِْل َ 

4.  Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 
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   Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْف الَِ اَلأَ  هَ  وَْض   raudah al-atfāl :  ر 

الْف اَضِل ه َ دَِيْن هَ   al-madīnah al-fādilah :  الْم 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن اَ  rabbanā : ر 

يْن اَ  najjainā : ن جَّ

مَ   al-haqq : ن ع ِ

Jika hurufََىber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ي) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

Contoh:  
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َِ  Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’: ع لِي 

َِ بِي   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)’: ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّمْسَ 

ل ه َ  َلْز   al-zalzalah (al-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ه َ   

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif.  
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Contoh: 

وْنَ  ر   ta’muruna: ت أمْ 

 ‘al-nau: ا لنَّوْع َ

 syai’un: ش يْءَ 

8. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), Alhamdulillah dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah )َ ََّّالل( 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh: 

ََِ َاللََّّ dīnullāh billāhَِدِيْن   بِاللَّّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ََِ هَِاللََّّ حْم  ه مَْفِيَْر  hum fī rahmatillāh 

 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
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menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 
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M  = Masehi 

I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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 ABSTRAK 
Nama : Sugira Selfi Yuniar  

Nim : 70200120072 

Judul : Determinan Kinerja Kader Posyandu Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Embo Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto  

 

Kecamatan Tamalatea merupakan salah satu kecamatan dengan angka 

stunting tertinggi di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2023, yaitu sebesar 30,60 

persen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Determinan Kinerja 

kader posyandu  dalam mencegah stunting di Desa Borongtala Wilayah Kerja 

Puskesmas Embo Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi, analisis, 

penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari penelitian ini meliputi Kader 

posyandu rata-rata memiliki masa kerja lama dan masa kerja baru sesuai 

dengan pemerintahan aparat Desa sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Pengetahuan kader menunjukkan kurang akibat jarang dilakukan pelatihan oleh 

tenaga kesehatan sehingga berpengaruh terhadap kinerja. Motivasi kader 

menunjukkan bahwa kader posyandu memiliki motivasi menjadi kader yang 

baik dan rajin sehingga berpengaruh terhadap kinerja. Budaya kader 

menunjukkan bahwa tidak memiliki budaya dan memiliki budaya khusus dalam 

melakukan kegiatan posyandu sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Sarana prasarana menunjukkan bahwa alat yang ada di posyandu sesuai dengan 

anjuran kementerian kesehatan tetapi kurangnya sarana dan prasarana 

sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Diharapkan bagi pihak puskesmas agar terus menyebarluaskan informasi 

kesehatan kepada petugas kesehatan maupun masyarakat dan di harapkan juga 

kepada kader posyandu dapat meningkatkan pengetahuan dalam penerapan 

pengetahuan melalui pelatihan secara rutin.  

Kata Kunci : Masa Kerja, Pengetahuan, Motivasi, Budaya, Sarana Prasarana



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Stunting adalah indikator status gizi kronis yang dapat memberikan 

gambaran gangguan sosio ekonomi sebelumnya, yang dimulai sejak usia 

enam bulan dan berlangsung hingga usia 18 tahun (Hatijar, 2023). 

Menurut World Health Organization (WHO), stunting adalah kondisi di 

mana anak tidak mendapatkan gizi yang cukup karena sering sakit 

selama 1000 hari pertama kehidupan.  

Kekurangan gizi kronis menyebabkan stunting pada anak di bawah 

usia lima tahun, yang terjadi terutama pada Seribu Hari Pertama 

Kehidupan (1000 HPK), yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak 

berusia dua tahun. Terapi gizi pada masa ini memiliki pengaruh yang 

cukup besar karena pertumbuhan dan perkembangan anak sangat pesat 

(R. Kemenkes, 2020). Status 1000 hari pertama kehidupan akan 

mempengaruhi kesehatan, kecerdasan di sama depan dan kualitas 

produksinya (Jayadi et al., 2024).  

Masalah stunting pada anak di Indonesia masih memerlukan 

perhatian serius dari semua pihak. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia 

kini menjadikan program penanganan stunting sebagai prioritas nasional 
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yang membutuhkan penangan khusus terpadu untuk mengurangi 

peningkatan  kasus (Rahman et al, 2023). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi bahwa pada tahun 

2020, angka stunting pada anak di bawah usia lima tahun akan 

meningkat. Indonesia memiliki persentase tertinggi kedua di Asia 

Tenggara 31,8 persen, diikuti oleh Timor Leste 48,8 persen dan Laos 30,2 

persen. Kamboja berada di peringkat keempat dengan 29,9 persen, 

sementara Singapura memiliki jumlah anak stunting paling sedikit 2,8 

persen(UNICEF, 2018).  

Menurut hasil Riskesdas (2018), proporsi balita dengan status gizi 

sangat pendek dan pendek menurun antara tahun 2013 dan 2018. Pada 

tahun 2013, porsinya adalah 37,2 persen, tetapi pada tahun 2018, angka 

tersebut telah berkurang menjadi 30,8 persen. Pemerintah berniat untuk 

mengurangi angka ini menjadi 28 persen pada RPJMN 2019. Pada tahun 

2017, prevalensi balita sangat pendek dan pendek usia 0-59 bulan di 

Indonesia masing-masing adalah 9,8 persen dan 19,8 persen. Persentase 

ini meningkat dari tahun sebelumnya, ketika angka kejadian balita sangat 

pendek sebesar 8,5 persen dan balita pendek sebesar 19 persen 

(Kemenkes RI, 2018).  

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari kementerian 

kesehatan, tingkat prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4 
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persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022, atau 

turun 2,8 poin. Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berada di peringkat 

teratas, dengan angka stunting pada balita sebesar 35,3 persen, turun 

dari 37,8 persen pada tahun 2021. Sulawesi Barat berada di peringkat 

kedua, dengan prevalensi stunting sebesar 35 persen. Selanjutnya, Papua 

Barat dan Nusa Tenggara Barat memiliki tingkat stunting masing-masing 

sebesar 34,6 persen dan 32,7 persen. Provinsi Sulawesi Selatan berada di 

urutan kesepuluh dengan persentase stunting balita sebesar 27, persen 

(R. Kemenkes, 2022). Kementerian Kesehatan menargetkan penurunan 

angka stunting pada RPJMN 2020 dari 27,7% hingga 14% pada 2024 

(Kemenkes RI, 2020). 

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka 

stunting di Provinsi Sulawesi Selatan menurun sebesar 0,2 dari 27,4 

persen pada tahun 2021 dan mencapai 27,7 persen pada tahun 2022. 

Pada tahun 2022, Kabupaten Jeneponto memiliki angka stunting balita 

terbanyak di Sulawesi Selatan dengan jumlah 39,8 persen naik 1,9 poin 

dari sebelumnya sebesar 37,9 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2021  

kedua, Kabupaten Tana Toraja mempunyai angka stunting anak tertinggi 

di Sulawesi Selatan, sebesar 35,4 persen disusul Kabupaten Pangkajene 

34,2 persen dan  Tana Toraja 34,1 persen (Kemenkes RI, 2022b).  
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Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto Kecamatan 

Tamalatea adalah kecamatan yang mempunyai persentase stunting yang 

sangat tinggi. Pada tahun 2021 angka stunting di kecamatan Tamalatea 

mencapai 40,97 persen kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 

mencapai 19,69 persen. Pada tahun 2023, Kecamatan Tamalatea 

merupakan salah satu kecamatan dengan angka stunting tertinggi di 

Kabupaten Jeneponto, yaitu sebesar 30,60 persen. Desa Borongtala di 

Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, memiliki angka stunting 

tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Embo, yaitu 33,17 persen (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jeneponto 2023).  

Stunting biasanya terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun, dengan 

perkiraan usia berkisar antara 6 hingga 59 bulan. Faktor utama penyebab 

stunting di seluruh dunia termasuk  Indonesia adalah kebersihan yang 

buruk setelah kelahiran prematur pada usia kehamilan 37 minggu. 

Sedangkan faktor risiko stunting antara lain masalah gizi  dan infeksi 

pada anak. Dengan cara ini, data ini menjadi  penting untuk intervensi 

sensitif dan spesifik dalam mencegah stunting. Tindakan lain yang 

bertujuan untuk mencegah faktor risiko utama stunting adalah gizi dan 

infeksi ibu masa remaja serta masa kelahiran prematur, keterbelakangan 

pertumbuhan janin infeksi pada anak, serta faktor lingkungan. Risiko 

utama terjadinya stunting di dunia adalah kelahiran prematur, yaitu 
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ketika usia kehamilan masih kecil, anak dilahirkan ketika usia kehamilan 

baru memasuki minggu ke 37 kehamilan dan anak masih sangat kecil. 

Oleh karena itu, karena stunting menjadi permasalahan yang cukup 

serius, maka dalam hal ini dilakukan pengoptimalan peran kader 

posyandu untuk pencegahan stunting (Khumairoh et al, 2023). 

Kader posyandu adalah penggerak utama di balik pelaksanaan 

kegiatan posyandu dan memainkan peran penting. Mereka diharapkan 

untuk berpartisipasi dalam inisiatif promotif dan preventif serta 

berperan sebagai motivator masyarakat. Jika kader tidak dilibatkan, 

upaya posyandu akan terhambat, sehingga status gizi bayi dan balita 

tidak dapat terdeteksi secara dini. Hal ini akan berdampak pada 

keberhasilan program posyandu, terutama dalam hal pemantauan 

pertumbuhan dan perkembangan balita. Selain itu, kader memiliki peran 

penting dalam kesehatan ibu dan anak karena mereka memberikan akses 

paling awal kepada para ibu untuk mendapatkan informasi kesehatan  

(Nugraheni & Malik, 2023).  

Menurut penelitian (Novianti, 2018) kader posyandu yang dapat 

mengatasi stunting berperan dalam memberikan edukasi dan konseling 

kesehatan gizi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

di antara para ibu balita, yang memungkinkan adanya penyesuaian 

perilaku yang lebih baik. 
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Berdasarkan penelitian  (Salim et al, 2023) menyatakan bahwa 

kinerja kader didasarkan pada informasi dari desa sudah ada kader di 

desa tersebut, namun pengetahuannya masih sangat terbatas. Jumlah 

kader di desa Sinabatta berjumlah 15 orang, 10 orang kader di antaranya 

adalah dua orang kader Posyandu dan 5 orang kader remaja. Kader 

remaja ini perlu memperoleh pengetahuan khusus untuk mencegah 

stunting. 

Pada penelitian (Aina Mardhiyah et al,2021) kinerja kader posyandu 

yang buruk kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya keinginan 

untuk menjadi kader. Hal ini disebabkan karena kegiatan posyandu 

didasarkan pada kerja sukarela, dan tidak ada komitmen yang kuat untuk 

terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Masyarakat berharap kader dapat berpartisipasi aktif baik dalam 

kegiatan preventif maupun promosi. Pengetahuan kader posyandu 

adalah hal yang terpenting. Untuk memberikan layanan terbaik, 

pengetahuan dan keterampilan kader harus disesuaikan (Wandini et al, 

2022). 

Pencegahan stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi 

juga harus melibatkan banyak pemangku kepentingan, terutama di 

tingkat daerah. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai 

peran utama dalam penurunan stunting, terutama dalam upaya promosi 
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dan pencegahan. Kolaborasi antara puskesmas, dinas kesehatan, 

pemerintah daerah serta pimpinan daerah dan pemangku kepentingan 

lain juga memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan stunting 

(Carolina, 2021). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Afifa, 2019) 

menunjukkan bahwa jumlah waktu kerja tidak berpengaruh secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap pengetahuan dan motivasi 

kader posyandu dalam program pencegahan stunting di wilayah kerja 

Puskesmas Pagelaran dan Puskesmas Gedangan. Motivasi biasanya 

merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi kinerja kader. Selain 

motivasi, pengetahuan juga mempengaruhi kinerja kader. Oleh karena 

itu, untuk meningkatkan kinerja kader perlu adanya pemberian insentif 

yang tepat sasaran.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masih perlunya 

diketahui atau dikaji mengenai kinerja kader posyandu sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang Determinan Kinerja Kader 

posyandu dalam pencegahan Stunting di wilayah kerja Puskesmas Embo 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.  
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B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini mengkaji tentang kinerja kader posyandu dalam 

menurunkan stunting di wilayah kerja Puskesmas Embo, Kecamatan 

Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, khususnya Desa Borongtala, pada 

tahun 2024.  

2. Deskripsi fokus  

Deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Masa kerja kader  

Lama kerja kader posyandu yang dimaksud adalah lama 

menjadi kader sangat berpengaruh terhadap kinerja seorang 

kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Embo Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto.  

b. Pengetahuan kader  

Pengetahuan kader posyandu yang dimaksud adalah 

pengetahuan yang dimiliki kader mengenai kejadian stunting 

termasuk pencegahan stunting dan dampak dari stunting yang 

dapat menjadi capaian dalam menentukan kinerja kader posyandu 

di wilayah kerja Puskesmas Embo Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto.  
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c. Motivasi kader 

Motivasi kader posyandu yang dimaksud adalah motivasi ingin  

menjadi seorang kader dapat menjadi alasan pencapaian kinerja 

dalam penanganan stunting  di wilayah kerja Puskesmas Embo 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.  

d. Budaya kader  

Budaya kader yang di maksud adalah budaya  yang dianut atau 

dipercaya kader posyandu terhadap adat yang ada di masyarakat 

mengenai kejadian yang terjadi pada bayi yang baru lahir dan 

tercatat sebagai stunting di wilayah kerja Puskesmas Embo 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.  

e. Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana yang dimaksud adalah kebutuhan dalam 

pelaksanaan kegiatan posyandu seperti alat ukur yang sudah 

memadai dan sarana dan prasarana yang menjadi suatu 

pencapaian dalam menentukan kinerja kader posyandu. 

C. Tujuan penelitian 

a. Tujuan Umum : 

Untuk Mengetahui Determinan Kinerja kader posyandu  dalam 

pencegahan stunting di desa Borongtala wilayah kerja Puskesmas 

Embo Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.  
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b. Tujuan Khusus :  

1) Untuk Mengetahui gambaran masa kerja, pengetahuan, motivasi, 

budaya Kader dalam pencegahan Stunting 

2) Untuk Mengetahui kondisi sarana dan prasarana posyandu di Desa 

Borongtala dalam pencegahan Stunting 

3) Untuk Mengetahui pengaruh masa kerja, pengetahuan, motivasi, 

budaya, sarana dan prasarana terhadap kinerja kader dalam 

pencegahan Stunting 

D. Manfaat penelitian 

a. Bagi Teoritis 

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

kepustakaan dan data awal untuk penelitian selanjutnya mengenai 

kinerja kader posyandu terhadap pencegahan stunting di Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto 

b. Bagi Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan 

bahan evaluasi terhadap kinerja kader posyandu dalam mencegah 

Stunting serta memberikan pemahaman kepada penulis.  
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E. Kajian Pustaka 

1. Kajian Pustaka 

Table 1.1 Kajian Pustaka 

No 
Tahun Penulis Judul penelitian 

Variabel 
penelitian 

Jenis penelitian Hasil penelitian 

1. 2019 Irma Afifa Kinerja Kader Dalam 
Pencegahan Stunting 
: Peran Lama Kerja 
Sebagai Kader, 
Pengetahuan Dan 
Motivasi. 
 
(Afifa, 2019) 

Lama jadi kader, 
motivasi 
kader,pengetahuan 
kader 

Penelitian menggunakan 
observasional analitik 
dengan pendekatan 
cross sectional. 

Hasil penelitian menunjukkan 
pengetahuan dan kinerja kader 
terbukti berbeda signifikan, 
sedangkan lama menjadi kader 
dan motivasi kader tidak 
berbeda signifikan di kedua 
wilayah Puskesmas. 
Berdasarkan hasil analisis jalur 
pengetahuan dan motivasi 
kader tidak terbukti menjadi 
variabel mediasi lama menjadi 
kader terhadap kinerja kader 
serta lama menjadi kader tidak 
berpengaruh terhadap kinerja 
kader di kedua wilayah. 
Meskipun demikian, motivasi 
kader berpengaruh dominan 
terhadap kinerja kader di 
kedua wilayah Puskesmas. 

2. 2021 Justi Nabut, 
Tanto Gatot 

Pengaruh Motivasi 
Dan Peran Persepsi 

Motivasi, Persepsi 
Peran, Kemampuan 

Metode penelitian yang 
digunakan adalah 

Motivasi dan persepsi peran 
berpengaruh signifikan 
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No 
Tahun Penulis Judul penelitian 

Variabel 
penelitian 

Jenis penelitian Hasil penelitian 

Sumarsono. 
Boge 
Triatmanto 

Terhadap Kader 
Kinerja Dengan 
Mempertimbangkan 
Kemampuan Kader 
Posyandu Bekerja 
Dalam Situasi 
Pencegahan 
Stunting. 
 
(Nabut et al., 2021) 

Kerja, Kinerja 
Kader 

kuantitatif. Instrumen 
pengumpulan data 
menggunakan kuesioner 
yang melibatkan 97 
responden.  

terhadap kinerja melalui 
kemampuan kerja. Hal ini 
membuktikan bahwa motivasi 
dan persepsi seseorang 
terhadap peran yang dimiliki 
dan dipersepsikannya akan 
mempengaruhi kinerja apabila 
tidak memiliki kemampuan 
kerja. Variabel yang 
mempunyai pengaruh paling 
besar adalah motivasi.   
 

3. 2022 Setianingsi
h, Siti 
Musyarofah
, Livana PH, 
Novi 
Indrayati 

Tingkat Pengetahuan 
Kader Dalam Upaya 
Pencegahan Stunting 
 
(Setianingsih et al., 
2022) 

Pengetahuan, Usia, 
Jenis Kelamin, 
Pekerjaan  

Penelitian berjenis 
kuantitatif dengan 
deskriptif survei. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa peningkatan 
pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan kader kesehatan 
dalam mencegah risiko 
stunting melalui kerjasama 
dengan berbagai pihak seperti 
edukasi dari puskesmas yang 
dilanjutkan dengan monitoring 
dan evaluasi yang dilakukan 
secara rutin oleh pihak 
puskesmas terhadap para 
kader kesehatan dalam 
pelaksanaan penimbangan, 
deteksi status gizi maupun 
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No 
Tahun Penulis Judul penelitian 

Variabel 
penelitian 

Jenis penelitian Hasil penelitian 

deteksi serta stimulasi tumbuh 
kembang anak dengan 
optimalisasi pelaporan seperti 
cara pencatatan yang efektif 
dan jelas disertai hasil 
interpretasi pengukuran 

4. 2022 Nurjaman 
Melik, 
Endah 
Vestikowati
, Dini 
Yuliani 

Peran Kader 
Posyandu Merunda 
Dalam Pencegahan 
Stunting Di Desa 
Sanding Kecamatan 
Malangbong 
Kabupaten Garut  
 
(Nurjaman Melik, 
Endah Vestikowati, 
2022) 

Peran, Kader 
Posyandu, Stunting 

 

Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini 
yaitu deskriptif kualitatif 

Berdasarkan hasil penelitian 
mengenai Peran Kader 
Posyandu Marunda dalam 
Pencegahan Stunting Di Desa 
Sanding Kecamatan 
Malangbong Kabupaten Garut 
belum optimal, dapat dilihat 
bahwa kader posyandu dalam 
memberikan pengetahuan 
kepada ibu balita dan ibu hamil 
tentang pencegahan stunting 
belum optimal. Selain itu 
posyandu belum memiliki 
sarana dan prasarana yang 
memadai untuk 
mengoptimalkan kegiatan 
posyandu. 

5. 2022 Henny 
Suzana 
Mediani, Sri 
Hendrawati

Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Pengetahuan Dan 
Motivasi Kader 

Bekerja, 
Pendidikan, Status 
Perkawinan Umur, 
Motivasi, 

Penelitian ini dilakukan 
berdasarkan pendekatan 
cross-sectional dengan 
metode analitik 

Penelitian menunjukkan bahwa 
mayoritas responden kader 
kesehatan mempunyai 
pengetahuan yang baik 
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No 
Tahun Penulis Judul penelitian 

Variabel 
penelitian 

Jenis penelitian Hasil penelitian 

, Tuti 
Pahria, Ati 
Surya 
Mediawati 
& 
Mira 
Suryani 

Kesehatan Dalam 
Pencegahan Stunting 
Di Antaranya Anak-
Anak Di Indonesia  
 
(Mediani et al., 2022) 

Pengetahuan korelasional untuk 
menguji hubungan 
antara karakteristik 
serta pengetahuan dan 
motivasi kader 
kesehatan dalam 
pencegahan stunting.  

mengenai upaya pencegahan 
stunting di setiap Kabupaten/ 
Kota Provinsi Jawa Barat. Hal 
ini dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan dan status 
perkawinan, sedangkan 
pekerjaan dan umur tidak 
berpengaruh signifikan. 
Selanjutnya sebagian besar 
kader kesehatan mempunyai 
motivasi tinggi dan sedang 
yang dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan, status 
perkawinan,dan umur, 
sedangkan pekerjaan tidak 
berpengaruh nyata.   

6. 2023 Raviola, 
Muhammad 
Dedi 
Widodo 
 

Faktor Yang 
Berhubungan 
Dengan Kinerja 
Kader Posyandu Di 
Wilayah Kerja 
Puskesmas X  
 
(Fentia et al., 2023) 

Kinerja Kader, 
Pengetahuan, 
Pendidikan, Peran 
Tenaga Kesehatan, 
Dukungan 

Jenis penelitian yang 
digunakan adalah 
penelitian kuantitatif 
dengan desain penelitian 
cross sectional. 

Hasil penelitian Terdapat 
hubungan antara pengetahuan 
dengan kinerja kader posyandu 
di Puskesmas X Kota 
Pekanbaru dengan hasil P value 
= 0,068 < ɑ 0,05. Terdapat 
hubungan antara pendidikan 
dengan kinerja kader posyandu 
di Puskesmas X Kota 
Pekanbaru dengan hasil P value 
= 0,089 < ɑ 0.05. Terdapat 
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No 
Tahun Penulis Judul penelitian 

Variabel 
penelitian 

Jenis penelitian Hasil penelitian 

hubungan antara peran petugas 
kesehatan dengan kinerja 
kader posyandu di Puskesmas 
X Kota Pekanbaru dengan hasil 
P value = 0,026 < ɑ  0,05. Tidak 
ada hubungan antara dukungan 
tokoh masyarakat dengan 
kinerja kader posyandu di 
Puskesmas X Kota Pekanbaru 
dengan hasil P value = 0,270  > 
ɑ 0,05. 

7. 2023 Nisa 
Nugraheni, 
Abdul Malik 

Peran Kader 
Posyandu Dalam 
Mencegah Kasus 
Stunting Di 
Kelurahan Ngijo 
Kota Semarang 
 
(Nugraheni & Malik, 
2023) 

Pelayanan 
kesehatan, 
penyuluh 
kesehatan, 
penggerak dan 
pemberdayaan 
masyarakat, 
pemantauan 
kesehatan.  

Penelitian ini 
menggunakan metode 
kualitatif dengan teknik 
pemeriksaan keabsahan 
data menggunakan 
triangulasi sumber. 

Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa 
kader posyandu memiliki 
empat peran dalam upaya 
pencegahan stunting di 
kelurahan ngijo. Dalam 
menjalankan tugas dan peran, 
kader posyandu belum 
melakukan tugas dan peran 
secara maksimal. Hal 
disebabkan karena kurangnya 
pengetahuan kader posyandu 
dan minimnya pelatihan-
pelatihan program bagi kader.  



16 
 

 
 

No 
Tahun Penulis Judul penelitian 

Variabel 
penelitian 

Jenis penelitian Hasil penelitian 

8. 2023 Andi Salim, 
Irma 
Muslimin 

Analisis evaluasi 
kinerja kader peduli 
stunting dalam 
upaya 
pencegahan stunting 
 
(Salim & Muslimin, 
2023) 

program kerja 
kader , program 
kerja khusus kader 
mengenai stunting, 
Implementasi 
pemantauan status 
gizi oleh kader 

Penelitian ini merupakan 
penelitian studi kasus 
dengan pendekatan 
kualitatif dengan 
menggunakan 
wawancara mendalam 
dan diskusi kelompok.  

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa hingga saat ini belum 
ada program khusus dalam 
rangka upaya pencegahan 
stunting yang dapat 
dilaksanakan oleh kader. 
Walaupun di masyarakat 
terdapat kader lain yang 
dikenal di posyandu, juga 
terdapat kader lain yang 
dibentuk untuk pencegahan 
stunting, namun pelaksanaan 
tugasnya belum maksimal 
karena belum ada dan tidak ada 
program khusus yang dijadikan 
acuan dalam pelaksanaan 
tugas.  

9. 2023 Ria Saputri 
Rejeki, 
Gerry Katon 
Mahendra 

Analisis peran kader 
posyandu dalam 
pencegahan stunting 
di Kelurahan 
Margoagung, 
Kapanewon Seyegen, 
Kabupaten Sleman. 
 
(Rejeki & Mahendra, 
2023) 

Motivasi, 
administrator, 
Edukator  

Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini 
adalah kualitatif 
deskriptif  

Berdasarkan hasil penelitian 
secara keseluruhan dengan 
menggunakan teori tiga peran 
tersebut, menunjukkan bahwa 
kader posyandu di kelurahan 
Margoagung telah 
berkontribusi positif kepada 
masyarakat setempat dalam hal 
kesehatan. Kader posyandu di 
Kelurahan Margoagung telah 
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No 
Tahun Penulis Judul penelitian 

Variabel 
penelitian 

Jenis penelitian Hasil penelitian 

melaksanakan tugasnya dengan 
baik, kader juga telah 
melaksanakan program 
pencegahan stunting melalui 
intervensi gizi spesifik dan 
sensitif dengan cukup baik, 
hanya saja dalam 
pelaksanaanya belum 
dilakukan secara maksimal. 
Dimana kurangnya 
pengetahuan kader tentang gizi 
dan kesehatan balita sehingga 
masih bergantung kepada 
tenaga kesehatan puskesmas.  

10. 2023 Rospiati,  
Dwi  
Prihatin  
Era,  Ega  
Ersya  
Urnia 

Efektivitas 
pemberdayaan kader 
posyandu pada 
peningkatkan 
pengetahuan kader 
posyandu sebagai 
stunting upaya 
pencegahan. 
 
(Era et al., 2024) 

Usia, pendidikan, 
pengetahuan, 
pekerjaan . 

Desain penelitian yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
desain Quasi Eksperimen 
dengan pendekatan pra-
postes satu kelompok 
untuk menilai dampak 
pendidikan terhadap 
pengetahuan kader.  

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengaruh pendidikan 
terhadap pengetahuan kader 
posyandu tentang stunting 
terlihat jelas. Evaluasi 
pengetahuan kader posyandu 
menunjukkan adanya rata-rata 
peningkatan skor pengetahuan 
mengenai pencegahan stunting. 
Hal ini terlihat dari rata-rata 
skor pengetahuan sebelum dan 
sesudah diberikan pendidikan 
yang meningkat sebesar 1,98. 
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2. Gap Analisis 

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Setianingsih  (2022), Henny 

Suzana Mediani (2022), Justi Nabut (2021), dan Andi Salim (2023) sudah 

melakukan penelitian dengan memiliki variabel hanya pendidikan, usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, pernikahan, dan pemantauan status gizi, namun penelitian 

ini mencakup masa kerja, pengetahuan kader, motivasi kader, budaya kader, dan 

ketersediaan infrastruktur. Selanjutnya, Rospiati (2023) melakukan penelitian 

dengan judul Efektivitas pemberdayaan kader posyandu terhadap peningkatan 

pengetahuan kader posyandu sebagai upaya pencegahan stunting: tinjauan 

pustaka tersebut hanya berfokus pada penggunaan metode kuasi eksperimen, 

sedangkan penelitian ini berfokus pada penggunaan metode kualitatif. Oleh 

karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan kader posyandu dalam upaya pencegahan stunting 

di wilayah kerja Puskesmas Embo, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.  

  



 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Kinerja 

1. Definisi Kinerja      

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, 

yang merujuk pada prestasi kerja atau hasil kerja yang sesungguhnya 

yang diperoleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang diperoleh 

seorang karyawan selama menjalankan aktivitasnya sesuai dengan 

kewajiban yang diberikan.  

Cardy (James dan Nelson, 2009:195) mendefinisikan manajemen 

kinerja sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, menilai, 

memberikan umpan balik, dan meningkatkan kinerja.  Menurut 

pendapat ini, manajemen kinerja harus dilakukan secara kolaboratif 

oleh karyawan, eksekutif, dan perusahaan. Hal ini memerlukan 

pemahaman dan penjelasan bersama tentang kinerja dalam kerangka 

kerja yang mencakup tujuan yang direncanakan, standar yang 

ditetapkan, dan kompetensi yang disepakati bersama. 

Kinerja adalah catatan tentang bagaimana suatu fungsi pekerjaan 

atau aktivitas mempengaruhi tujuan organisasi dari waktu ke waktu. 

Kinerja seseorang adalah produk dari kemampuan, usaha, dan 
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kesempatan, yang dapat diukur dari hasil yang diperoleh. Akibatnya, 

kinerja tidak terkait dengan sifat-sifat pribadi dan diekspresikan oleh 

seseorang melalui hasil pekerjaan yang telah atau akan dicapainya. 

Wirawan (2009) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi atau 

tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan di dalam 

melaksanakan kewajibannya selama periode tertentu, dibandingkan 

dengan berbagai alternatif seperti standar hasil kerja, target, atau 

sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama.  

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja      

Abdul Hamid Hasan al Ghazali (direktur Islamic Research and 

Training Institute), faktor-faktor berikut ini mempengaruhi kinerja: 

a. Motivasi  

Para pemimpin organisasi harus memahami motivasi kerja 

karyawannya agar dapat menginspirasi mereka untuk berkinerja 

lebih baik. 

b. Pendidikan  

Orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya 

akan bekerja lebih baik. Hal ini ternyata menjadi persyaratan 

penting untuk meningkatkan produktivitas staf. Tanpa latar 
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belakang pendidikan, orang tidak dapat dengan mudah 

mempelajari keterampilan atau sistem kerja baru.  

c. Disiplin kerja  

Disiplin kerja adalah sikap mental seseorang atau organisasi 

yang secara konsisten berusaha untuk menaati dan mengikuti 

semua peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin dalam bekerja 

memiliki hubungan yang signifikan dengan motivasi, dan disiplin 

dalam hal pelatihan, penyelesaian tepat waktu, dan manajemen 

biaya dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

d. Keterampilan  

Keterampilan memiliki dampak yang besar terhadap 

produktivitas karyawan. Kemampuan karyawan di perusahaan 

dapat ditingkatkan melalui pelatihan, kursus, dan cara-cara 

lainnya. 

e. Sikap etika kerja 

Etika dalam hubungan di tempat kerja mengacu pada sikap 

seseorang atau kelompok yang mengedepankan keselarasan dan 

keseimbangan baik secara internal maupun eksternal. Etika ini 

penting untuk membangun interaksi yang seimbang dan harmonis 

antara tindakan dalam proses produksi, yang menambah 

produktivitas kerja yang lebih besar. 
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f. Teknologi 

Kemajuan teknologi, seperti penggunaan peralatan otomatis 

dan canggih, dapat meningkatkan tingkat produksi sekaligus 

memudahkan manusia dalam melaksanakan tugas. 

g. Jaminan sosial 

Perhatian dan layanan yang diberikan oleh organisasi kepada 

setiap karyawan sangat penting untuk memastikan kesejahteraan 

dan keselamatan mereka. Hal ini diyakini dapat meningkatkan 

motivasi dan keterlibatan karyawan di tempat kerja. 

h. Manajemen  

Karyawan akan dapat mengelola diri mereka sendiri dengan 

lebih efektif, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik. 

Kinerja atau prestasi kerja menurut pandangan islam 

adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. 

Sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam 

melaksanakan pekerjaannya disebut “level of performance” . 

biasanya orang yang level of performance tinggi disebut orang 

yang produktif. Dan sebaliknya orang yang levelnya tidak 

mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau ber 

performance rendah.  
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Allah Ta’ala berfirman Dalam QS Al-Ahqaf/46:19 

لهَُمْ وَهُمْ لََ يظُْلمَُون  ا عَمِلوُا۟ ۖ وَلِيوَُف ِيهَُمْ أعَْمََٰ مَّ تٌ م ِ  وَلِكُل ٍّ درََجََٰ

Terjemahnya :  

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi 
mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka 
tiada dirugikan. 

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah 

pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam 

Masjidil Haram “Dan masing-masing dari kedua kelompok ini -

kelompok penghuni Surga dan penghuni Neraka- mempunyai 

tingkatan-tingkatan sesuai dengan amal perbuatan mereka. 

Tingkatan-tingkatan para penghuni Surga adalah tingkatan ke 

atas, dan tingkatan-tingkatan penghuni Neraka adalah tingkatan 

ke bawah. Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan dari 

amal perbuatan mereka, dan mereka tidak dianiaya pada hari 

Kiamat dengan dikurangi amal kebaikannya atau ditambah amal 

keburukannya”. 

Ayat tersebut menerangkan bahwasanya Allah pasti akan 

membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang 

telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan 

pekerjaanya dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula 
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bagi organisasinya maka ia akan mendapatkan hasil yang baik dari 

kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.  

3. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Kader 

Menurut beberapa penelitian (Lucia Retnowati, et al  2022), faktor 

yang mempengaruhi kinerja kader adalah : 

a. Masa kerja  

Kader yang telah bekerja dalam jangka waktu yang lebih 

lama memiliki lebih banyak pengalaman dan, sebagai akibatnya, 

memiliki talenta yang lebih unggul daripada mereka yang belum 

lama bekerja. Kader yang memiliki pengalaman lebih banyak 

akan mempengaruhi gaya dan pola kerja dalam memberikan 

pelayanan kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat yang 

datang ke Posyandu. 

b. Pengetahuan 

Kader posyandu yang memiliki tingkat pemahaman yang 

lebih baik akan lebih terlibat dalam melaksanakan kegiatan 

posyandu balita. Sebaliknya, kurangnya informasi dapat 

berdampak buruk pada kinerja kader dalam kegiatan posyandu 

balita, serta konsekuensi dari kunjungan dan pencapaian di 

posyandu. Oleh karena itu, sangat penting bagi kader posyandu 
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untuk mendapatkan pelatihan yang tepat, terutama dalam hal 

kesehatan dan pengembangan posyandu.  

c. Motivasi 

Kader posyandu dengan motivasi kerja yang rendah dapat 

berkinerja buruk saat melaksanakan kegiatan posyandu, 

sedangkan kader dengan dorongan kerja yang tinggi akan 

berkinerja lebih baik. 

d. Budaya  

Budaya yang ditemukan pada kader posyandu tidak secara 

menyeluruh dirinci dalam hasil penelitian. Di sisi lain, kader 

posyandu terlibat dalam inisiatif kesehatan masyarakat yang 

dipimpin oleh masyarakat dan telah menjadi bagian intrinsik dari 

kehidupan dan budaya mereka.  

e. Sarana dan prasarana 

Infrastruktur kader posyandu mencakup semua fasilitas 

dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung berbagai 

kegiatan dan acara yang direncanakan oleh kader posyandu 

dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan budaya masyarakat.  
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4. Tinjauan Tentang Kader Posyandu  

1. Definisi Kader Posyandu  

Kader posyandu adalah anggota masyarakat setempat yang 

memiliki keterampilan dan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan 

posyandu. Mereka harus dapat membaca dan menulis latin, memiliki 

keinginan yang kuat untuk melayani, memiliki kemampuan 

berkomunikasi, dan memiliki waktu luang yang cukup. Selain 

melaksanakan kegiatan, kader posyandu diharapkan dapat berperan 

sebagai manajer posyandu dengan mengetahui kebutuhan 

masyarakat di wilayahnya. Sebagai pengelola, kader posyandu 

bertugas merencanakan dan mengorganisir kegiatan posyandu 

(Kemenkes RI, 2012). 

a. Kriteria untuk menjadi kader posyandu 

Berikut ini adalah persyaratan untuk menjadi kader posyandu: 

1) Berasal dari masyarakat setempat. 

2) Mampu membaca dan menulis dengan menggunakan 

huruf latin. 

3) Berminat dan bersedia menjadi kader. 

4) Bersedia bekerja secara sukarela sesuai dengan 

kemampuan dan waktu luang yang dimiliki. 

(Kementerian Kesehatan RI, 2012). 
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Kader Posyandu memiliki tiga peran utama: pelaksana, 

pengelola, dan pengguna. Mereka harus memahami tanggung 

jawab utama mereka, mendapatkan petunjuk teknis dari 

pemerintah untuk menggunakan buku KIA untuk mendeteksi 

pertumbuhan berat badan balita secara dini, melakukan 

penimbangan dan pemantauan pertumbuhan, memberikan 

makanan tambahan, serta mengetahui cara mencegah diare 

dan mencampur Oralit. Kader Posyandu juga bertanggung 

jawab untuk memantau dan memberikan nasihat kesehatan 

kepada anak-anak di bawah usia lima tahun. Oleh karena itu, 

kader posyandu memainkan peran kunci dalam memantau 

pertumbuhan dan perkembangan balita. Namun, dalam 

melaksanakan tugasnya, tidak semua operator posyandu dapat 

bekerja sesuai harapan karena dipengaruhi oleh karakteristik 

yang mempengaruhi perilaku mereka (Handayani et al., 2022).  

Kader posyandu memiliki peran, tugas, dan kewajiban 

yang sangat penting dalam pertumbuhan desa. Kewajiban 

mereka tidak hanya pada saat pembukaan posyandu, tetapi 

juga sebelum dan sesudahnya. Keberhasilan penyelenggaraan 

posyandu sangat bergantung pada dukungan yang kuat dari 

semua pihak, baik dukungan moral, material, maupun 
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finansial. Selain itu, kerjasama, dedikasi, dan pengabdian para 

pengurus, terutama kader posyandu, juga sangat dibutuhkan. 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kader 

posyandu memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

menurunkan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan balita. 

Tugas dan kewajiban kader sebelum hari pembukaan 

posyandu antara lain: 

a. Adakan pertemuan dengan warga setempat untuk 

memberitahukan mereka tentang hari buka 

Posyandu.  

b. Menyediakan lokasi yang sesuai untuk kegiatan 

posyandu. 

c. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk posyandu. 

d. Membagi tugas di antara para kader posyandu. 

e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan 

petugas lainnya. 

f. Membuat Promosi Kesehatan Masyarakat (PMT) 

dan materi penyuluhan yang diperlukan 

Pada hari buka posyandu, tugas dan tanggung jawab kader 

antara lain : 



29 
 

 
 

a. Melakukan pendaftaran pengunjungan posyandu  

Kader memainkan peran penting dalam upaya 

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai 

kesehatan yang optimal dan membimbing masyarakat dalam 

masalah kesehatan. Dalam praktiknya, tanggung jawab kader 

stunting meliputi pendataan balita, pemantauan pertumbuhan 

dengan mencatatnya di Kartu Menuju Sehat (KMS), pemberian 

suplemen makanan, distribusi vitamin A, konseling gizi, dan 

kunjungan ke rumah-rumah ibu yang sedang menyusui atau 

yang memiliki balita (Wulandari, 2020).  

Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan kader 

merupakan salah satu faktor yang menghambat kinerja 

optimal posyandu. Hal ini menyebabkan rendahnya minat 

masyarakat untuk memanfaatkan posyandu sebagai layanan 

kesehatan utama. Pengetahuan kader memiliki peran krusial 

karena dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam mencegah 

stunting. Kinerja kader juga dipengaruhi oleh tingkat motivasi 

dan masa kerja mereka dalam ikut serta dalam program 

posyandu (Yulianti, 2020).  

Pada teori Williams (2008) dalam (Raniwati et al, 2022) 

masa kerja dapat menjadi komponen penting dalam 
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memperoleh kemampuan yang lebih baik karena pengalaman 

yang diperoleh dari masa kerja yang lama dapat meningkatkan 

keahlian seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya.  

Kader posyandu sebagai penyelenggara utama 

posyandu mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap 

pelaksanaan kegiatan posyandu. Seperti yang dijelaskan Dalam 

QS Al-‘Ankabūt /29: 6 

لمَِين  َ لَغنَِىٌّ عَنِ ٱلْعََٰ هِدُ لِنَفْسِهِٓۦ ۚ إِنَّ ٱللََّّ هَدَ فإَِنَّمَا يجََُٰ ََ وَمَن جََٰ  

Terjemahnya: 

“Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh (untuk 
berbuat kebajikan), sesungguhnya dia sedang berusaha 
untuk dirinya sendiri (karena manfaatnya kembali kepada 
dirinya). Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak 
memerlukan suatu apa pun) dari alam semesta”. 

 

Dalam kitab tafsir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab, Ayat 

diatas menegaskan bahwa “dan barang siapa yang berjihad” 

yakni mencurahkan kemampuannya untuk melaksanakan 

amal shaleh hingga ia bagaikan berlomba dalam kebajikan, 

maka sesungguhnya manfaat dan kebaikan jihadnya adalah 

untuk dirinya sendiri. Seseorang yang beriman dan beramal 

shaleh maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan 
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Allah akan memberi ganjaran yang lebih baik dari apa yang 

mereka senantiasa kerjakan. 

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka 

dapat dijelaskan bahwa jika kader posyandu berperilaku 

positif terhadap kegiatan Posyandu dan mereka mau 

menggunakan kemampuannya dalam memberikan pelayanan 

kesehatan. Maka motivasi yang baik akan meningkatkan 

perilaku kader untuk aktif dalam melaksanakan setiap 

kegiatan dan program posyandu. Apabila kader aktif maka 

upaya untuk menekan angka kematian bayi atau balita dan 

angka kematian ibu semakin mudah untuk tercapai.  

b. Motivasi Kader Posyandu  

Aktivitas Kader dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

termasuk motivasi internal dan bantuan eksternal dari 

berbagai pihak seperti kepala desa, tokoh masyarakat, dan 

petugas kesehatan. Faktor lain yang berpengaruh adalah 

ketersediaan fasilitas yang sesuai, termasuk pelatihan 

kesehatan, buku panduan, dan kehadiran di seminar-seminar 

kesehatan. Selain itu, rasa hormat dan kepercayaan yang 

diberikan kepada kader dalam memberikan layanan kesehatan 
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memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas mereka 

(Agustina et al., 2023).  

Motivasi karena kebutuhan sosial kader antara lain (Agustina 

et al., 2023) :  

1) Membantu masyarakat 

2) Menjalin hubungan sosial 

3) Balas jasa 

4) Mempertahankan status pekerjaan 

5) Memfasilitasi masyarakat dengan petugas 

6) Ingin mendapatkan pahala  

7) Membantu kelurahan 

c. Hambatan kader posyandu dalam melakukan kegiatan 

posyandu (Cahyanti, 2016) : 

1) Beberapa ibu yang memiliki balita mungkin mengabaikan 

pentingnya menghadiri acara posyandu. 

2) Kartu Menuju Sehat (KMS) tidak selalu dibawa atau hilang. 

3) Sebagian warga masih takut untuk menggunakan Keluarga 

Berencana (KB). 

4) Beberapa anak takut untuk divaksinasi. 

5) Para ibu terkadang mengabaikan rutinitas vaksin anaknya. 
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6) Sebagian ibu yang memiliki balita jarang memberi makan 

anaknya, sehingga berat badannya turun.  

7) Pemahaman masyarakat tentang kebersihan masih rendah. 

d. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku dengan 

Kinerja Kader 

Menurut Lawrence Green (1990) perilaku manusia 

dipengaruhi oleh 3 faktor utama, diantaranya: 

1) Faktor Predisposisi (Predisposing Factors) 

merupakan variabel internal yang berasal dari dalam diri 

individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang 

mempengaruhi perilaku, seperti pengetahuan, sikap, 

budaya motivasi, nilai, dan sebagainya. 

2) Faktor Pemungkin (Enabling Factors) meliputi lingkungan 

fisik, sarana dan prasarana kesehatan. 

3) Faktor Penguat (Reinforcing Factors) adalah faktor-faktor 

yang memperkuat perilaku, seperti sikap dan tindakan 

petugas kesehatan, teman sebaya, orang tua, kelompok 

referensi, dan norma masyarakat. Pada teori lawrence 

green faktor dominan yang memengaruhi perilaku kader 

dalam melakukan deteksi perkembangan di posyandu 
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mencakup dukungan dari tenaga kesehatan dan faktor 

pendukung lainnya.  

Menurut tesis Lawrence Green, elemen utama yang 

mempengaruhi perilaku kader dalam melakukan deteksi dini 

tumbuh kembang di Posyandu antara lain adalah 

pendampingan petugas kesehatan dan faktor pendukung 

lainnya. 

5. Tinjauan Tentang Posyandu  

1. Definisi Posyandu  

Posyandu merupakan salah satu jenis upaya kesehatan 

masyarakat (UKM) adalah program yang dikelola dan dijalankan 

secara partisipatif oleh masyarakat itu sendiri, dengan tujuan 

memberdayakan masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan 

dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi 

(Kemenkes RI, 2017). 

2. Kegiatan Posyandu  

Kegiatan Posyandu meliputi kegiatan utama dan kegiatan 

pengembangan/pilihan. Kegiatan-kegiatan Posyandu adalah sebagai 

berikut: 

a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)  

1) Ibu hamil 
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Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup:  

a) Ibu hamil menerima layanan seperti posyandu, yang 

meliputi penimbangan dan pengukuran tinggi badan, 

tekanan darah, lingkar lengan atas, pemberian tablet zat 

besi, imunisasi Tetanus Toksoid, pemeriksaan tinggi 

fundus uteri, dan sesi konseling mengenai perencanaan 

persalinan dan pencegahan komplikasi (F4K), serta 

Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan. Tugas-tugas ini 

dilakukan oleh petugas kesehatan dengan bantuan kader 

posyandu. Jika ditemukan kesulitan atau penyimpangan, 

maka akan segera dilaporkan ke Puskesmas untuk 

mendapatkan penanganan lebih lanjut.  

b) Untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, diusulkan agar 

diadakan kelas ibu hamil pada setiap hari pembukaan 

posyandu atau tanggal lain yang disepakati: 

• Penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, 

persiapan persalinan, persiapan menyusui, Keluarga 

Berencana (KB), dan gizi.  

• Perawatan payudara, termasuk menyusui.  

• Contoh pola makan sehat untuk ibu hamil 

• Memperlihatkan cara merawat bayi. 
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• Senam untuk ibu hamil 

2) Ibu Nifas dan Menyusui  

Layanan untuk ibu nifas dan menyusui meliputi konseling 

kesehatan, keluarga berencana, inisiasi menyusu dini (IMD), 

dan gizi: 

a) Penyuluhan /konseling kesehatan, keluarga berencana 

(KB) pasca persalinan, inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan 

ASI eksklusif dan gizi  

b) Pemberian dua kapsul vitamin A merah 200.000 SI: satu 

kapsul segera setelah melahirkan dan satu kapsul 24 jam 

kemudian. 

c) Perawatan payudara. 

d) Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan 

secara umum, termasuk pemeriksaan payudara, fundus 

uteri, dan lokia. Jika ditemukan adanya kelainan, maka 

akan segera dilaporkan ke puskesmas untuk penanganan 

lebih lanjut.  

Layanan posyandu untuk bayi baru lahir dan anak kecil 

harus menyenangkan dan mendorong pertumbuhan yang 

kreatif. Jika ada cukup tempat, anak-anak di bawah usia lima 
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tahun tidak boleh digendong saat menunggu giliran, melainkan 

dibiarkan bermain dengan balita lain di bawah pengawasan 

orang tua dan bimbingan kader. Oleh karena itu, diperlukan 

sarana permainan yang sesuai dengan usia balita. Jenis 

pelayanan yang disediakan posyandu untuk mencakup: 

• Penimbangan berat badan  

• Menentukan status pertumbuhan  

• Konseling dan edukasi 

• Petugas kesehatan puskesmas memberikan 

pemeriksaan kesehatan, vaksin, dan deteksi dini tumbuh 

kembang. Jika ada kelainan yang ditemukan, segera 

dilaporkan ke puskesmas. 

3) Keluarga Berencana (KB) 

Layanan keluarga berencana di Posyandu yang dapat 

diberikan oleh kader termasuk suntik KB dan konseling 

keluarga berencana oleh petugas kesehatan puskesmas. 

Pemasangan IUD dan implan juga dapat dilakukan jika tersedia 

cukup ruang, peralatan, dan tenaga yang kompeten. 
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4) Imunisasi 

Hanya petugas Puskesmas yang memberikan layanan 

imunisasi di Posyandu. Jenis vaksin yang diberikan 

disesuaikan dengan program untuk bayi baru lahir dan ibu 

hamil. 

5) Gizi  

Kader memberikan layanan gizi di Posyandu. Penimbangan 

berat badan, diagnosis dini kelainan pertumbuhan, konseling 

dan edukasi gizi, pemberian makanan tambahan lokal (PTM), 

suplementasi vitamin A, dan tablet Fe adalah beberapa layanan 

yang ditawarkan. Jika kader menemukan ibu hamil dengan 

Kekurangan Energi Kronis (KEK) atau balita yang berat 

badannya tidak naik dua kali berturut-turut atau berada di 

bawah garis merah (BGM), mereka harus segera mengirimnya 

ke Puskesmas atau Poskesdes.  

6) Pencegahan dan Penanggulangan Diare  

Diare dapat dicegah di Posyandu melalui penyuluhan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Di Posyandu, diare 

ditangani dengan pemberian Oralit. Jika diperlukan 

pengobatan lebih lanjut, petugas kesehatan akan memberikan 

obat Zinc (Kemenkes RI, 2017). 
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Posyandu yang selama ini menjadi garda terdepan dalam 

pembangunan kesehatan ibu dan anak, ternyata belum mampu 

memenuhi kebutuhan ibu dan anak, serta meningkatkan derajat 

kesehatan anak, untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal, 

yang nantinya akan menjadi fondasi peningkatan kualitas manusia 

secara keseluruhan.  

3. Sarana dan Prasarana  

Alat kesehatan dan perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam 

pelayanan posyandu, untuk dipersiapkan bersama dengan tenaga 

kesehatan dari Puskesmas/Pustu. 

Jenis peralatan di Posyandu yaitu: 

a. Termometer dahi digital 

b. Timbangan bayi digital 

c. Infantometer 

d. Timbangan badan digital  

e. Stadiometer 

f. Alat pengukur tekanan darah/ tensimeter 

g. Alat periksa kadar gula dalam darah 

h. Alat periksa Hemoglobin (Hb meter) 

i. Strip gula darah 

j. Strip Hb 
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Perbekalan Kesehatan lainnya yaitu: 

a. Pengukur lingkar kepala 

b. Pengukur lingkar lengan atas 

c. Pengukur lingkar pinggang (Kementerian Kesehatan RI, 2023) 

4. Landasan Hukum  

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H ayat 1 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos 

Pelayanan Terpadu. 

6. Tinjauan Tentang Stunting 

1. Definisi Stunting 

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang 

disebabkan oleh kekurangan gizi yang terus-menerus dan infeksi 

berulang yang mengakibatkan panjang atau tinggi badan di bawah 

rata-rata. Menurut WHO (2020), stunting didefinisikan sebagai 
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panjang/tinggi badan yang pendek atau sangat pendek untuk usia 

kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO 

yang disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dipulihkan seperti 

kurangnya asupan gizi dan/atau penyakit berulang/kronis yang 

terjadi dalam waktu 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) 

(Yankes Kemenkes, 2022).  

Stunting adalah masalah paling serius di dunia, melebihi kelebihan 

berat badan dan kekurangan berat badan. Permasalahan ini 

memerlukan perhatian semua pihak karena banyaknya kasus. 

Beberapa faktor, termasuk ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, 

sosial, budaya dan lingkungan dapat berdampak pada stunting. 

Pendapatan, pendidikan, dan pengetahuan orang tua merupakan 

faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi proses yang tidak kentara. 

Kendala ekonomi mempengaruhi kemampuan keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan makanan dan bagaimana mereka memilih 

perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan anak usia dini (Oktavia, 

2021).  

2. Karakteristik stunting 

     Menurut (Apriyani, 2020) stunting ditandai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan yang lambat gejalanya bisa berupa 

pertumbuhan gigi yang lambat, wajah yang tampak lebih muda, 
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pubertas yang tertunda, serta kemampuan perhatian dan memori 

yang buruk. Pada usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih tertutup dan 

tidak banyak melakukan kontak mata.  

3. Faktor penyebab stunting  

Kementerian Kesehatan (2018) mengidentifikasi berbagai faktor 

yang berkontribusi terhadap stunting, di antaranya: 

a. Faktor orang tua kondisi ibu dan calon ibu 

Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum, selama, dan 

setelah kehamilan memiliki dampak yang signifikan terhadap 

pertumbuhan janin dan risiko stunting. Karakteristik lain yang 

mempengaruhi ibu antara lain tinggi badan ibu (pendek), jarak 

antar kehamilan, usia ibu saat hamil, dan kurangnya konsumsi 

makanan saat hamil (Kemenkes RI, 2018).  

Ibu hamil dengan asupan makanan yang kurang baik 

pada kondisi ibu sebelum hamil (baik berat badan, tinggi 

badan, dan pola makan) merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjadinya stunting. Remaja putri yang akan 

menjadi ibu harus menjaga kondisi gizinya agar tetap sehat. 

Remaja putri dengan kondisi gizi yang buruk akan lebih mudah 

hamil dan menderita kekurangan energi kronis. Hal ini akan 

berdampak pada meningkatnya angka stunting di Indonesia. 
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b. Pemberian kolostrum atau inisiasi menyusui dini (IMD) 

pemberian ASI eksklusif dan makanan ASI  

ASI adalah sumber makanan pertama bagi bayi baru 

lahir, dan apa yang bayi makan setelah lahir memiliki dampak 

yang signifikan terhadap perkembangannya, termasuk risiko 

stunting. Ketidakmampuan untuk melakukan Inisiasi Menyusu 

Dini (IMD), ketidakmampuan untuk memberikan ASI eksklusif, 

dan menyapih dini merupakan penyebab potensial terjadinya 

stunting. Di sisi lain, ketika memberikan MP ASI, kuantitas, 

kualitas, dan keamanan makanan harus diperhatikan. 

Kepatuhan gizi pada anak usia dini sangat penting 

untuk mendukung pertumbuhan sepanjang kurva 

pertumbuhan dan menghindari berkembangnya kegagalan 

tumbuh kembang (growth failed) yang dapat mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan.  

c. Pendidikan Ibu 

Semakin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan, dan 

keterampilan, semakin besar kemungkinan keluarga tersebut 

memiliki ketahanan pangan yang lebih baik, praktik 

pengasuhan yang lebih baik, serta pemahaman dan efektivitas 

yang lebih baik dalam memberikan ASI kepada anak-anak 
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mereka. Hal ini terutama berlaku jika bayi mengalami 

kekurangan gizi. Pendidikan dan kemampuan yang terbatas 

menyebabkan kurangnya pemahaman dan keuntungan medis, 

terutama untuk pemberian makan bayi baru lahir.Ibu yang 

berpendidikan tinggi dapat dengan mudah memahami 

informasi yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan, 

sedangkan ibu yang kurang berpendidikan akan terpengaruh 

oleh informasi yang tidak tepat (Komalasari et al., 2020). 

d. BBLR ( Berat Badan Lahir Rendah ) 

Prevalensi pertumbuhan yang terhambat dan 

malnutrisi yang menetap pada bayi BBLR serupa dengan 

penelitian yang dilakukan di negara-negara Afrika dan Asia 

yang memiliki sumber daya terbatas. Bayi dengan berat badan 

lahir rendah akan memiliki konsekuensi jangka panjang, 

karena bayi BBLR memiliki ukuran perkembangan 

antropometri yang buruk. Pertumbuhan yang lambat pada 

bayi prematur dipengaruhi oleh keterbelakangan linier yang 

dimulai sejak masa kehamilan, serta usia kehamilan yang 

pendek. Namun, dengan asupan makanan yang tepat, pola 

pertumbuhan yang khas dapat diupayakan.Panjang lahir, 
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bersama dengan berat lahir, digunakan untuk menilai 

kesehatan janin dalam kandungan.  

e. Cara pencegahan Stunting  

Kemenkes menangani masalah gizi melalui intervensi seperti:  

1) Menyediakan makanan tambahan untuk ibu hamil dan 

balita yang kekurangan gizi kronis.  

2) Tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri.  

3) Pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif. 

4) Pemberian makanan tambahan untuk anak di bawah usia 

dua tahun. 

5) Penanganan gizi buruk. 

6) Pemantauan tumbuh kembang anak.  

7) Imunisasi Rutin 

8) Pemeriksaan kehamilan (ANC). 

9) Memberikan asupan vitamin A 

Selain kegiatan intervensi spesifik tersebut, strategi 

promosi preventif juga harus diterapkan untuk mengatasi 

berbagai masalah gizi dan kesehatan. Untuk itu, 

Kementerian Kesehatan telah meluncurkan program 

Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), yang berfokus pada 



46 
 

 
 

tiga (3) kegiatan yaitu konsumsi sayur dan buah, 

peningkatan aktivitas fisik, dan deteksi dini penyakit 

(kesmas 2018 Kemenkes, 2022).  

f. Dampak Stunting 

Menurut data dari Pusat Data dan Informasi 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, 

dampak stunting diklasifikasikan menjadi dampak jangka 

pendek dan jangka panjang  

1) Dampak jangka Pendek 

Dampak jangka pendek meliputi gangguan pada 

perkembangan otak, IQ, kelainan pertumbuhan fisik, 

dan gangguan metabolisme tubuh. 

2) Dampak jangka panjang 

Dampak jangka panjangnya antara lain penurunan 

kemampuan kognitif dan prestasi belajar, penurunan 

daya tahan tubuh sehingga lebih mudah sakit, risiko 

tinggi diabetes, obesitas, penyakit jantung dan 

pembuluh darah, kanker, stroke, dan kecacatan pada 

usia lanjut, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif 

sehingga produktivitas ekonomi rendah.   
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7. Kerangka Teori 
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Gambar 2. 1 Kerangka Teori 
Sumber : Modifikasi dari teori ( kemenkes 2017, 

kemenkes 2012, Cardy (james dan nelson, 2009: 

195), lowrence green 1990, kemenkes 2022, WHO 

2022) 
 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam dan 

mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja kader di 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Menurut (Sugiyono, 2019)  

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah. Penekanan pada makna ditunjukkan agar peneliti mendapatkan 

data yang sebenarnya, data yang pasti menjadi suatu nilai di balik data 

yang konkret. Sehingga dapat terungkap fenomena mengenai realita 

sosial, aktualisasi, maupun sasaran penelitian dan dapat memperoleh 

data yang mendalam terkait kader posyandu dalam mencegah stunting di 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.  

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Borongtala, Kecamatan 

Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Adapun waktu penelitian akan 

dilaksanakan  pada bulan januari hingga maret.   
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C. Informan Penelitian  

Penelitian ini menyelidiki bagaimana kinerja kader terhadap 

pencegahan stunting. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan 

utama, informan kunci dan informan pendukung dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Kriteria informan utama merupakan informan yang terlibat 

dalam kegiatan posyandu yaitu ketua Kader Posyandu yang ada 

di Kelurahan Borongtala.  

2. Kriteria informan kunci merupakan informan yang mengetahui 

dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan peneliti yaitu 

Tenaga kesehatan, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat di 

Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.  

3. Kriteria informan pendukung merupakan informan yang 

memberikan informasi keterlibatan langsung dalam kegiatan 

posyandu yaitu Ibu Balita yang ada di Borongtala Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto.   

D. Teknik dan Instrumen Penelitian  

Adapun teknik dan instrumen penelitian  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara mendalam 
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Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk 

bertukar informasi, menggali data dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna sesuai data yang akan dicari 

oleh peneliti mengenai Determinan kinerja kader posyandu dalam 

pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Embo Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini Adalah wawancara terstruktur dimana peneliti 

menyusun pedoman wawancara dengan berdasarkan pedoman 

kinerja kader dalam pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas 

Embo Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Namun, dalam 

proses pengumpulan data tidak menutup kemungkinan peneliti 

mengembangkan pertanyaan tersebut melainkan sesuai ruang 

lingkup dan tujuan penelitian.  

2. Alat Rekaman 

Peneliti menggunakan alat perekam untuk merekam hasil 

wawancara seperti rekam suara, kamera, foto. Hal ini bertujuan agar 

data yang diperoleh dapat direkam dan dianalisis secara lebih rinci 

dan akurat. 
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E. Teknik Pengelohan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu diolah secara 

singkat dan sistematis (hasil observasi, kemudian diklarifikasi, 

direduksi dan disajikan). Kegiatan ini sudah berlangsung sejak 

peneliti pertama kali terjun ke lapangan, sehingga terjadi analisis dan 

seiring dengan pengumpulan data. Tahapan analisis data dilakukan 

secara bertahap terdiri dari reduksi data yaitu membuat rangkuman, 

penyajian data yaitu menyajikan dengan mengambil poin – poin 

penting tetapi dapat dijamin kebenarannya dan selanjutnya 

kesimpulan dan verifikasi yaitu menarik kesimpulan dengan 

membuat kesimpulan awal, sehingga verifikasi dimungkinkan selama 

penelitian. Langkah ini selalu diulang dalam urutan langkah analisis 

sehingga pengumpulan data terjadi data terjadi secara bersamaan 

(Sirajuddin,2016).  

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah terdiri dari 4 komponen 

yaitu pengumpulan data, sajian data, reduksi data, analisis data, dan 

penarikan kesimpulan yang saling berkaitan. 

a. Pengumpulan data 
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Dalam tahap ini, pengumpulan data diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi yang 

peroleh dari pihak posyandu dan puskesmas. 

b. Reduksi data 

Pada tahap ini akan dilakukan pemilahan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengelolaan mencari data yang 

terpadu melalui hasil observasi penelitian yang akan 

dilakukan. 

c. Analisis data  

Pada tahap ini hasil wawancara dianalisis menggunakan 

aplikasi NVivo 11 Plus. 

d. Penyajian data 

Setelah data direduksi maka data dikelompokkan 

berdasarkan pokok permasalahan kemudian data disajikan 

dalam bentuk teks naratif yaitu dalam bentuk uraian dan 

deskriptif sehingga data tersebut dapat memberikan 

informasi yang jelas dan mudah dipahami. 

e. Menarik Kesimpulan 

Tahap terakhir dalam proses analisis data dalam 

penelitian ini adalah verifikasi data dan penarikan 

kesimpulan. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan 
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secara berkesinambungan guna mendapatkan kesimpulan 

dengan bukti kuat dan kredibel. 

Untuk memaksimalkan hasil wawancara maka akan 

digunakan NVivo 11 Plus dalam pengolahan data hasil 

penelitian. NVivo 11 Plus adalah aplikasi (Software) yang 

digunakan untuk melakukan pengolahan data secara 

analisis terhadap 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 juga dikenal sebagai Tag Cloud adalah metode 

visualisasi data dengan menunjukkan seberapa sering 

sebuah kata muncul dalam kata yang diwakili dengan besar 

kecilnya tulisan pada word cloud. Semua kata dalam data 

yang dikumpulkan berdasarkan besar kecilnya lalu 

membentuk seperti awan. Di dalam kata-kata yang dominan 

muncul pada jawaban informan diilustrasikan pada gambar, 

dimana semakin besar ukuran huruf, maka berarti semakin 

sering kata-kata yang bersangkutan muncul pada jawaban 

informan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Demografi 

Desa Borongtala merupakan salah satu dari 7 desa diwilayah 

kecamatan Tamalatea, yang terletak ± 6 Km dari kota kecamatan 

dengan jarak tempuh 20 menit menggunakan kendaraan roda dua, 

dan ± 10 Km dari kota kabupaten dengan jarak 30 menit dengan 

menggunakan roda empat.  

Desa Borongtala dimekarkan menjadi beberapa wilayah Desa, 

yang diantaranya adalah Desa Bontosunggu, Desa Turatea, dan 

kemudian Desa Bontojai. Desa Borongtala adalah salah Satu Desa 

yang terletak di bagian selatan Kabupaten Jeneponto Kecamatan 

Tamalatea dengan luas wilayah seluas ± 6,42 Km2, dan berdasarkan 

fakta serta informasi bahwa Desa Borongtala adalah induk dari ketiga 

Desa yaitu; Desa Bontosunggu, Desa Bontojai, dan Desa Turatea. 

Adapun batas-batas wilayah desa Borongtala sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Turatea 

b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Biringkassi 

c) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Flores 

d) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bontosunggu  



55 
 

 
 

Desa Borongtala terdiri dari 12 dusun sejak tahun 2018 

diantaranya Dusun Mattirobaji Utara, Dusun Mattirobaji Induk, Dusun 

Mattirobaji Selatan, Dusun Baraya Utara, Dusun Baraya Selatan, 

Dusun Karampangpaja Utara, Dusun Karampangpaja Barat, Dusun 

Karampangpaja Selatan, Dusun Karampangpaja Induk, Dusun 

Karampangpaja Timur, Dusun Tobereka, dan Dusun Tobereka Selatan. 

Dengan jumlah penduduk 5.250 jiwa atau 1.349 KK,  

2. Topografi dan Geografis 

Secara Topografi Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea 

Kabupaten Jeneponto terdiri atas dataran rendah, dengan ketinggian 

14 m sampai 31 m diatas permukaan air laut, luas daerah pertanian ± 

300 Ha, sedangkan luas daerah persawahan ± 82 Ha. Jika dilihat dari 

letak geografisnya, merupakan bagian dari daerah pesisir laut flores 

sehingga desa ini sangat potensial dijadikan lahan budidaya rumput 

laut. Disamping itu sebagian dari daerah ini merupakan daerah 

dataran yang juga berpotensi untuk dijadikan lahan budidaya 

tanaman pangan dan hortikultura. Adapun Dusun yang berdekatan 

dengan laut flores adalah Dusun Toberaka, Karampang Pa’ja Barat 

dan Karampang pa’ja Timur sehingga mata pencaharian penduduknya 

banyak yang bertani rumput laut. Sedangkan Dusun Mattiro Baji dan 

Baraya berada di daerah dataran sehingga penduduknya lebih banyak 
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yang bercocok tanam dengan tanaman pangan hortikultura 

ketimbang rumput laut.  

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Borongtala, Kecamatan 

Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang berlangsung 2 minggu yang 

dimulai pada tanggal 30 januari sampai 14 februari 2024. Adapun 

fokus penelitian ini yaitu Determinan Kinerja Kader Posyandu Dalam 

Pencegahan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Embo Kecamatan 

Tamalatea Kabupaten Jeneponto yang meliputi masa kerja kader, 

pengetahuan kader, motivasi kader, budaya kader, dan sarana 

prasarana. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang 

meliputi 6 informan utama yaitu kader posyandu, Informan kunci 

yaitu 1 tenaga kesehatan bagian gizi, , 1 bidan desa dan 1 tokoh 

masyarakat. Informan pendukung yaitu 6 ibu balita . 
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Tabel 4. 1 Kriteria Informan 

No 
Nama 
Inisial 

Jabatan Umur 
Jenis 

Kelamin 
Pekerjaan Keterangan 

1 SN Ketua 35 P 
Kader 

Posyandu 
Informan 

Utama 

2 BG Ketua 53 P 
Kader 

Posyandu 
Informan 

Utama 

3 NI Ketua 37 P 
Kader 

Posyandu 
Informan 

Utama 

4 RW Ketua 27 P 
Kader 

Posyandu 
Informan 

Utama 

5 SH Ketua 71 P 
Kader 

Posyandu 
Informan 

Utama 

6 NS Ketua 43 P 
Kader 

Posyandu 
Informan 

Utama 

7 ID Ibu Balita 25 P Petani 
Informan 

Pendukung 

8 ST Ibu Balita 30 P Petani 
Informan 

Pendukung 

9 RK Ibu Balita 23 P Petani 
Informan 

Pendukung 

10 RN Ibu Balita 25 P Petani 
Informan 

Pendukung 

11 AW Ibu Balita 24 P Petani 
Informan 

Pendukung 

12 SD Ibu Balita 25 P Petani 
Informan 

Pendukung 

13 NA Petugas Gizi 24 P 
Tenaga 

Kesehatan 
Informan 

Kunci 

14 JD 
Sekretaris 

Desa 
50 L 

Tokoh 
Masyarakat 

Informan 
Kunci 

15 AN 
Penanggung 

Jawab 
Kader 

31 P Bidan Desa 
Informan 

Kunci 
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2. Gambaran Pelaksanaan Posyandu (Kesesuaian Juknis dan 

Pelaksanaan di Lapangan) 

a. Kegiatan Posyandu  

Berdasarkan hasil observasi kegiatan posyandu di Desa 

Borongtala terdapat kegiatan utama dan kegiatan 

pengembangan/pilihan pada ibu hamil yaitu pengukuran berat 

badan dan tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pemantauan 

gizi, (pengukuran lingkar lengan atas), vaksinasi, bimbingan dan 

perencanaan kelahiran pasca melahirkan termasuk F4K, dilakukan 

dan didukung oleh tenaga kesehatan.  

Dengan izin petugas kesehatan, kegiatan peningkatan 

kesehatan ibu hmil diselenggarakan di desa sebulan sekali, dalam 

bentuk kursus untuk ibu hamil. Kegiatan kursus untuk ibu hamil 

meliputi penyuluhan faktor risiko kehamilan, persiapan 

persalinan, persiapan menyusui, KB dan gizi. Kemudian perawatan 

payudara dan menyusui, gizi, perawatan kehamilan dan olahraga 

bagi ibu hamil.  

Pelayanan yang diberikan kepada ibu nifas dan menyusui 

antara lain pendidikan/konseling kesehatan, KB, nifas, pemberian 

ASI dini (IMD), serta pemberian ASI dan gizi eksklusif. Layanan 

posyandu untuk anak balita meliputi pemeriksaan, penilaian 

perkembangan, konseling dan pendidikan. 
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Pelayanan KB di Posyandu oleh kader yang dapat 

memberikan suntikan dan konseling KB. Memberikan vaksinasi, 

nutrisi PMT, serta pencegahan dan pengendalian diare dengan 

pemberian obat cacing setiap enam bulan sekali. 

Pengadaan sarana dan prasarana telah sesuai pedoman 

(Kementerian Kesehatan RI, 2023). Alat kesehatan yang ada di 

posyandu desa borongtala meliputi timbangan gantung, 

timbangan digital, stadiometer, infantometer Namun masih 

ditemukan beberapa kejanggalan dalam menggunakan sarana dan 

prasarana di posyandu.  

 

3. Masa Kerja Kader  
a. Hasil Analisis Nvivo 

 

 

Gambar 4.1 

Word Cloud Variabel Masa Kerja Kader 
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Dari hasil perhitungan melalui fitur word cloud 

menggunakan NVivo 11 Plus, kata “Tahun” adalah kata 

yang paling sering digunakan oleh informan dalam 

menjawab pertanyaan tentang Masa Kerja.  

b. Hasil Wawancara Informan 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa dari 

informan utama yaitu kader posyandu memiliki masa 

kerja yang lama menjadi kader. Kader posyandu 

mengatakan bahwa sudah lama menjadi kader posyandu 

dari tahun ke tahun tapi di pergantian seluruh aparat desa 

maka anggota kader posyandu juga di ganti. Kader yang 

lama juga mengatakan hal yang demikian bahwa baru 

menjadi kader tahun ini karena pergantian aparat desa 

jadi anggota kader yang baru dipilih langsung oleh aparat 

desa. Berikut pernyataan Informan utama di bawah ini: 

“….Lama ma saya jadi kader karena setiap pergantian kepala 

desa selalu saya dipanggil, sekitar 20 tahun ma saya jadi kader“ 

(SH, 71 Tahun, Informan utama) 

 

Informan lainnya mengatakan bahwa baru menjadi kader 

setelah pergantian aparat desa, sesuai pernyataan informan di 

bawah ini: 
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“baru bulan ini dek terbentuk bulan satu , kan pemerintah baru 

bulan 9 otomatis dibentuknya kader bulan ini” (NS, 43 Tahun, 

Informan utama) 

 

4. Pengetahuan kader  
a. Hasil Analisis NVivo 

 

 

Gambar 4.2 

Word Cloud Variabel Pengetahuan Kader 

Dari hasil perhitungan melalui fitur word cloud  

menggunakan NVivo 11 Plus, kata “Tidak” adalah kata 

yang paling sering digunakan oleh informan dalam 

menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan kader. 

b. Hasil Wawancara informan  

1) Pengertian Stunting 
 
Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa dari 

informan utama memiliki pengetahuan mengenai  
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stunting. Informan utama menyampaikan bahwa stunting 

itu merupakan bayi yang mengalami kekurangan gizi dan 

pertumbuhan yang lambat pada anak sehingga tidak 

sesuai dengan anak seumurannya. Berikut pernyataan 

informan utama dibawah ini :  

“Masalah pertumbuhan yang dialami oleh bayi 

masalah pertumbuhannya tidak sesuai dengan 

seumurannya” (SN, 35 Tahun, Informan utama) 

 

Ada pula informan utama yang mengatakan bahwa 

tidak mengetahui mengenai stunting. Informan utama 

menyampaikan bahwa sudah lupa tentang stunting karena 

pernah berhenti menjadi kader posyandu. Berikut 

pernyataan informan utama dibawah ini : 

“Saya kurang lupa mi karena apadih sudah lama ma 

tidak masuk adaka 9 tahun la selama masuk ki desa saya 

tidak pelajari mi itu karena saya dulu tangani gizi 

masyarakat” (BG, 53 Tahun, Informan utama) 

 

Jawaban dari informan utama tentang pengetahuan 

mengenai stunting sejalan dengan jawaban informan kunci 

yang mengatakan bahwa adanya pelatihan dan informasi 

yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Berikut 

pernyataan Informan kunci di bawah ini:  
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“Biasanya itu dari pelatihan dari petugas juga biasanya 

setiap posyandu dijelaskan biasa juga dari petugas promkes 

ada juga jadwal-jadwal tersendirinya itu turun” (NA, 24 

Tahun, Informan kunci) 

 

“Biasanya informasi dari petugas kesehatan ji kalo 

kayak pelatihan itu inikan mereka baru yah juga pelatihan 

jarang sih paling setahun kalo ada 2 sampai 3 kali 

kayaknya deh tapi baru baru ji ada jamborenya kader” (AN, 

31 Tahun, Informan kunci) 

 

Penjelasan informan kunci tentang stunting bahwa 

informan utama sebagian mengetahui stunting, juga sesuai 

dengan informan pendukung mengatakan bahwa kader 

posyandu memiliki pengetahuan tentang stunting. Berikut 

salah satu pernyataan informan pendukung: 

“Na tau ji tapi saya ji yang nda tau” (RN, 25 Tahun, 

Informan pendukung) 

 

“Na tau ji”  (ST, 30 Tahun, Informan pendukung) 

2) Pencegahan stunting 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa dari 

informan utama mengetahui bagaimana pencegahan 

stunting. Informan utama menyampaikan bahwa adanya 

pemberian imunisasi dan kebutuhan nutrisi yang 

terpenuhi. Berikut pernyataan Informan utama dibawah 

ini:  
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“Pencegahannya yaitu yang pertama harus apayah, masalah 

nutrisinya sama itu bayi atau balita diperhatikan supaya 

pertumbuhannya kedepannya bisa normal kembali” (SSN, 35 

Tahun, Informan utama) 

 

“….Diberikan imunisasi, ada juga pengukuran badan dan 

tinggi badan” (SH, 71 Tahun, Informan utama) 

 

Jawaban dari informan utama tentang bagaimana 

pencegahan stunting sejalan dengan jawaban informan 

kunci yang menyatakan bahwa pengetahuan yang 

didapatkan melalui pelatihan mengenai pencegahan 

stunting  kadang menerapkan hasil pelatihan dan kadang 

juga tidak. Berikut pernyataan informan kunci di bawah ini: 

“Kadang na terapkan kadang juga tidak, kadang hanya 

datang di posyandu to sudah itu pulang mi” (NA, 24 Tahun, 

Informan kunci) 

 

Penjelasan dari informan utama dan informan kunci sejalan 

dengan pernyataan informan pendukung yang mengatakan 

bahwa adanya pemberian pengetahuan terkait pencegahan 

stunting dan juga tidak pernah diberikan pengetahuan. 

Berikut pernyataan informan pendukung di bawah ini :  

“Pernah ja natanya Cuma kulupai” (RN, 25 Tahun, Informan 

pendukung) 

 

“Tidak pernah najelaskan begitu” (ST, 30 Tahun, Informan 

pendukung) 
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3) Dampak stunting 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa 

sebagian informan utama mengetahui dampak dari 

stunting, informan utama menyampaikan bahwa dampak 

dari stunting seperti merusak mental, tidak berfungsi 

baiknya otak anak dan kepintaran berkurang. Berikut 

pernyataan informan utama di bawah ini: 

“iyyah rusak mentalnya, anu juga tidak pintar apa 

kepintarannya berkurang” (SH, 71 Tahun, Informan utama) 

 

“Tidak berfungsi otak, jarang berinteraksi dengan teman 

seusianya, iya begitu” (SN, 35 Tahun, Informan utama) 

 

Jawaban informan utama sejalan dengan jawaban informan 

kunci dan informan pendukung pada pemberian 

pengetahuan tentang pencegahan dan dampak yang 

diakibatkan oleh stunting.  
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5. Motivasi Kader 
a. Hasil Analisis NVivo  

 

 

Gambar 4.3 

Word Cloud Variabel Motivasi Kerja 

Dari hasil perhitungan melalui fitur word cloud  

menggunakan NVivo 11 Plus, kata “Bermanfaat” adalah kata 

yang paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab 

pertanyaan mengenai Motivasi Kader. 

b. Hasil Wawancara Informan 

1) Hambatan dalam melakukan kegiatan posyandu  

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa 

informan utama memiliki hambatan dalam melakukan 

kegiatan posyandu. Informan utama menyampaikan 

bahwa ketakutan ibu balita membawa anak pada 
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kegiatan posyandu karena alasan mendapatkan efek 

setelah di imunisasi yaitu demam. Berikut pernyataan 

informan utama di bawah ini: 

“banyak yang malas datang nda mau nabilang saya tidak 

mau di timbang anak ku sakit kalo di imunisasi, 

pemikirannya begitu padahal di kasi ji, obat biasa itu panas 

itu ananaka kalo sudah di suntik, takut karena sakit ki 

anaknya kalo di suntik” (SH, 71 Tahun, Informan utama) 

 

“Biasanya itu to kalo misalnya to apa kena mi imunisasinya 

kan biasanya baik kalo setiap bulan di suntik jadi biasa itu 

nabilang anu tidak mauka disuntik karena demam ki 

padahal iu bagus ki cocok ki kalo misalnya disuntik ki to na 

langsung demam kayak cocok ki itu obatnya” (RW, 27 

Tahun, Informan utama) 

 

Jawaban informan utama sejalan dengan informan kunci 

mengenai hambatan yang dialami kader posyandu, 

hambatan tersebut teratasi dengan pemberian jadwal 

kegiatan posyandu yang dilakukan selama 1 minggu. Pada 

saat kegiatan posyandu tersebut ibu balita diberikan 

pemahaman mengenai Stunting. Informan kunci 

menyampaikan bahwa jadwal kegiatan posyandu dilakukan 

secara bergilir di setiap posyandu yang ada di desa 

Borongtala. Berikut pernyataan informan kunci di bawah 

ini : 
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“Jadwal kader posyandu itu setiap bulan dilaksanakan itu 

ada yang bervariasi ada yang tanggal 20,21, 22, 23,24 

karena disini ada enam tempat yang ditempati untuk 

melakukan kegiatan posyandu di masing-masing kepala 

dusunnya” (JD, 50 Tahun, Informan kunci) 

  

“Sebulan sekali, tergantung tapi dia sekitar tanggal 18 

sampai tanggal 24 begitu, selama enam hari” (AN, 31 Tahun, 

Informan kunci) 

 

2) Manfaat kegiatan posyandu kepada masyarakat  

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa 

informan utama mengatakan tentang apakah kegiatan 

posyandu bermanfaat kepada masyarakat. Informan 

utama menyampaikan bahwa kegiatan posyandu 

sangatlah bermanfaat bagi masyarakat terhadap imunisasi 

anak. Berikut pernyataan informan utama di bawah ini: 

“Ya alhamdulillah bermanfaat karena bisa ditau berapa 

yang stunting, yang pertumbuhan imunisasinya anak-anak 

di tau” (SN, 35 Tahun, Informan utama) 

 

“Bermanfaat, dulu saya kalo ada yang kurang gizi saya 

antarkan, kadang telur,kadang beras,karena saya sering ke 

dinas dulu tapi nda tau saat ini karena baru satu kali 

menimbang bulan 1 kemarin” (BG, 53 Tahun, Informan 

utama) 

 

Jawaban informan utama sejalan dengan informan kunci 

tentang manfaat kegiatan posyandu. Informan kunci 

mengatakan bagaimana partisipasi kader posyandu 
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sehingga bisa dikatakan bermanfaat dalam kegiatan 

posyandu. Informan kunci menyampaikan bahwa para 

kader memiliki masing masing tugas yang telah diberikan. 

Maka dari itu, setiap melakukan kegiatan posyandu para 

kader langsung mengambil tugasnya masing masing. 

Berikut pernyataan informan kunci di bawah ini:  

“Mereka selama ini merasa senang dengan kegiatan-

kegiatan itu terus dia telah menjalankannya saya telah 

memberikan tugas masing-masing para kader dari sekian 

banyak kader dari 69 kader di tahun 2023 mereka ini 

tingkat kehadirannya itu mencapai sampai 80% jadi saya 

melihat mereka senang karena pelaksanaanya kan Cuma 

sekali dalam satu bulan. Mereka juga giat ada yang ibu-ibu 

hamil, tidak ada di tempat yang dilakukan adalah yang 

pertama di umumkan di masjid terus juga datang ke 

rumahnya mencari” (JD, 50 Tahun, Informan kunci) 

 

“Kan masing-masing ada tupoksinya to ada yang 

menimbang, ada yang mengukur tinggi, ada yang mencatat 

isi KMS begitu” (AN, 31 Tahun, Informan kunci) 

 

Selain itu jawaban dari informan pendukung juga sejalan 

dengan informan utama dan informan kunci tentang 

bagaimana manfaat dan partisipasi kader posyandu dalam 

kegiatan posyandu, informan pendukung mengatakan 

bahwa adanya bantuan dari kader posyandu dalam 

mengambil peran sebagai kader posyandu untuk 
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memberikan arahan pola asuh kepada ibu balita. Berikut 

pernyataan informan pendukung di bawah ini: 

“Langsungji nakasi diam tawwa nabantu jki kasi diam I” (ID, 

25 Tahun, Informan pendukung) 

 

“Iyye tawwa na ajar ji” (AW, 24 Tahun, Informan 

pendukung) 

 

6. Budaya Kader 
a. Hasil Analisis NVivo 

 

 

Gambar 4.4 

Word Cloud Variabel Budaya Kader 

Dari hasil perhitungan melalui fitur word cloud 

menggunakan NVivo 11 Plus, kata “Mengikut” adalah kata yang 

paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab 

pertanyaan mengenai budaya kader.  
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b. Hasil Wawancara Informan 

1) Keyakinan kader  

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa apakah  

informan utama memiliki kebudayaan khusus dalam 

melaksanakan kegiatan posyandu. Informan utama 

mengatakan tidak memiliki keyakinan/kebudayaan dalam 

melaksanakan kegiatan posyandu. Berikut pernyataan 

informan utama di bawah ini : 

“Nda ada ji, mengikut ji di puskesmas” (SH, 71 Tahun, 

Informan utama) 

 

“Ada biasanya, adatnya begitu tapi sekarang tidak mi 

tempo-tempo dulu dilarang ditimbang, di imunisasi kader 

baru begitu ji tapi sekarang sudah bagus sudah tau adat” 

(BG, 53 Tahun, Informan utama) 

 

Jawaban dari informan utama sejalan dengan dengan 

jawaban informan kunci. Informan kunci mengatakan 

bahwa tidak memiliki adat atau kebudayaan yang dianut di 

masyarakat atau pun kader tetapi hanya ada kepercayaan 

bahwa bayi yang baru saja dilahirkan tidak bisa 

meninggalkan rumah atau turun tanah jika belum berusia 

40 hari. Berikut pernyataan informan kunci di bawah ini : 

“Tidak adaji, mengikut. Biasanya to orang-orang sini tidak 

mau kasi turun anaknya tanah sebelum 40 hari tapi 



72 
 

 
 

beberapa orang ji yang menganut kepercayaan itu banyak ji 

juga biasa kalo ada mi jadwal posyandu pergimi na timbang 

anaknya” (NA, 24 Tahun, Informan kunci) 

 

“Nda ada ji setauku ituji yang kalo bayi baru lahir harus pi 

30 hari baru turun tanah karena begitu kepercayaannya 

orang disini” (AN, 31 Tahun, Informan kunci) 

 

Penjelasan informan kunci juga sejalan dengan pernyataan 

dari informan pendukung. Informan pendukung 

mengatakan bahwa tidak ada yang memiliki adat dalam 

melaksanakan kegiatan posyandu. Berikut pernyataan 

informan pendukung di bawah ini : 

“Nda ada, biasa langsung posyandu ji” (RN, 25 Tahun, 

Informan pendukung) 

 

“Nda ada ji setiap tanggal itu ji” (SD, 25 Tahun, Informan 

pendukung) 

 

2) Mengikuti kebudayaan yang ada  

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa 

informan utama menyampaikan tidak ada hari khusus 

hanya saja jadwal yang sudah disetujui dalam pelaksanaan 

kegiatan posyandu. Berikut pernyataan informan utama di 

bawah ini : 

“Tidak kan perbulan, mengikuti ji setiap bulan posyandu” 

(RW, 27 Tahun, Informan utama ) 
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“iyye nda ada ji “(SN, 35 Tahun, Informan utama) 

 

Jawaban informan utama sejalan dengan informan kunci 

yang mengatakan bahwa jika ada kebudayaan seperti itu 

hanya mengikut pada jadwal yang sudah ditetapkan. 

Berikut pernyataan informan kunci di bawah ini: 

“Ya kita mami, mengikut di BCG nya to kalo bisa ji nda 

sampai 30 hari turun mi tapi kalo anui terserah dia ji karena 

30 hari ji juga toh” (AN, 31 Tahun, Informan kunci) 

 

Kalo saya tidak iyya, mengikut, kalo saya selalu ki bilang nda 

mesti ji 40 hari baru dikasi turun itu rumah itu anak kecil, 

kadang ditanya ji tapi kan nda bisa ki paksa juga, jangan 

sampai nakasi turun anaknya baru sakit ki,tergantung ji 

(NA, 24 Tahun, Informan kunci).  
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7. Sarana dan Prasarana 
a. Hasil Analisis NVivo 

 

 

Gambar 4.5 

Word cloud  Variabel Sarana Prasarana 

Dari hasil perhitungan melalui fitur word cloud 

menggunakan NVivo 11 Plus, kata “Semua” adalah kata yang 

paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab 

pertanyaan mengenai sarana prasarana yang ada di posyandu. 

b. Hasil Wawancara Informan 

1) Sarana dan prasarana memadai  

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa 

informan utama mengatakan sarana dan prasarana sudah 
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cukup dan memadai dalam melakukan kegiatan posyandu. 

Berikut pernyataan informan utama di bawah ini: 

“Alhamdulillah cukupji” (NS, 43 Tahun, Informan utama) 

 

“Iyya memadai ji” (BG, 53 Tahun, Informan utama) 

 

Jawaban informan utama sejalan dengan informan kunci 

yang mengatakan bahwa adanya kekurangan terhadap 

sarana dan prasarana, tetapi pada alat yang digunakan 

dalam kegiatan posyandu sudah memadai. Berikut 

pernyataan informan kunci di bawah ini: 

“Kalo alat ya memadai ji karena ada juga dari dinas ituji 

kayak kursi dan meja belum pi tapi nabilang ji pak desanya 

diusahakan ini tahun tercukupi in syaa Allah karena pak 

desa baru” (NA, 24 Tahun, Informan kunci) 

 

“Belum 100% tapi Alhamdulillah boleh dikatakan sudah 

cukup untuk pelaksanaan-pelaksanaan dalam hal kader 

posyandu. Ada timbangan, ada alat pengukur, ada tingkat 

pertumbuhan, bahkan baru-baru ini dapat bantuan dari 

kabupaten, ada juga alat lain” (JD, 50 Tahun, Informan 

kunci) 

 

Penjelasan dari informan pendukung juga sejalan dengan 

informan utama dan informan kunci. Informan pendukung 

mengatakan bahwa sarana dan prasarana di posyandu 

sudah lengkap dan bagus. Berikut pernyataan informan 

pendukung di bawah ini : 
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“Lengkap semua ji disitu” (RN, 25 Tahun, Informan 

pendukung) 

 

“Bagus ji tawwa apalagi sekarang alat baru semua” (ST, 30 

Tahun, Informan pendukung) 

 

a. Kewalahan dalam melakukan kegiatan posyandu 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa 

informan utama tidak kewalahan dalam melakukan 

kegiatan posyandu karena sudah memiliki tugas masing-

masing. Berikut pernyataan informan utama di bawah ini : 

“Dulunya kan kadernya 4 atau 5 barangkali sekarang 6 

alhamdulillah teratur” (NS, 43 Tahun, Informan utama) 

 

“Iyye ada tugas masing-masing” (RW, 27 Tahun, Informan 

utama) 

 

Jawaban informan utama sejalan dengan jawaban informan 

kunci yang mengatakan bahwa tergantung dari situasi 

kegiatan jika banyak anak yang menimbang cukup 

kewalahan tapi jika tidak maka berjalan dengan lancar. 

Berikut pernyataan informan kunci di bawah ini : 

“Bergantung kalo pas di serbu sama ananak kewalahan tapi 

kalo satu satu ji datang yang tidak ji, belum terorgansing 

baek karena apalagi ini kader baru ya jadi perlu di ajar lagi” 

(AN, 31 Tahun, Informan kunci) 

 

“Saya lihat mereka tidak kewalahan karena jumlah mereka 

bukan sedikit jadi dari dalam satu tempat itu ada 8 sampai 
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10 jadi untuk merasa kewalahan mungkin tidak” (JD, 50 

Tahun, Informan kunci) 

 

Penjelasan informan pendukung sejalan dengan jawaban 

informan utama dan informan kunci yang mengatakan 

bahwa tidak merasa kewalahan dalam melakukan kegiatan 

posyandu. Berikut pernyataan informan pendukung di 

bawah ini : 

“Nda ji kayaknya dibilang bagus ji caranya” (RN, 25 Tahun, 

Informan pendukung)  

 

“Tidakji biasa santai santai ji kadang banyak anak anak 

kadang tidak jideeh banyak iyya apalagi sekarang” (ST, 30 

Tahun, Informan pendukung) 

 

b. Persiapan peralatan kegiatan posyandu  

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa 

informan utama mengatakan peralatan dalam kegiatan 

posyandu  telah di siapkan sebelum peserta posyandu 

datang ke lokasi kegiatan posyandu. Berikut pernyataan 

informan utama di bawah ini : 

“Disediakan dulu sebelumnya datang ibu-ibunya” (NS, 43 

Tahun, Informan utama) 

 

“Disiapkan sebelumnya sama anggota kader to supaya nanti 

kalo balitanya sudah ada ditempat hadir kita langsung saja” 

(SN, 35 Tahun, Informan utama)  
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Jawaban informan utama tidak sejalan dengan jawaban 

informan kunci yang mengatakan bahwa para petugas 

kesehatan ataupun bidan yang datang di lokasi kegiatan 

posyandu mereka yang menyiapkan alat alat bukan kader 

posyandu. Berikut pernyataan informan kunci di bawah ini: 

“Tidak, kami yang datang petugas kesehatan yang datang 

merakit karena harus dirakit dulu, kader menunggu disana 

kami datang arakit alatnya” (AN, 31 Tahun, Informan 

kunci) 

 

“Kadang-kadang, ini juga kader lebih cepat ka datang dari 

pada dia, jadi kadang saya yang siapkan dan lebih sering sih 

saya yang siapkan” (NA, 24 Tahun, Informan kunci) 

Penjelasan informan pendukung sejalan dengan informan 

utama, informan pendukung mengatakan bahwa kader 

posyandu menyiapkan semua peralatan sebelum ibu balita 

datang. Berikut pernyataan informan pendukung di bawah 

ini : 

“Na siapkan memang mi tawwa ketuanya sudah memang mi 

na atur baru datangki” (ST, 30 Tahun, Informan 

pendukung)  

 

“Nasiapkan memang mi ada baru menimbang” (ID, 25 

Tahun, Informan pendukung) 

 

c. Bertanggung jawab terhadap peralatan  
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Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa 

informan utama memiliki sikap tanggung jawab terhadap 

peralatan yang telah digunakan dalam melakukan kegiatan 

posyandu. Informan utama mengatakan bahwa setelah 

menggunakan alat tersebut kemudian diperbaiki dan 

menyimpan ke tempatnya. Berikut pernyataan informan 

utama di bawah ini : 

“iyye langsung diperbaiki” (SN, 35 Tahun, Informan utama) 

 

“Iyya bertanggung jawab” (NI, 37 Tahun, Informan utama) 

 

Jawaban informan utama sejalan dengan informan kunci 

yang mengatakan bahwa setelah kegiatan posyandu kader 

posyandu memperbaiki atau mengemas kembali alat yang 

digunakan dalam kegiatan posyandu. Berikut pernyataan 

informan kunci di bawah ini : 

“Iyye, dia ji tawwa yang kemas-kemas ki lagi” (NA, 24 Tahun, 

Informan kunci) 

 

“Iyya bertanggung jawab ji kalo dulu kan di bawa di masing-

masing pustu tapi sekarang mereka pegang masing-masing” 

(AN, 31 Tahun, Informan kunci) 

 

Penjelasan informan kunci juga sejalan dengan penjelasan 

informan pendukung yang mengatakan bahwa kader 
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posyandu bertanggung jawab pada alat yang telah 

digunakan dalam kegiatan posyandu. Berikut pernyataan 

informan pendukung di bawah ini : 

“Iyye bertanggung jawab ji, langsung ji nasimpan kalo 

selesai” (AW, 24 Tahun, Informan pendukung) 

 

“Iyye naperbaiki ji alat alat” (RN, 25 Tahun, Informan 

pendukung) 

 

d. Kebersihan setelah kegiatan posyandu  

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa 

informan utama melakukan pembersihan setelah 

melakukan kegiatan posyandu. Informan utama 

mengatakan bahwa dibersihkan setelah melakukan 

kegiatan posyandu. Berikut pernyataan informan utama di 

bawah ini : 

 

“Iyya dibersihkan sebelum dan sesudah posyandu, 

dibersihkan karena sudah dipakai” (NS, 43 Tahun, Informan 

utama) 

 

“Iyya dibersihkan itu juga to alat ukur, alat timbang di 

bersihkan semua baru di simpan di tempatnya kan ada 

tasnya jadi di kasi turun disitu tas”  (NI, 37 Tahun, Informan 

utama) 

 

Jawaban informan utama sejalan dengan jawaban informan 

kunci yang mengatakan bahwa setelah kegiatan posyandu 
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langsung melakukan pembersihan. Berikut pernyataan 

informan kunci di bawah ini :  

“Iyye nabersihkan ji juga” (NA, 24 Tahun, Informan kunci) 

 

“Iyye bergantung, nda kotor-kotor amat juga toh paling 

beres-beres ji tuan rumah, nda ada pi bangunan permanen” 

(AN, 31 Tahun, Informan kunci) 

 

Penjelasan informan pendukung juga sejalan dengan 

jawaban informan kunci yang mengatakan bahwa para 

kader melakukan pembersihan setelah melakukan kegiatan 

posyandu. Berikut pernyataan Informan pendukung di 

bawah ini : 

Iyye nabersihkan ji (RN, 25 Tahun, Informan pendukung) 

 

Bersih ji kalo kuliat (AW, 24 Tahun, Informan pendukung). 
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8. Kinerja  

a. Hasil Analisis NVivo 
 

 
Gambar 4.6 

Word cloud  Kinerja 

Dari hasil perhitungan melalui fitur word cloud 

menggunakan NVivo 11 Plus, kata “Rajin” adalah kata yang 

paling sering digunakan oleh informan dalam menjawab 

pertanyaan mengenai kinerja kader posyandu yang ada di 

posyandu.  

1) Motivasi menjadi kader  

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa 

informan utama memiliki motivasi menjadi kader 

posyandu. Informan utama menyampaikan bahwa 

motivasi menjadi kader yaitu ingin memotivasi ibu balita 

agar mengetahui banyak hal tentang stunting, dan ada juga 
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menjadi kader posyandu dikarenakan ditunjuk oleh aparat 

desa tersebut. Berikut pernyataan informan utama di 

bawah ini: 

“Ingin memotivasi sama ibu-ibu supaya rajin pergi posyandu 

supaya ingin mengetahui pertumbuhan anaknya” (SN, 35 

Tahun, Informan utama)  

 

“Di kasi masuk ka jadi kader jadi ketua jadi saya langsung di 

tunjuk sama kepala desanya”  (NI, 37 Tahun, Informan 

utama) 

  

Jawaban informan utama sejalan dengan jawaban 

informan kunci mengenai motivasi kader posyandu terkait 

keaktifan kader dalam kegiatan posyandu. Informan kunci 

menyampaikan bahwa kader posyandu rajin dalam 

melakukan kegiatan posyandu. Berikut pernyataan 

Informan kunci di bawah ini : 

 

“Kalo itu rajin ji iyya kah itu harus toh” (NA, 24 Tahun, 

Informan kunci) 

 

“Alhamdulillah mereka rajin 90% rajin” (JD, 50 Tahun, 

Informan kunci) 

 

Penjelasan juga diperjelas oleh informan pendukung bahwa 

kader posyandu rajin dalam melakukan kegiatan posyandu. 

Berikut pernyataan informan pendukung di bawah ini:  
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“Rajin iyya, ada semua iyya” (ST, 30 Tahun, Informan 

pendukung) 

 

C. Pembahasan 
 
1. Masa kerja  

Berdasarkan perhitungan menggunakan fitur word cloud pada 

NVivo 11 Plus, diketahui bahwa kata "Tahun" paling sering digunakan 

oleh informan utama dalam menjawab pertanyaan mengenai lama 

menjadi kader posyandu, karena pada umumnya informan 

mengatakan sudah bertahun-tahun menjadi kader, dan jika perangkat 

desa diganti setiap 5 tahun sekali, maka seluruh kader posyandu akan 

diganti dengan kader yang baru.  

Masa kerja yang panjang akan menghasilkan pengalaman yang 

jauh lebih baik daripada masa kerja yang singkat. Selain informasi 

yang dibutuhkan oleh seorang kader, pengalaman merupakan faktor 

penting dalam melaksanakan kegiatan Posyandu. Akibatnya, kader 

yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman akan memiliki 

perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam memecahkan 

masalah selama kegiatan posyandu. Dapat dikatakan bahwa lamanya 

menjadi kader memiliki dampak yang signifikan terhadap 

pengetahuan yang dimiliki. Semakin lama menjadi kader pengetahuan 

akan semakin banyak dari hasil pelatihan maupun penyuluhan yang 

diadakan. Sebaliknya jika baru menjadi kader maka pengetahuan 
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yang dimiliki masih kurang, dan pengalaman dalam melayani masih 

sangat ragu dalam melakukan kegiatan posyandu. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada penelitian ini 

mengatakan bahwa kader memiliki lama kerja sesuai dengan 

pemindahan atau perubahan aparat desa tersebut. Apabila adanya 

perubahan, kader akan terganti dengan pilihan oleh aparat desa yang 

baru. Salah satu informan memiliki masa kerja lama yaitu 20 tahun 

dan 18 tahun yang sudah berusia 71 tahun dan 53 tahun. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa penetapan kader hanya ditentukan oleh 

perubahan aparat desa yang terbaru namun tidak sesuai dengan 

(Kemenkes RI, 2017) yang menyatakan bahwa usia kader minimal 20 

tahun sampai dengan 55 tahun.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Liyona et al., 2023) yang menemukan hubungan yang signifikan 

antara masa kerja dengan kinerja kader posyandu (p-value = 0,010 < 

0,05). Lamanya seseorang bekerja dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuannya dalam menyelesaikan tugas. Demikian pula, semakin 

lama seseorang menjabat sebagai kader posyandu, semakin baik 

keterampilannya dalam melaksanakan tugas selama kegiatan 

posyandu, sehingga keterlibatan kader dalam kegiatan posyandu 

semakin meningkat.  
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Penelitian Damayanti Adipati (2020)  sejalan dengan penelitian 

ini, yang menunjukkan bahwa kader posyandu yang telah bekerja 

selama ≥ 3 tahun mengalami peningkatan keterampilan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Begitu pula dengan penelitian Andira 

(2021) yang menjelaskan hasil uji statistik dengan uji chi-square 

menghasilkan nilai p = 0,043 yang menunjukkan bahwa masa kerja 

memiliki pengaruh terhadap kinerja kader dalam kegiatan posyandu 

di kecamatan Bontobahari kabupaten Bulukumba.   

Masa kerja sebagai kader harus didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai untuk menjamin tersampaikannya 

informasi dengan baik, seperti lokasi kegiatan penyuluhan di 

posyandu yang bersih dan sehat, kursi untuk tempat duduk saat 

penyuluhan, meja untuk penyuluhan dan pelayanan oleh kader, media 

penyuluhan, dan kartu konsultasi yang berisi pesan-pesan kepada ibu 

dan anak. 

Menurut temuan studi, kinerja kader tetap buruk meskipun ada 

kader yang memiliki masa kerja yang lama maupun baru, yang 

mengimplikasikan bahwa masa kerja tidak berpengaruh pada kinerja 

kader posyandu. Analisis ini sejalan dengan penelitian (Raniwati et al., 

2022) yang menemukan bahwa kinerja lebih rendah pada masa kerja 

lebih dari tiga tahun (55,9%) dibandingkan dengan masa kerja kurang 
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dari tiga tahun (52%). Uji chi square menghasilkan nilai p sebesar 

0,975, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara masa kerja dengan kinerja kader dalam pelaksanaan kegiatan 

posyandu (nilai OR = 0,855).  

Menurut temuan penelitian ini, tidak adanya hubungan antara 

masa kerja dengan kinerja kader posyandu dikarenakan ketika 

seorang kader mengikuti kegiatan posyandu atau menjadi kader 

posyandu, maka kader tersebut mendapatkan banyak pengetahuan 

dan pengalaman tentang kegiatan yang dilakukan kader dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kader posyandu, 

sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Apabila adanya perubahan, 

kader akan terganti dengan pilihan oleh aparat desa yang baru. secara 

tegas memerintahkan manusia agar pandai memanfaatkan waktu, dan 

tidak membuang waktu secara sia-sia. Pada QS. Al Insyirah/94:7, 

فَإذِاَ فرََغ تَْ فَٱنصَبْ   

Terjemahnya: 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 

Dari Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta’dzhim Al-

Qur’an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz 

menjelaskan bahwa jika kamu telah menyelesaikan dakwah atau 



88 
 

 
 

ibadah maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, dan mintalah 

kepada Allah kebutuhanmu, serta beribadalah dengan penuh 

kesungguhan. Yakni, jika kamu selesai beramal, maka mulailah 

dengan amalan lain, sehingga waktumu dapat terisi dengan amalan-

amalan yang bermanfaat. 

2. Pengetahuan  

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan fitur word cloud pada 

NVivo 11 Plus, ditemukan bahwa kata "Tidak" paling banyak 

digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan tentang 

pengetahuan kader karena secara umum informan menyatakan 

bahwa mereka mengetahui apa itu stunting tetapi tidak mengetahui 

cara mencegah stunting atau dampak stunting pada anak. Hal ini 

sejalan dengan kata yang paling sering digunakan oleh informan 

kunci, yaitu "pelatihan", karena petugas kesehatan hanya melakukan 

pelatihan kader sebanyak dua kali dalam setahun. Sementara 

informan pendukung, kata "Tidak" paling sering digunakan karena 

menurut informan, kader posyandu tidak memberikan penyuluhan 

atau pengetahuan berdasarkan hasil pelatihan yang dilakukan kepada 

ibu balita, sehingga ibu balita tidak mengetahui tentang stunting.  

Berdasarkan hasil wawancara pelatihan yang telah dilakukan di 

Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto bahwa 
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pemahaman kader posyandu tentang Stunting dalam penelitian ini 

masih sangat kurang, karena beberapa informan mengatakan bahwa 

mereka tidak tahu bagaimana cara mencegah Stunting dan bagaimana 

cara menangani konsekuensinya. Hal ini disebabkan karena petugas 

kesehatan jarang mengadakan pelatihan kepada kader posyandu 

tentang Stunting, oleh karena itu kader posyandu masih kurang 

pengetahuan mengenai Stunting.  

Menurut salah satu informan (A, 31 Tahun) bahwa petugas 

kesehatan jarang melakukan pelatihan sehingga kader posyandu 

kurang mengetahui bagaimana cara stunting dan dampak dari 

stunting. Begitu pula Informan (S, 30 Tahun) yang mengatakan bahwa 

informan pendukung tidak pernah dijelaskan mengenai stunting oleh 

kader posyandu. Dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan jarang 

memberikan pelatihan kepada kader posyandu.  

Berdasarkan temuan studi, kinerja yang baik pada pengetahuan 

kader menunjukkan bahwa pengetahuan mempengaruhi kinerja 

kader posyandu. Temuan ini sesuai dengan penelitian (Musmiler, 

2020) yang menemukan bahwa kader dengan kinerja buruk lebih 

banyak yang memiliki pengetahuan rendah (75%), dibandingkan 

dengan kader yang memiliki pengetahuan tinggi (42,4%). Uji statistik 

Chi-Square menghasilkan p = 0,006 (p <0,05), yang menunjukkan 



90 
 

 
 

adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan kinerja 

kader dalam pelayanan posyandu.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kartika (2024) menemukan 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kinerja kader 

di UPTD Puskesmas Sidodadi, Kecamatan Kota Sibolga. Uji analisis 

Chi-Square menghasilkan nilai 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan memiliki hubungan yang bermakna 

dengan kinerja kader posyandu di UPTD Puskesmas Sidodadi 

Kecamatan Kota Kisaran Barat. Hal ini memberikan dukungan pada 

premis bahwa pengetahuan memiliki dampak yang besar terhadap 

kinerja kader posyandu.   

Pengetahuan adalah seluruh pemikiran dan keyakinan yang 

dikuasai setiap manusia tentang alam semesta, termasuk setiap 

manusia dan tindakannya. Pengetahuan ini dapat diperoleh dengan 

berbagai cara, termasuk melalui pendidikan formal, berbagai media 

elektronik, dan di era sekarang, media sosial yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Kualitas pengetahuan mempengaruhi 

pemahaman setiap individu terhadap penjelasan (Wayan Sugandini et 

al, 2023). 

Pengetahuan merupakan bidang terpenting dalam membentuk 

perilaku manusia. Hasilnya, tindakan yang didasari oleh pengetahuan 
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dan kesadaran akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan 

tindakan yang tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran. 

(Notoatmodjo, 2003) dalam (Naomi et al, 2022). 

Menurut tenaga kesehatan di Puskesmas Embo Kecamatan 

Tamalatea, kader posyandu memiliki pengetahuan yang kurang 

mengenai stunting. Ada beberapa faktor yang menyebabkan stunting 

tinggi di Desa Borongtala yaitu lingkungan yang tidak terjaga dan 

angka pernikahan dini masih sangat tinggi. Oleh karena itu, Desa 

Borongtala masih menjadi desa tertinggi di wilayah Kerja Puskesmas 

Embo Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

kader berkinerja buruk dalam kegiatan posyandu. Hal ini dipicu oleh 

hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa sebagian dari kader 

posyandu kurang mengetahui definisi, pencegahan, dan dampak dari 

stunting. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kader posyandu 

Desa Borongtala kurang cukup mengenai stunting dalam pelaksanaan 

posyandu maka petugas kesehatan mengadakan pelatihan maupun 

penyuluhan kepada kader. Menurut (Notoatmodjo, 2016) bahwa 

tingkat pengetahuan diukur dengan mendefinisikan sesuatu secara 

spesifik yang disebut dengan tahu, kemudian dapat menjelaskan 

secara benar dan mendapatkan contoh-contoh yang disebut dengan 
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memahami, dimana pada akhirnya orang tersebut memiliki 

kemampuan terhadap materi yang telah dipelajari pada kondisi yang 

sebenarnya.  

Berdasarkan hasil penelitian Nurjaman Melik (2022) tentang 

peran kader Posyandu Marunda dalam mencegah stunting di Desa 

Sanding, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, upaya kader 

posyandu dalam mengedukasi ibu balita dan ibu hamil mengenai 

pencegahan stunting belum memadai.  

Menurut temuan penelitian ini, pelatihan juga sangat penting 

dalam kinerja kader; kader yang jarang mengikuti pelatihan 

cenderung berkinerja baik karena mereka telah dibekali dengan 

pengetahuan tentang pelaksanaan posyandu, sehingga tanggung 

jawab untuk berpartisipasi cukup tinggi. Pengetahuan yang cukup, 

serta motivasi dan budaya, dapat meningkatkan kinerja kader. Unsur-

unsur lain yang dianalisis termasuk masa kerja, fasilitas, dan 

infrastruktur, yang semuanya berdampak pada kinerja posyandu.  

Menurut salah satu informan kunci (N, 24 Tahun) bahwa adanya 

pelatihan dari petugas kesehatan dan petugas promkes untuk 

memberikan pelatihan kepada kader untuk turun di lapangan di 

kegiatan posyandu yang sudah memiliki jadwal masing-masing. 

Informan kunci (A, 31 tahun) juga mengatakan bahwa adanya 
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pelatihan dari petugas kesehatan tapi jarang diikuti oleh kader. Maka 

dari itu, kader memiliki pengetahuan yang kurang mengenai stunting. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarang mengadakan pelatihan 

hanya 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun yang dihadiri oleh seluruh kader 

yang ada di Desa Borongtala. 

Nugraheni (2023), menuliskan bahwa kader posyandu memiliki 

empat peran dalam upaya pencegahan stunting di Desa Ngijo. Kader 

posyandu tidak menjalankan tugas dan perannya secara optimal. Hal 

ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman di antara kader posyandu 

serta kurangnya program pelatihan kader. 

Kegiatan pelatihan dan penyuluhan ini adalah untuk memberikan 

Keterampilan eksekutif pengetahuan tentang manfaat pemberian 

nutrisi tambahan, nasehat kepada bayi. Kader dapat mengedukasi 

para ibu yang memiliki bayi tentang cara menyiapkan makanan 

tambahan yang sehat dan bergizi untuk bayi mereka (Wayan 

Sugandini et al., 2023). 

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya 

(Naomi et al, 2022) yang menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan 

pendampingan efektif meningkatkan pengetahuan kader posyandu. 

Pelatihan sering kali digunakan untuk meningkatkan kinerja 
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seseorang yang dianggap tidak mampu mengembangkan pekerjaan 

karena kendala pendidikan.  

Pengetahuan meningkatkan kesadaran dan mendorong 

keterlibatan dalam kegiatan posyandu. Bahkan dengan pengetahuan 

yang memadai, kinerja bisa saja buruk. Sebaliknya, kader yang 

memiliki pengetahuan yang rendah mungkin dapat berkinerja baik 

karena faktor lain seperti motivasi kader, dan meskipun pengetahuan 

mereka kurang, kinerja kader masih dalam kategori memuaskan. 

Stunting dapat terjadi karena kurangnya pemahaman, terutama di 

kalangan orang tua (Bujawati et al., 2023). 

Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk 

mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. 

Sehubungan dengan itu Allah swt. mengajarkan kepada Adam dan 

semua keturunannya. Dengan ilmu pengetahuan itu, manusia dapat 

melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini, baik tugas khilafah 

maupun tugas ubudiah. Oleh karena itu Rasulullah saw. menuruh, 

menganjurkan, memotivasi, umatnya agar menuntut ilmu 

pengetahuan.  

Dalam menyuruh manusia menuntut ilmu, Allah menggunakan 

ungkapan yang bervariasi. Kadang-kadang dia menggunakan kata 
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perintah agar manusia membaca. Kegiatan membeca menghasilkan 

ilmu pengetahuan. Dalam QS. Al- Alaq/96: 1-5, sebagai berikut: 
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Terjemahnya :  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 
darah. Bacalah, dan Tuhanmu Lah Yang Mahamulia, Yang 
mengajar (manusia) dengan pena Dia mengajarkan manusia 
apa yang tidak diketahuinya. 

Dari Tafsir Al-Muyassar Bacalah (wahai nabi), apa yang 

diturunkan kepadamu, dengan mengawalinya dengan menyebut 

nama tuhanmu yang esa dalam penciptaan. Yang menciptakan 

manusia dari segumpal daging kental yang merah. Bacalah (wahai 

nabi) apa yang diturunkan kepadamu, sesungguhnya kebaikan 

tuhanmu banyak, kemurahan-Nya melimpah, Yang mengajari 

makhluk-Nya menulis dengan pena, Mengajari manusia apa yang 

belum diketahuinya, dan memindahkannya dari kegelapan 

kebodohan menuju cahaya ilmu. 

Ayat ini dapat dijadikan sebagai alasan bahwa ilmu pengetahuan 

itu penting dalam kehidupan manusia. Allah memerintahkan agar 

manusia membaca sebelum memerintahkan melakukan pekerjaan 
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dan ibadah yang lain. Ayat ini juga menunjukkan karunia Allah swt. 

kepada manusia, sebab ia dapat menemukan kemampuan belajar 

bahasa. Tambahan lagi, manusia juga dapat mempelajari baca tulis, 

ilmu pengetahuan, keterampilan yang beragam, petunjuk dan 

keimanan, serta hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia sebelum 

diajarkan kepadanya.  

3. Motivasi  

Berdasarkan perhitungan menggunakan fitur word cloud pada 

NVivo 11 Pro, diketahui bahwa kata "membantu" paling sering 

digunakan oleh informan dalam menjawab pertanyaan mengenai 

motivasi kader karena pada umumnya informan menyatakan bahwa 

kader rajin mengikuti kegiatan posyandu, sehingga masyarakat 

meyakini bahwa kegiatan posyandu sangat bermanfaat bagi balita.  

Dalam hal informan penting, frasa "Mereka" paling sering 

digunakan karena informan menyatakan bahwa petugas kesehatan 

memberikan informasi seperti pelatihan, tetapi kader posyandu baru 

jarang mengikuti pelatihan. Selain itu, kata "Rajin" sering digunakan 

oleh informan pendukung, yang menyatakan bahwa kader posyandu 

rajin dalam berpartisipasi dalam kegiatan posyandu.  

Motivasi didefinisikan sebagai keinginan untuk bekerja sekeras 

mungkin untuk mencapai tujuan organisasi, yang ditentukan oleh 
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kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan individu. 

Kemudian, tingkat motivasi mereka akan berkontribusi pada kinerja 

yang lebih tinggi, seperti halnya pekerjaan mereka, lingkungan, dan 

perilaku manajemen, yang semuanya akan mengarah pada kinerja 

yang tinggi dan membantu mencapai tujuan organisasi secara lebih 

efektif (Damayanti et al., 2022).  

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan di 

Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto bahwa 

petugas kesehatan jarang mengadakan pelatihan seperti yang 

disampaikan (A, 31 Tahun) mengatakan bahwa informasi dari 

petugas kesehatan seperti pelatihan tapi jarang dilakukan hanya 2 

sampai 3 kali dalam 1 tahun. 

Lebih lanjut, menurut petugas kesehatan, pelatihan diberikan oleh 

petugas kesehatan atau petugas promkes, dan setiap posyandu 

memiliki jadwal tertentu. Informan yang disampaikan oleh informan 

(J, 50 Tahun) selain pelatihan ada pula pertemuan-pertemuan dari 

masyarakat yang diadakan oleh aparat desa seperti kelas ibu hamil 

dan kelas kesehatan lainnya.  

Menurut hasil wawancara dalam penelitian ini, kader yang 

memiliki motivasi tinggi dikarenakan adanya keinginan dari diri 

sendiri untuk menjadi kader, usia kader yang sebagian besar sudah 
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dewasa sehingga masih aktif dan semangat dalam bekerja, selain itu 

kader hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga sehingga memiliki 

waktu yang cukup untuk ikut serta dalam pelayanan posyandu, 

sebagian kader sudah pernah diikutsertakan dalam kegiatan 

pelatihan, sebagian besar kader sudah memiliki pengalaman kerja 

lebih dari 5 tahun sehingga sudah mampu memahami hal tersebut.  

Berdasarkan temuan penelitian, kinerja berkorelasi positif dengan 

motivasi menjadi kader, yang mengimplikasikan bahwa motivasi 

mempengaruhi kinerja kader posyandu. Penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Husniyawati, (2020) yang menemukan bahwa 50% 

kader dengan motivasi sedang berkinerja efektif. Sebanyak 75,4% 

kader dengan motivasi tinggi dan 100% kader dengan motivasi sangat 

tinggi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Hal 

ini menunjukkan bahwa kader dengan motivasi rendah cenderung 

berkinerja buruk, sedangkan kader dengan motivasi tinggi berkinerja 

efektif. Temuan dari uji statistik menggunakan regresi logistik ordinal 

menunjukkan bahwa motivasi mempengaruhi kinerja kader 

posyandu. Kader dengan motivasi rendah cenderung berkinerja 

buruk atau sedang. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (lia dwi jayanti, 2020) hasil 

temuan uji statistik Chi-Square menunjukkan bahwa motivasi tidak 
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berhubungan dengan kinerja kader (p=0,486), sedangkan reward 

berhubungan (p=0,001).  

Menurut temuan penelitian, motivasi kader yang tinggi 

memberikan dampak positif terhadap kegiatan seperti keaktifan 

dalam mengunjungi posyandu, meningkatkan pelayanan yang 

diberikan oleh kader melalui peran dan tugas kader dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan dan mencegah bayi dan balita dari 

penyakit, gizi buruk, dan lainnya karena di posyandu, derajat 

kesehatan di masyarakat akan terpantau oleh kader yang 

berkompeten. 

Berdasarkan Sulaeman, (2022) dari 7 kader yang memiliki 

motivasi rendah, 2 kader (10%) memiliki kinerja yang tinggi, 

sedangkan dari 13 kader yang memiliki motivasi tinggi, 10 kader 

(50%) memiliki kinerja yang tinggi. Data ini menunjukkan bahwa 

motivasi kader berkorelasi dengan kinerjanya.  

Menurut informan kunci tentang pelaksanaan dan petugas 

pelaksana di posyandu, posyandu diadakan setiap bulan sesuai jadwal 

yang disepakati oleh penduduk dan petugas kesehatan, namun jika 

ada halangan yang signifikan, posyandu dapat ditunda.  

Mengenai jadwal pelaksanaan posyandu dan petugas pelaksana 

hampir sama dengan yang dikemukakan (Effendy, 1998) bahwa 
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jadwal pelaksanaan posyandu setiap bulan disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi desa tersebut dan petugas pelaksana posyandu adalah 

juru imunisasi, perawat atau bidan dan ahli gizi.  

Upaya posyandu akan berhasil jika kader, petugas kesehatan, dan 

masyarakat setempat bekerja sama. Kader posyandu diharapkan 

dapat bekerja secara optimal. Kegagalan dalam menjalankan tugas 

kader posyandu dapat berakibat langsung maupun tidak langsung 

(Nugraheni et al, 2023).  

Dari hasil wawancara terdapat hambatan pada sasaran yang 

kurang aktif akibat ketakutan yang dirasakan oleh ibu balita. 

Meskipun posyandu ingin melindungi kesehatan anak-anak mereka, 

namun targetnya tidak tercapai. Padahal para kader sudah sering 

menyarankan masyarakat untuk membawa balita mereka ke 

puskesmas untuk diimunisasi. Menurut (Notoatmodjo, 2016) 

menerima adalah tingkatan sikap dimana orang mau dan 

memperhatikan stimulus yang ditawarkan, dan menghargai adalah 

tingkatan sikap dimana orang lain dapat mengerjakan dan 

mendiskusikan suatu masalah.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (James W, et al 2021) 

motivasi kader posyandu dalam program pencegahan stunting di 

wilayah kerja puskesmas kedawung sebagian besar adalah tinggi 
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dengan jumlah 44 orang yang berpartisipasi sebesar 64,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara motivasi dengan 

kinerja kader posyandu dalam program pencegahan stunting di 

wilayah kerja puskesmas kedawung.  

Kader adalah sukarelawan yang dipilih dari, oleh, dan untuk 

masyarakat. Bertugas untuk memastikan pelayanan kesehatan 

berjalan dengan baik. Oleh karena itu, seorang kader posyandu harus 

bekerja secara sukarela, sungguh-sungguh, sukarela, dan mampu 

melaksanakan kegiatan posyandu sekaligus menggerakkan 

masyarakat untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan 

posyandu.   

Islam menerangkan masalah pemberian pelayanan yang jujur, 

rajin dan menyeluruh terhadap pasien dalam hal ini antara petugas 

kesehatan, kader dengan peserta posyandu tertuang pada QS. Asy-

Syu’ara/26 : 181-183  
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Terjemahnya :  

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan 
orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. 
Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan 
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mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan 
di bumi.  

 
Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an 

di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor 

fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah. Sempurnakanlah dalam 

menakar, janganlah kalian mengurangi takaran, dan timbanglah 

dengan adil dan sempurna. Janganlah kalian mengurangi hak-hak 

milik orang lain dan jangan berbuat kemaksiatan dan kekejian demi 

menyebarkan kerusakan di muka bumi. 

Berdasarkan surah Asy-Syu’ara 26/181-183 menjelaskan bahwa 

sebaiknya seorang petugas kesehatan selalu memberikan informasi 

secara terus menerus melalui pelatihan, dan tidak ragu untuk 

membagi ilmu dengan kader. Sehingga kader mampu memberikan 

informasi dan pelayanan yang benar terhadap masyarakat yang 

datang ke posyandu. Karena masyarakat tersebut memiliki hak 

mendapatkan informasi dan pelayanan yang sesuai berdasarkan 

kebutuhan masing-masing ketika mereka datang ke posyandu. 

 Sehingga dengan adanya pelatihan yang diberikan, secara tidak 

langsung kita telah menjalankan perintah Allah swt. dalam Q.S Asy-

Syu’ara membantu kader selain mendapatkan ilmu kesehatan, mereka 

juga mendapatkan pahala yang berlimpah melalui keikhlasannya 
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memberikan bantuan pelayanan dan mengamalkan perintah Allah 

swt.  

4. Budaya  

Budaya adalah kompleksitas informasi, kepercayaan, seni, 

moralitas, hukum, praktik, dan adat istiadat yang dimiliki bersama 

oleh masyarakat. Merumuskan semua karya dan perasaan yang 

terlibat dalam pembentukan masyarakat. Kegiatan sosial 

menghasilkan teknologi dan kebudayaan material atau fisik (material 

culture), yang diperlukan manusia untuk menguasai lingkungan alam 

dan mempertahankan kekuatan dan prestasinya sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat (Hartati, et al  2023).  

Berdasarkan perhitungan menggunakan fitur word cloud pada 

NVivo 11 Plus, diketahui bahwa kata "Tidak" paling banyak digunakan 

oleh informan kunci dalam menjawab pertanyaan mengenai budaya 

kader karena kader posyandu tidak memiliki budaya untuk hanya 

melakukan kegiatan posyandu sesuai dengan jadwal. Kata "Turun" 

paling banyak digunakan oleh informan kunci, yang menyatakan 

bahwa kader posyandu tidak memiliki budaya yang khas, hanya 

kebiasaan masyarakat setelah melahirkan. Selanjutnya, kata "Tidak" 

paling banyak digunakan oleh informan pendukung, yang menyatakan 

bahwa tidak ada budaya dalam melakukan kegiatan posyandu.  
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Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan di daerah 

Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tidak ada 

budaya dalam melakukan kegiatan posyandu sehingga mengikut di 

jadwal yang telah ditentukan, hanya saja ada sebagian masyarakat 

memiliki adat atau kebiasaan yang mereka percaya.  

Menurut salah satu informan (I, 37 Tahun), tidak ada kebudayaan 

seperti itu, kader posyandu mengikut di jadwal yang telah ditentukan 

oleh puskesmas. Informan (N, 24 Tahun) juga mengatakan bahwa 

tidak memiliki kebudayaan seperti itu hanya saja ada sebagian orang 

yang menganut kepercayaan 40 hari turun tanah. 

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka kader posyandu 

tidak memiliki kebudayaan pada kegiatan posyandu di Desa 

Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, hanya saja 

ada sebagian masyarakat yang percaya bahwa setelah melahirkan 

bayi yang sudah berumur 30 hari dapat bisa di imunisasi. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian (Ibrahim et al., 2021) bahwa hasil 

dengan menggunakan uji Chi-Square diperoleh hasil p=0,281 (p>0,05) 

yang berarti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara sosial 

budaya dengan kejadian stunting.  

Informasi yang diperoleh dari informan kunci mengatakan bahwa 

kader posyandu tidak memiliki budaya dalam melakukan kegiatan 
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posyandu tetapi ada sebagian masyarakat yang masih memiliki 

kebiasaan pada saat anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir tidak 

boleh meninggalkan rumah jika tidak berusia 30 hari atau 40 hari. 

Dari pernyataan tersebut tenaga kesehatan mengikuti kebiasaan 

masyarakat tersebut dikarenakan ditakutkan terjadi sesuatu hal yang 

tidak diinginkan jika dipaksa untuk mengikuti kegiatan posyandu. 

Menurut temuan studi, kinerja kader posyandu baik dalam hal 

budaya kader, meskipun ada kader yang mengaku memiliki budaya 

tetapi tidak memilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kader 

tidak berpengaruh terhadap kinerja kader posyandu. Penelitian ini 

konsisten dengan penelitian (Sintiawati et al., 2021) yang 

menunjukkan bahwa masyarakat memprioritaskan kehadiran mereka 

di posyandu terlepas dari budaya atau kepercayaan di sekitarnya 

karena terkait dengan kesehatan anak, sehingga jika mereka 

berhalangan, mereka akan menjadwalkan ulang pekerjaan mereka, 

dan jika ada orang yang tidak hadir karena bekerja, mereka akan 

mewakilkan kepada saudara kandung atau pengasuhnya. Selain itu, 

letak geografis Posyandu Desa Cihanja 2 yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat memudahkan kehadiran di semua kegiatan Posyandu 

Desa Cihanja 2. Meskipun sebagian masyarakat memiliki kebiasaan 

atau tinggal jauh dari posyandu, masyarakat tetap hadir. 
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Hal ini menunjukkan dengan adanya kebiasaan seperti itu ibu 

balita enggan membawa anaknya untuk di imunisasi. Maka dari itu, 

anak yang sudah memerlukan imunisasi pada saat bayi menjadi tidak 

terpenuhi akibat adanya kebiasaan yang dipercaya oleh sebagian 

masyarakat yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan (Kemenkes RI, 

2022a) jadwal imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-6 bulan yaitu 

Hepatitis B diberikan 4 kali yaitu 24 jam setelah bayi lahir, kemudian 

di usia 2,3, dan 4 bulan. DPT diberikan 3 kali yaitu di usia 2,3,dan 4 

bulan. BCG hanya diberikan 1 kali pada usia 0-1 bulan. HiB diberikan 

3 kali pada usia 2,3, dan 4 bulan. Polio diberikan ketika bayi lahir 

sampai berusia 1 bulan. PCV diberikan sebanyak 3 kali pada usia 2,4, 

dan 6 bulan. Rotavirus diberikan 2 kali dosis pertama pada usia 6 

minggu dan dosis kedua diberikan 2 minggu setelahnya, atau 

maksimal usia bayi 24 minggu.  

Pemberian vaksin dilakukan dalam rangka untuk memproduksi 

sistem immune (kekebalan tubuh) seseorang terhadap suatu penyakit 

tertentu, bermanfaat untuk mencegah penyakit berat dan kecacatan. 

Sebagai landasan normatif terhadap pencegahan dan pengobatan 

penyakit, bahwa pencegahan secara dini terhadap terjangkitnya suatu 

penyakit, seperti dengan imunisasi polio, campak, dan juga DPT serta 

BSG, adalah cermin perintah Allah agar tidak meninggalkan keluarga 
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yang lemah. Memang ada penolakan sebagian masyarakat terhadap 

imunisasi, baik karena pemahaman keagamaan bahwa praktik 

imunisasi dianggap mendahului takdir maupun karena vaksin yang 

digunakan diragukan kehalalannya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. 

al-Baqarah/1:168, sebagai berikut: 
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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. 

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Wahai 

manusia Makanlah dari rizki Allah yang Dia halalkan bagi kalian yang 

terdapat di bumi, dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang 

bermanfaat dan tidak memudaratkan, dan janganlah kalian mengikuti 

jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid’ah serta 

maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat 

nyata permusuhannya. 

5. Sarana dan prasarana  

Berdasarkan perhitungan menggunakan fitur word cloud di NVivo 

11 Plus, istilah "Semua" paling sering digunakan oleh narasumber 

kunci ketika menjawab pertanyaan mengenai infrastruktur yang ada 
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di Posyandu karena semua alat yang digunakan selama operasi 

Posyandu tersedia. Sementara itu, informan kunci sering 

menggunakan kata "Ada" karena alat yang digunakan adalah alat yang 

disediakan oleh dinas, namun infrastrukturnya masih kurang. Selain 

itu, kata sifat "Baru" sering digunakan oleh informan pendukung 

karena kader posyandu merupakan kader yang baru saja terpilih dan 

alat-alat yang digunakan dalam kegiatan posyandu masih baru.  

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan di Desa 

Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Menurut 

informan kunci, sarana dan prasarana yang ada saat ini untuk 

pelaksanaan posyandu, seperti timbangan, timbangan, dan alat ukur 

lainnya, sudah cukup memadai, namun masih dibutuhkan kursi, alat 

tulis, dan alat masak untuk makanan tambahan. Sarana dan prasarana 

yang ada di posyandu saat ini tidak sesuai dengan buku pedoman 

kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2023) yang menyebutkan 

bahwa sarana dan prasarana di posyandu, mulai dari kursi, meja, dan 

bangunan, ada di setiap kegiatan posyandu. Ketika membahas 

bagaimana melaksanakan posyandu ketika sarana dan prasarana 

terbatas, informan kunci menyatakan bahwa aparat desa dan 

puskesmas telah mengajukan permintaan fasilitas posyandu seperti 

kursi, meja, dan bangunan posyandu. Menurut (Brace 1990, Fromberg 
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1988, Gombone 1991) dalam Azwar 1996, jika tenaga dan sarana 

prasarana (kualitas dan kuantitas) tidak memenuhi standar yang 

telah ditetapkan (Standar Tenaga dan Sarana), maka akan sulit untuk 

mengharapkan pelayanan yang berkualitas tinggi. 

Menurut salah satu informan ( S, 35 Tahun), alat yang adai di 

posyandu sangat memadai. Informan (A, 31 Tahun) mengatakan 

bahwa alat yang digunakan dari dinas kesehatan sudah memadai 

hanya saja sarana prasarana seperti kursi dan meja masih kurang 

terutama juga gedung posyandu belum ada di Desa Borongtala. Selain 

itu, informan (A, 24 Tahun) mengatakan bahwa alat yang ada di 

posyandu sudah lengkap. Dapat disimpulkan bahwa alat yang 

digunakan dalam kegiatan posyandu sudah memadai tetapi masih 

kurangnya sarana prasarana seperti kursi, meja, dan bangunan 

posyandu yang digunakan pada saat kegiatan posyandu.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja baik pada 

sarana dan prasarana, Artinya sarana dan prasarana tidak 

berpengaruh terhadap kinerja kader posyandu karena kurang 

memiliki kursi, meja, dan bangunan kader dan ibu balita tetap 

melakukan kegiatan posyandu. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian (Rusmalayana et al., 2023) hasil uji Chi-Square 

dengan tingkat kepercayaan 95%. Didapatkan nilai p = 0,000 maka h0 
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ditolak (p < 0,05) yang artinya sarana prasarana berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja posyandu balita.  

Informasi yang diperoleh dari informan kunci mengenai sikap 

kader dalam menyiapkan sarana prasarana masih kurang, petugas 

kesehatan menyayangkan hal tersebut, karena persiapan alat kegiatan 

posyandu yang kurang aktif maka akan menyebabkan ibu balita yang 

akan melakukan pemeriksaan akan menjadi malas akibat kader yang 

kurang aktif.  

Untuk mengatasi konflik ini, manajemen, lembaga kesehatan, dan 

masyarakat harus mendapat informasi yang lebih baik tentang 

kesesuaian prosedur kesiapsiagaan dan infrastruktur dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu. 

Pengetahuan dan kemahiran kader dalam kegiatan Posyandu akan 

membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat 

(Fanggidae et al., 2023). 

Menurut temuan studi ini, kader secara aktif terlibat dalam 

pendaftaran, penimbangan, pengisian KMS, pemberian makanan 

tambahan, vitamin A, dan konseling masyarakat. Kader jarang 

terbebani dalam melayani ibu dan balita karena pembagian meja di 

setiap penugasan kader memastikan pengorganisasian.  
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Pada hasil wawancara yang dilakukan kader posyandu 

mengatakan mempersiapkan alat penimbangan dan pengukuran 

sebelum ibu balita datang di kegiatan posyandu, namun petugas 

kesehatan mengatakan bahwa kadang petugas kesehatan yang datang 

lebih awal dibandingkan kader posyandu maka dari itu alat yang akan 

digunakan pada saat kegiatan posyandu disiapkan oleh petugas 

kesehatan. Setelah dilakukan wawancara kepada ibu balita yang 

menyiapkan alat penimbangan dan pengukuran yakni kader 

posyandu. Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa 

kader posyandu masih kurang aktif dalam menyiapkan alat yang akan 

digunakan pada saat tenaga kesehatan ada di tempat kegiatan 

posyandu. Pelaksanaan Posyandu terkait dengan sumber daya yang 

tersedia. Sumber daya yang baik membutuhkan ketersediaan sarana 

dan prasarana, serta pendanaan yang memadai (Adnan, 2022). 

Selain itu, temuan dari wawancara penelitian ini mengungkapkan 

bahwa para kader merasa bertanggung jawab atas sarana dan 

prasarana di posyandu. Alat kesehatan yang berasal dari tenaga 

kesehatan dibersihkan dan diamankan setelah digunakan pada 

kegiatan posyandu.  

Selain itu, untuk menjaga kebersihan diri saat merawat ibu dan 

bayi/balita yang rentan terhadap penyakit menular, diperlukan 
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tambahan sarana dan prasarana khususnya alat pelindung diri seperti 

masker medis, Hans Cohen, dan hand sanitizer. Penyakit tidak tepat 

bukan hanya sebagai alat ukur namun juga sebagai lokasi 

pengukuran. Hasil pengukuran tidak valid karena ketinggian dipasang 

pada permukaan yang tidak rata/miring. Hal ini juga dapat 

menyebabkan salah tafsir terhadap pengukuran tinggi badan ibu 

menyusui dan wanita usia subur. Kesenjangan ini disebabkan karena 

posyandu terlalu penuh dan tidak ada tempat yang cocok untuk 

memasang meteran tersebut. 

Pada penelitian ini juga kader posyandu menjaga kebersihan 

sebelum dan sesudah melakukan kegiatan posyandu. Kebersihan 

adalah sebagian dari iman. Allah menyukai orang-orang yang suci dan 

suci. Namun banyak umat Islam yang tidak mengikuti ajaran 

agamanya. Masih banyak umat Islam yang menjalani kehidupan yang 

jauh dari kata bersih, yakni kotor dan kumuh. Dan terdapat sederet 

dalil dalam syariat Islam yang menunjukkan bahwa agama ini sangat 

memperhatikan kebersihan, khususnya masalah kebersihan. Adapun 

hadits yang menjelaskan tentang kebersihan yaitu HR. Ath-Thabrani  
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Artinya:  

"Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya 

Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan 

dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih." (HR. 

Ath-Thabrani). 

Melihat pentingnya pengaruh perilaku hidup bersih dan sehat 

dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana dunia medis mengatur 

hal ini. Sehingga, kita pun melakukan analisa bagaimana apabila 

kesehatan ini di hubungan dalam bidang keagamaan melihat agama 

islam terutamanya sangat menjunjung kebersihan yang tinggi. Islam 

menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan jasmani dan 

rohani. Kebersihan jasmani salah satunya tercermin dari perilaku 

selalu bersuci sebelum melakukan ibadah kepada Allah swt. al-Qur’an 

memandang kesehatan adalah suatu kondiri sehat secara 

menyeluruh, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal 

tersebut harus terjaga tidak hanya dangan menjaga masalah 

kesehatan secara individu, tapi juga perlu menjaga sistem kesehatan 

keluarga dan menjaga sistem kesehatan masyarakat. 

D. Kinerja  

Menurut perhitungan dengan menggunakan fitur word cloud pada 

NVivo 11 Plus, kata "Rajin" paling sering digunakan oleh informan kunci 

dan informan pendukung ketika menjawab pertanyaan mengenai kinerja 
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karena kader posyandu memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengikuti 

kegiatan posyandu.  

Pada hasil wawancara kader posyandu memiliki kinerja baik 

dalam melakukan kegiatan posyandu. disampaikan oleh informan kunci 

dan pendukung bahwa kader posyandu rajin dalam ikut dalam kegiatan 

posyandu. informan kunci (J, 50 Tahun) mengatakan bahwa 90% dari 

mereka rajin dalam mengikuti kegiatan posyandu. 

Begitu pentingnya peran kader dalam mempengaruhi kunjungan 

posyandu sehingga diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan 

pemerintah dalam mencegah atau menurunkan prevalensi stunting di 

Indonesia (Zuhrina Aidha, 2024). Berdasarkan hasil wawancara 

menunjukkan bahwa kader memiliki kinerja baik dalam pelayanan. 

Diperoleh hasil bahwa cakupan kunjungan meningkat setiap bulannya, 

kerajinan yang dimiliki kader posyandu dalam mengikuti kegiatan 

posyandu dan motivasi yang dimiliki kader dalam menjadi kader 

posyandu.  

Partisipasi kader di posyandu juga dipengaruhi oleh kebanggaan 

dan eksistensi diri. Kader posyandu juga menyatakan kebanggaannya 

atas terpilihnya mereka sebagai kader, dengan menyatakan bahwa tidak 

semua orang bisa menjadi kader posyandu. Mereka merasa senang 
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karena merasa dipercaya dan dihormati, meskipun pada kenyataannya 

kader posyandu bekerja tanpa gaji.  

Berdasarkan temuan wawancara, terlihat jelas bahwa 

keterampilan menimbang para kader masih kurang, karena mereka tidak 

memeriksa terlebih dahulu apakah timbangan sudah dalam posisi nol.  

E. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian 

ini, terdapat keterbatasan yang peneliti temui yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan 

penelitiannya karena penelitian ini tentunya memiliki kekurangan yang 

perlu dibenahi di kemudian hari. Keterbatasan penelitian tersebut adalah 

kurangnya informan yang diwawancarai seperti kader posyandu dan 

kurangnya informasi mengenai penyebab tingginya stunting di Desa 

Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja kader posyandu dalam pencegahan stunting di 

wilayah kerja puskesmas Embo, kecamatan Tamalatea, kabupaten 

Jeneponto, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Masa kerja kader terkait stunting pada kader posyandu di Desa 

Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto menunjukkan 

bahwa lama kerja Kader posyandu di desa borongtala rata-rata 

memiliki masa kerja lama dan masa kerja baru sesuai dengan 

pemerintahan aparat Desa yang sedang berjalan sehingga tidak 

mempengaruhi kinerja kader posyandu dalam mencegah stunting di 

Desa Borongtala.  

2. Pengetahuan kader terkait stunting pada kader posyandu di Desa 

Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto menunjukkan 

bahwa kader posyandu memiliki pengetahuan mengenai stunting 

namun tenaga kesehatan jarang melakukan pelatihan sehingga ibu 

balita yang ada di Desa Borongtala tersebut tidak mengetahui 

mengenai stunting. Oleh karena itu, pengetahuan kader berpengaruh 

terhadap kinerja kader.  



117 
 

 
 

3. Motivasi kader terkait stunting pada kader posyandu di Desa 

Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto menunjukkan 

bahwa kader posyandu memiliki motivasi untuk membantu 

masyarakat dalam kegiatan posyandu mempengaruhi kinerja kader 

dalam melaksanakan kegiatan posyandu. 

4. Budaya kader terkait stunting pada kader posyandu di Desa 

Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto menunjukkan 

bahwa kader posyandu meyakini ada budaya dan tidak memiliki 

budaya sehingga tidak mempengaruhi kinerja kader. Kader posyandu 

masih mengikuti puskesmas. 

5. Sarana prasarana stunting pada kader posyandu di Desa Borongtala 

Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa alat 

penimbangan dan pengukuran sudah lengkap hanya saja sarana 

seperti kursi, meja dan bangunan masih kurang dalam kegiatan 

posyandu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan buku 

pedoman posyandu sehingga sarana dan prasarana tidak 

berpengaruh terhadap kinerja kader posyandu.  

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi atau rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan 

terkait dengan Determinan Kader Posyandu dalam Pencegahan Stunting 

di Wilayah Kerja Puskesmas Embo Kecamatan Tamalatea Kabupaten 
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Jeneponto Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam hal ini penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut:  

1. Bagi Puskesmas  

Disarankan agar memberikan penyuluhan atau penyampaian 

informasi masyarakat secara tatap muka digunakan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan stunting di 

Wilayah Kerja Puskesmas Embo, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten 

Jeneponto. Selain itu, petugas kesehatan melibatkan keluarga 

terutama dukungan dari suami dalam memberikan edukasi mengenai 

pencegahan stunting.  

2. Bagi Petugas Kesehatan  

Disarankan agar petugas kesehatan melatih kader posyandu 2-3 kali 

per tahun karena hal ini akan meningkatkan pengetahuan mereka dan 

memudahkan mereka untuk memberikan pengetahuan kepada ibu 

hamil dan ibu balita selama kegiatan posyandu. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat menambah atau 

memperkaya sumber informasi terkait pencegahan stunting, 

kemudian penelitian selanjutnya disarankan dapat 

memepertimbangkan menggunakan jenis penelitian pendekatan 

kuantitatif untuk mendapatkan hasil analisis secara statistik.  
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LAMPIRAN 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

KINERJA KADER DALAM PENCEGAHAN STUNTING 

DI KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 

1. Pedoman wawancara untuk kader posyandu 

a. Masa kerja kader  

1) Berapa lama menjadi kader  

b. Pengetahuan  

1) Apa itu stunting 

2) Bagaimana cara pencegahan stunting 

3) Apa saja Dampak Stunting bagi Anak  

c. Motivasi 

1) Apa yang menjadi hambatan pada saat kegiatan posyandu  

2) Apakah dalam melakukan kegiatan posyandu dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat. 

3) Jika ada posyandu yang tidak aktif, bagaimana cara kader untuk 

mengaktifkan kembali 

d. Budaya  

1) Apa yang menjadi keyakinan kader posyandu dalam 

melaksanakan kegiatan posyandu 

2) Apakah ada hari khusus untuk melakukan kegiatan posyandu  

e. Sarana dan Prasarana 

1) Apakah sarana dan prasarana posyandu memadai bagi balita 

stunting  

2) Apakah dalam kegiatan posyandu kader kewalahan dalam 

melakukan penimbangan maupun pengukuran  

3) Apakah kader menyiapkan peralatan dan keperluan posyandu 

seperti alat ukur 

4) Apakah kader bertanggung jawab di setiap alat posyandu 

5) Apakah kader membersihkan sarana dan prasarana setlah 

melakukan kegiatan posyandu  

f. Kinerja  

1) Apa yang menjadi motivasi/ Alasan untuk menjadi kader 

posyandu  

2) Bagaimana cakupan kunjungan di posyandu  
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PEDOMAN WAWANCARA 

KINERJA KADER DALAM PENCEGAHAN STUNTING 

DI KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 

1. Pedoman wawancara untuk Tenaga Kesehatan 

a. Pengetahuan  

1) Apakah kader mengetahui apa itu Stunting 

2) Bagaimana kader memberikan pengetahuan tentang 

pencegahan stunting (penyuluhan/pelatihan/sosialisasi dll) 

3) Bagaimana kader posyandu menerapkan setelah diberikan 

pengetahuan tentang pencegahan stunting 

b. Motivasi  

1) Apakah anda mengetahui Kapan kader melakukan kegiatan 

posyandu (Keaktifan kader) 

2) Bagaimana partisipasi kader dalam mengikuti kegiatan 

posyandu 

c. Budaya  

1) Apakah ada hari khusus untuk melakukan kegiatan posyandu  

2) Bagaimana sebagai tenaga kesehatan mendukung budaya 

tersebut 

d. Saran dan prasarana 

1) Apakah sarana dan prasarana posyandu memadai bagi balita 

stunting  

2) Apakah dalam kegiatan posyandu kader kewalahan dalam 

melakukan penimbangan maupun pengukuran  

3) Apakah kader menyiapkan peralatan dan keperluan posyandu  

4) Apakah kader bertanggung jawab di setiap alat posyandu 

5) Apakah kader membersihkan sarana dan prasarana saat 

melakukan kegiatan posyandu  

e. Kinerja 

1) Apakah Kader rajin dalam berkunjung ke posyandu 
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PEDOMAN WAWANCARA 

KINERJA KADER DALAM PENCEGAHAN STUNTING 

DI KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 

1. Pedoman wawancara untuk Bidan Desa 

a. Pengetahuan  

1) Bagaimana kader memberikan pengetahuan tentang 

pencegahan stunting (penyuluhan/pelatihan/sosialisasi 

dll) 

2) Bagaimana kader posyandu menerapkan setelah diberikan 

pengetahuan tentang pencegahan stunting 

b. Motivasi  

1) Apakah anda mengetahui kapan kader melakukan kegiatan 

posyandu 

2) Bagaimana partisipasi kader dalam mengikuti kegiatan 

posyandu 

c. Budaya  

1) Apakah ada hari khusus untuk melakukan kegiatan 

posyandu  

2) Bagaimana sebagai tenaga kesehatan mendukung budaya 

tersebut 

d. Saran dan prasarana 

1) Apakah sarana dan prasarana posyandu memadai bagi 

balita stunting  

2) Apakah dalam kegiatan posyandu kader kewalahan dalam 

melakukan penimbangan maupun pengukuran  

3) Apakah kader menyiapkan peralatan dan keperluan 

posyandu  

4) Apakah kader bertanggung jawab di setiap alat posyandu 

5) Apakah kader membersihkan sarana dan prasarana saat 

melakukan kegiatan posyandu  

e. Kinerja 

1) Apakah Kader rajin dalam berkunjung ke posyandu 
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PEDOMAN WAWANCARA 

KINERJA KADER DALAM PENCEGAHAN STUNTING 

DI KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 202 

1. Pedoman wawancara untuk Tokoh masyarakat 

a. Pengetahuan  

1) Bagaimana kader posyandu memperoleh pengetahuan 

tentang pencegahan stunting 

(penyuluhan/pelatihan/sosialisasi dll) 

2) Bagaimana kader posyandu menerapkan setelah diberikan 

pengetahuan tentang pencegahan  stunting 

b. Motivasi  

1) Apakah anda mengetahui Kapan kader melakukan kegiatan 

posyandu 

2) Bagaimana partisipasi kader dalam mengikuti kegiatan 

posyandu 

c. Budaya  

1) Apakah ada hari khusus untuk melakukan kegiatan 

posyandu  

2) bagaimana sebagai tokoh Masyarakat mendukung budaya 

tersebut 

d. Saran dan prasarana 

1) Apakah sarana dan prasarana posyandu memadai bagi 

balita stunting  

2) Apakah dalam kegiatan posyandu kader kewalahan dalam 

melakukan penimbangan maupun pengukuran  

3) Apakah kader menyiapkan peralatan dan keperluan 

posyandu  

4) Apakah kader bertanggung jawab di setiap alat posyandu 

5) Apakah kader membersihkan sarana dan prasarana saat 

melakukan kegiatan posyandu  

e. Kinerja 

1) Apakah Kader rajin dalam berkunjung ke posyandu 
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PEDOMAN WAWANCARA 

KINERJA KADER DALAM PENCEGAHAN STUNTING 

DI KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 

 

1. Pedoman wawancara untuk Ibu Balita 

a. Pengetahuan 

1) Apakah menurut ibu kader posyandu mengetahui apa itu 

stunting 

2) Apakah kader memberikan pengetahuan kepada ibu balita 

mengenai stunting  

3) Apakah kader memberitahukan kepada ibu balita cara 

pencegahan dan dampak dari stunting untuk anak 

b. Motivasi 

1) Apakah kader rajin dalam kegiatan posyandu  

2) Bagaimana peran kader dalam memberikan arahan pola asuh 

ibu terhadap anak  

c. Budaya 

1) Apakah ada budaya atau tradisi khusus yang dihormati dalam 

pelaksanaan kegiatan posyandu 

2) Apakah kader posyandu mengikuti budaya tersebut atau 

mengikut dengan jadwal dari puskesmas  

d. Sarana dan prasarana 

1) Apakah sarana dan prasarana posyandu memadai bagi balita 

stunting  

2) Apakah dalam kegiatan posyandu kader kewalahan dalam 

melakukan penimbangan maupun pengukuran  

3) Apakah kader menyiapkan peralatan dan keperluan posyandu  

4) Apakah kader bertanggung jawab di setiap alat posyandu 

5) Apakah kader membersihkan sarana dan prasarana setelah 

melakukan kegiatan posyandu  

f. Kinerja 

1) Apakah Kader rajin dalam berkunjung ke posyandu 
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LAMPIRAN 2 

Keterangan Layak Etik Penelitian 
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Lampiran 3 

Surat Izin Meneliti LP2M 
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Lampiran 4 

Surat Izin Meneliti DPM PTSP 
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Lampiran 5 

Surat Izin Meneliti DPM PTSP Kabupaten Jeneponto 

  



134 
 

 
 

Lampiran 6 

Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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Lampiran 7 

Izin pengambilan data awal di Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto  
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Lampiran 8 

Izin Meneliti di Puskesmas Embo Kecamatan Tamalatea Kabupaten 

Jeneponto  
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Lampiran 9 

Wawancara kepada Informan Utama 
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Lampiran 10  

Wawancara Kepada Informan Kunci 
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Lampiran 11 

Wawancara Kepada Informan Pendukung 
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Lampiran 12 

Kegiatan Posyandu  di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten  

Jeneponto 
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MATRIKS WAWANCARA 
DETERMINAN KINERJA KADER POSYANDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS EMBO  KECAMATAN 

TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 
A. Informasi Utama (Kader Posyandu) 

No  Variabel Pertanyaan  Jawaban  Kesimpulan 
1 Masa kerja 

kader 
Berapa lama menjadi kader ? 1. “baru bulan ini dek terbentuk bulan satu , 

kan pemerintah baru bulan 9 otomatis 
dibentuknya kader bulan ini” (N, 43 
Tahun) 

2. “Lama ma saya jadi kader karena setiap 
pergantian kepala desa selalu saya 
dipanggil, sekitar 20 tahun ma saya jadi 
kader“ (H, 71 Tahun) 

3. “Mau masuk 6 tahun”  (S, 35 Tahun) 
4. “Kalo saya kurang lebih 12 Tahun, 

begitulah” (B, 53 Tahun) 
5. “baru ini, dulu pernah anua to waktu 

kepala desa kemarin tapi ini baru ka lagi 
masuk. 5 tahun baru pi ini lagi masuk ” 
(I, 37 Tahun) 

6. “lebih 2 tahun” (R, 27 Tahun ) 

Lama kerja kader 
bergantung dari 
pemerintahan daerah 
setempat.  

2 Pengetahuan 
kader  

Apa itu Stunting? 1. “semacam kurang gizi, pertumbuhannya 
lambat” (N, 43 Tahun) 

2. “stunting itu pertumbuhannya kerdil 
atau pendek dan kecil, kurang gizi juga” 
(H, 71 Tahun) 

3. “Masalah pertumbuhan yang dialami 
oleh bayi masalah pertumbuhannya 
tidak sesuai dengan seumurannya” (S, 
35 Tahun) 

4. “Saya kurang lupa mi karena apadih 
sudah lama ma tidak masuk adaka 9 
tahun la selama masuk ki desa saya 
tidak pelajari mi itu karena saya dulu 

Stunting merupakan 
kondisi gagal tumbuh 
akibat kekurangan gizi 
yang terjadi pada anak  
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tangani gizi masyarakat” (B, 53 Tahun) 
5. “Yang anu to yang kurang gizi” (I, 37 

Tahun) 
6. “Stunting itu adalah kayak kurang gizi, 

badan pendek, kurang makan” (R, 27 
Tahun ) 

  Bagaimana cara mencegah 
stunting? 

1. “Kurang tau juga karena kader baru” (N, 
43 Tahun)  

2. “Diberikan imunisasi, ada juga 
pengukuran badan dan tinggi badan” (H, 
71 Tahun) 

3. “Pencegahannya yaitu yang pertama 
harus apayah, masalah nutrisinya sama 
itu bayi atau balita diperhatikan supaya 
pertumbuhannya kedepannya bisa 
normal kembali” (S, 35 Tahun) 

4. “Tidak kutau juga” (B, 53 Tahun) 
5. “Di kasi vitamin, dikasi bantuan, 

imunisasi” (I, 37 Tahun) 
6. “Imunisasi itumo deh” (R, 27 Tahun ) 

Pencegahan stunting 
dilakukan dengan cara 
memberikan imunisasi 
, nutrisi, dan vitamin 
yang cukup dan rutin 
pada anak  

  Apa saja dampak stunting 
bagi anak ? 

1. ”Nda tau juga, kurang tau juga apa 
dampaknya” (N, 43 Tahun) 

2. “iyyah rusak mentalnya, anu juga tidak 
pintar apa kepintarannya berkurang” (H, 
71 Tahun) 

3. “Tidak berfungsi otak, jarang 
berinteraksi dengan teman seusianya, iya 
begitu” (S, 35 Tahun) 

4. “Tidak kutau la, kubilang selama ini baru 
lagi kayaknya kader baru lagi” (B, 53 
Tahun) 

5. “Pola hidupnya kayak barangkali kayak 
kurang pikiran, kurang kecerdasan, 
kurang gizi juga bu” (I, 37 Tahun) 

6. “Tidak tinggi tidak sesuai dengan 
umurnya” (R, 27 Tahun ) 

Dampak dari stunting 
dapat menyebabkan 
terganggunya 
pekembangan otak, 
berkurangnya 
kecerdasan dan 
terganggunya mental 
seorang anak  
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3 Motivasi 
kader 

Apa yang menjadi motivasi / 
alasan untuk menjadi kader 
posyandu ? 

1. “Ya untuk menjalankan amanah dari pak 
desa” (N, 43 Tahun) 

2. “kan dulu suka rela ji kah sebentarji itu 
semua kader satu dua bulan keluar mi 
karena tidak digaji, saya ji yang 
bertahan terus sampai sekarang tidak 
menunggu gaji hanya membantu itu 
masyarakat , iya membantu masyarakat” 
(H, 71 Tahun) 

3. “Ingin memotivasi sama ibu-ibu supaya 
rajin pergi posyandu supaya ingin 
mengetahui pertumbuhan anaknya” (S, 
35 Tahun)  

4. “Karena saya sewaktu itu waktu saya di 
panggil saya memang di panggil ketua 
kader suatu itu jadi saya ikut menusuk” 
(B, 53 Tahun) 

5. “Di kasi masuk ka jadi kader jadi ketua 
jadi saya langsung di tunjuk sama kepala 
desanya”  (I, 37 Tahun) 

6. “Supaya dapat pengalaman, membantu 
anak yang mau ke posyandu” (R, 27 
Tahun ) 

Motivasi kader 
posyandu menjadi 
seorang kader yaitu 
mendapatkan 
pengalaman, selain itu 
dapat menjalankan 
amanah serta dapat 
memotivasi ibu balita 
agar rajin dalam 
kegiatan posyandu. 

  Apa yang menjadi hambatan 
pada saat kegiatan posyandu 
? 

1. “biasanya itu ada ibu yang malas bawa 
anaknya imunisasi, biasa pergiki panggil 
di rumahnya” (N, 43 Tahun)  

2. “banyak yang malas datang nda mau 
nabilang saya tidak mau di timbang 
anak ku sakit kalo di imunisasi, 
pemikirannya begitu padahal di kasi ji, 
obat biasa itu panas itu ananaka kalo 
sudah di suntik, takut karna sakit ki 
anaknya kalo di suntik” (H, 71 Tahun) 

3. “itu sudah menjadi hambatannya ibu-ibu 
sekarang karena biasanya anaknya 
takut disuntik kalo di suntik biasanya 

Hambatan yang dialami 
kader posyandu dalam 
melakukan kegiatan 
posyandu yaitu 
keluhan ibu ibu yang 
membawa anaknya ke 
lokasi kegiatan 
posyandu yang sering 
mengalami demam 
setelah imunisasi 
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anaknya demam kan itu biasa alasan 
pertama orang tua dia malas pergi 
posyandu atau perkejaan apa lebih dia 
pentingkan pekerjaannya dari ini 
anunya anaknya pertumbuhannya” (S, 
35 Tahun) 

4. “Yah begitulah,takut sakit padahal obat 
ini di kasi kan, akhirnya dia bilang kalo 
sudah di suntik anu alasanya panas ki 
anaknya karena sudah di suntik, gara 
gara takut imunisasi” (B, 53 Tahun) 

5. “Takut anaknya panas kalo disuntik 
biasanya anak panas atau demam 
kadang anu juga kadang panas kalo di 
suntik” (I, 37 Tahun) 

6. “Biasanya itu to kalo misalnya to apa 
kena mi imunisasinya kan biasanya baik 
kalo setiap bulan di suntik jadi biasa itu 
nabilang anu tidak mauka disuntik 
karena demam ki padahal iu bagus ki 
cocok ki kalo misa nya di suntik ki to na 
langsung demam kayak cocok ki itu 
obatnya” (R, 27 Tahun ) 

 
 

 Apakah dalam melakukan 
kegiatan posyandu dapat 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat? 

1. “sangat bermanfaat” (N, 43 Tahun)  
2. “Iyya bermanfaat ji untuk masyarakat” 

(H, 71 Tahun) 
3. “Ya alhamdulillah bermanfaat karena 

bisa ditau berapa yang stunting, yang 
pertumbuhan imunisasinya anak-anak di 
tau” (S, 35 Tahun) 

4. “Bermanfaat, dulu saya kalo ada yang 
kurang gizi saya antarkan, kadang 
telur,kadang beras,karena saya sering ke 
dinas dulu tapi nda tau saat ini karena 
baru satu kali menimbang bulan 1 
kemarin” (B, 53 Tahun) 

Kegiatan posyandu 
sangat bermanfaat 
untuk ibu dan anak 
balita  
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5. “Ya Lumayan bermanfaat” (I, 37 Tahun) 
6. “Iyye” (R, 27 Tahun ) 

  Jika ada posyandu yang tidak 
aktif, bagaimana cara kader 
untuk mengaktifkan kembali  

1. “bagaimana dih, kita serahkan sama pak 
desa kayaknya, iyya bagian puskesmas” 
(N, 43 Tahun)  

2. “Oh tidak pernah orang disini tonji ji” (H, 
71 Tahun) 

3. “Selama ini banyak yang malas pergi 
posyandu ibu-ibu tanggapan saya atau 
masukan saya untuk kedepannya 
menyiapkan MPT supaya ibu-ibu 
semangat bawa anaknya pi posyandu” 
(S, 35 Tahun) 

4. “Di cari di rumahnya yang kadernya 
disuruh aktifkan kembali kalo dia mau 
tapi ada yang disuruh masuk dia tidak 
mau bahkan saya bantu pak desa bukan 
untuk jadi kader saya cuman membantu 
saja” (B, 53 Tahun) 

5. “Mungkin bidannya di panggil ke 
posyandu baru kader yang mencari anak 
–anak di datangi rumahnya yang kurang 
gizi itu” (I, 37 Tahun) 

6. “Kita perkenalkan ke masyarakat bilang 
ke posyandu ki semua seperti sosialisasi” 
(R, 27 Tahun )   

Pada pus 

4 Budaya kader  Apa yang menjadi keyakinan 
kader posyandu dalam 
melaksanakan kegiatan 
posyandu? 

1. “ tidak, mengikut di puskesmas 
jadwalnya” (N, 43 Tahun)  

2. “Nda ada ji, mengikut ji di puskesmas” 
(H, 71 Tahun) 

3. “Tidak, mengikut ji” (S,35 tahun) 
4. “Ada biasanya, adatnya begitu tapi 

sekarang tidak mi tempo-tempo dulu 
dilarang ditimbang, di imunisasi kader 
baru begitu ji tapi sekarang sudah bagus 
sudah tau adat” (B, 53 Tahun) 

Kader posyandu tidak 
memiliki kebudayaan 
atau kepercayaan yang 
diyakini dalam 
kegiatan posyandu  
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5. “Nda ada ji, ikut saja sama puskesmas to” 
(I, 37 Tahun) 

6. “Iyye ada” (R, 27 Tahun ) 
  Apa ada hari khusus untuk 

melakukan kegiatan 
posyandu ? 

1. “Nda ji, iyya” (N, 43 Tahun) 
2. “iya nda adaji, hanya pemberian vitamin” 

(R, 71 Tahun)  
3. “iyye nda ada ji” (S, 35 Tahun) 
4. “Tidak adami sekarang” (B, 53 Tahun) 
5. “Nda adaji” (I, 37 Tahun) 
6. “Tidak kan perbulan, mengikuti ji setiap 

bulan posyandu” (R, 27 Tahun ) 

Kader posyandu tidak 
memiliki hari khusus 
dalam melakukan 
kegiatan posyandu 
tetap mnegikut pada 
jadwal yang telah 
ditentukan  

5 Sarana 
prasarana  

Apakah sarana dan 
prasarana posyandu 
memadai bagi balita 
stunting? 

1. “Alhamdulillah cukupji” (N, 43 Tahun) 
2. “iyya cukup ji,timbang anu ji itu yang di 

gantung pake sarung kan ada juga 
timbang berdiri selalu juga rusak anunya 
ibu bidan disana, kan biasanya itu anak 
anak tidak mau ditimbang pake ayung 
jadi di kasi berdiri lagi” (H, 71 Tahun) 

3. “Iyye alhamdulillah memadai ji” (S, 35 
Tahun) 

4. “Iyya memadai ji” (B, 53 Tahun) 
5. “Iya lengkap, baek semua ji alatnya” (I, 

37 Tahun) 
6. “Iyye memadai” (R, 27 Tahun ) 

Sarana dan prasarana 
dalam kegiatan 
posyandu cukup 
memadai untuk di 
gunakan dalam  
kegiatan posyandu  

  Apakah dalam kegiatan 
posyandu kader kewalahan 
dalam melakukan 
penimbangan maupun 
pengukuran ? 

1. “Dulunya kan kadernya 4 atau 5 
barangkali sekarang 6 alhamdulillah 
teratur” (N, 43 Tahun) 

2. “Kalo datang ji semua teratur ji ada 
penimbangan ada pengisian KMS” (H, 71 
Tahun) 

3. “Alhamdulillah tidak ji” (S, 35 Tahun) 
4. “Nda karena banyak ji banyak yang 

menimbang karena ini tiga dusun karena 
kadernya ada tujuh ada lima, sekarang 
di gabung tidak seperti dulu sekarang 
sudah bagus kadernya kan dulu kasian 

Kader posyandu tidak 
merasa kewalahan 
dalam melakukan 
kegiatan posyandu 
dikarenakan dalam 
kegiatan posyandu 
kader posyandu 
memiliki tugas masing 
masing  
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saya sendiri bahkan saya pergi mendata 
kalo ada ku panggil masuk kader tidak 
maui sekarang sudah bagus bahkan juga 
ada yang marah kalo nda masuk kader 
tapi kalo saya tidak ji” (B, 53 Tahun)  

5. “Tidak ji, nda kewalahan ji” (I, 37 Tahun) 
6. “Iyye ada tugas masing-masing” (R, 27 

Tahun ) 
  Apakah kader menyiapkan 

peralatan dan keperluan 
posyandu seperti alat ukur ? 

1. “Disediakan dulu sebelumnya datang 
ibu-ibunya” (N, 43 Tahun) 

2. “Iyya dipersiapkan iyye” (H, 71 Tahun)  
3. “Disiapkan sebelumnya sama anggota 

kader to supaya nanti kalo balitanya 
sudah ada ditempat hadir kita langsung 
saja” (S, 35 Tahun)  

4. “Disiapkan dulu sebelum ada balita 
sebelu  ada kader juga” (B, 53 Tahun) 

5. “Di persiapkan memang alat alat 
timbangnya alat ukur ada juga ibu 
bidan, dipersiapkan semua dulu” (I, 37 
Tahun) 

6. “Dari puskesmas embo, Tergantung dari 
bidannya karena bidan yang bawa toh 
dari puskesmas dia bawa ke posyandu” 
(R, 27 Tahun ) 

Kader posyandu 
menyiapkan alat dan 
sarana prasarana 
sebelum 
melakukakegiatan 
posyandu  

  Apakah kader bertanggung 
jawab di setiap atat di 
posyandu? 

1. “iyya langsung di perbaiki” (N, 43 Tahun) 
2. “belum ada pi masih ada di puskesmas 

belum pi di ambil anunya ji ibu bidan 
kalo pulang nabawa mi pulangkan 
menimbang di sana” (H, 71 Tahun) 

3. “iyye langsung diperbaiki” (S, 35 Tahun) 
4. “Iya bertangung jawab ji” (B, 53 Tahun) 
5. “Iyya bertanggung jawab” (I, 37 Tahun) 
6. “Selesai posyandu dia ambil lagi lanjut di 

posyandu selatan” (R, 27 Tahun ) 

Kader posyandu 
bertangung jawab pada 
alat yang telah 
digunakan pada saat 
kegiatan posyandu  

  Apakah kader membersihkan 1. “Iyya dibersihkan sebelum dan sesudah Setelah kegiatan 
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sarana dan prasarana setelah 
melakukan kegiatan 
posyandu? 

posyandu, dibersihkan karena sudah 
dipakai” (N, 43 Tahun) 

2. “Iyya bersihkan dulu baru memanggil 
semua balita tapi kan di mesjid ji jadi di 
bersihkan” (H, 71 Tahun) 

3. “Iyye alat-alat kalo sudah dipakai 
posyandu” (S, 35 Tahun) 

4. “Iyya tetap di lakukan, masa tidak 
dilakukan pembersihan jadi dibersihkan 
dulu baru datang semua kader” (B, 53 
Tahun) 

5. “Iyya dibersihkan itu juga to alat ukur, 
alat timbang di bersihkan semua baru di 
simpan di tempatnya kan ada tasnya jadi 
di kasi turun disitu tas”  (I, 37 Tahun) 

6. “Iyye membersikan ji” (R, 27 Tahun ) 

posyandu kader 
posyandu 
membersihkan tempat 
melakukan kegiatan 
posyandu 

 
B. Informan Kunci  

 
1) Tenaga Kesehatan  (Petugas Gizi) 
 
No  Variabel Pertanyaan  Jawaban  Kesimpulan 
1 Pengetahuan  Bagaimana kader 

meningkatkan pengetahuan 
tentang pencegahan stunting 
(penyuluhan/pelatihan/sosial
isasi dll) 

“Biasanya itu dari pelatihan dari petugas 
juga biasanya setiap posyandu di jelaskan 
biasa juga dari petugas promkes ada 
memang jadwal-jadwal tersendirinya itu 
turun” (N, 24 Tahun) 

Petugas kesehatan 
memberikan pelatihan 
dan jadwal kepada 
kader posyandu  

  Bagaimana kader posyandu 
menerapkan setelah 
diberikan pengetahuan 
tentang pencegahan stunting  

“Kadang na terapkan kadang juga tidak, 
kadang hanya datang di posyandu to sudah 
itu pulang mi” (N, 24 Tahun) 

Kader posyandu kadang 
menerapkan pelatihan 
yang diberikan dan 
kadang juga tidak  

2 Motivasi  Apakah kader rajin dalam 
berkunjung ke posyandu 

“…Kalo itu rajin ji iyya kah itu harus toh” (N, 
24 Tahun) 

Kader posyandu rajin 
dalam melakukan 
kegiatan posyandu 

  Kapan kader melakukan “Setiap bulan, tergantung jadwal ada Jadwal telah ditetapkan 
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kegiatan posyandu memang jadwalnya perdesa” (N, 24 Tahun) perdesa 
  Bagimana partisipasi kader 

dalam mengikuti kegiatan 
posyandu  

“Iyye karena dia menimbang, mengukur ada 
memang kerja nya” (N, 24 Tahun) 

Kader melakukan 
penimbangan dan 
pengukuran  

3 Budaya  Apakah ada hari khusus 
untuk melakukan kegiatan 
posyandu 

“Tidak, mengikut terus ji. Biasanya to orang-
orang sini tidak mau kasi turun anaknya 
tanah sebelum 40 hari tapi beberapa orang 
ji yang menganut kepercayaan itu banyak ji 
juga biasa kalo ada mi jadwal posyandu 
pergimi na timbang anaknya” (N, 24 Tahun) 

Kader posyandu tidak 
memiliki hari khusus 
dalam melakukan 
kegiatan posyandu 
tetapi masyarakat 
setempat memiliki 
kebiasaan yang menjadi 
tradisi seperti anak yang 
baru lahir tidak boleh 
meninggalkan rumah 
atau turun tanah jika 
tidak berumur 40 hari  

  Jika terdapat budaya dalam 
kegiatan posyandu, 
bagaimana sebagai tenaga 
kesehatan mendukung 
budaya tersebut 

Kalo saya tidak iyya, mengikut, kalo saya 
selalu ki bilang nda mestiji 40 hari baru 
dikasi turun itu rumah itu anak kecil, 
kadang di tanyaji tapi kan nda bisa ki paksa 
juga, jangan sampai nakasi turun anaknya 
baru sakit ki,tergantungji (N, 24 Tahun) 

Petugas kesehatan 
selalu memberi arahan 
tentang imunisasi tapi di 
kembalikan lagi ke ibu 
balita apakah setuju.  

4 Sarana dan 
Prasarana  

Apakah sarana dan prasarana 
posyandu memadai bagi 
balita stunting? 

“Kalo alat ya memadai ji karena ada juga 
dari dinas ituji kayak kursi dan meja belum 
pi tapi nabilang ji pak desanya di usahakan 
ini tahun tercukupi in syaa Allah karena pak 
desa baru” (N, 24 Tahun) 

Alat untuk melakukan 
kegiatan posyandu 
cukup memadai yang 
diberikan dari dinas 
kesehatan. Sarana 
prasarana seperti meja 
dan kursi belum 
tercukupi  

  Apakah dalam kegiatan 
posyandu kader kewalahan 
dalam melakukan 
penimbangan maupun 
pengukuran ? 

“Kadang, mau semua cepat nda ada mau 
antri” (N, 24 Tahun) 

Tidak ada yang 
melakukan antrian  
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  Apakah kader menyiapkan 
peralatan dan keperluan 
posyandu seperti alat ukur ? 

“Kadang-kadang, ini juga kader lebih cepat 
ka datang dari pada dia, jadi kadang saya 
yang siapkan dan lebih sering sih saya yang 
siapkan” (N, 24 Tahun)  

Petugas kesehatan lebih 
cepat datang di tempat 
kegiatan posyandu 
dibandingkan kader 
posyandu  

  Apakah kader bertanggung 
jawab di setiap atat di 
posyandu? 

“Iyye, dia ji tawwa yang kemas-kemas ki 
lagi” (N, 24 Tahun) 

Alat yang digunakan di 
bungkus kembali  

  Apakah kader membersihkan 
sarana dan prasarana setelah 
melakukan kegiatan 
posyandu? 

“Iyye nabersihkan ji juga” (N, 24 Tahun) Melakukan pembersihan  

 
2) Bidan Desa  

 
No  Variabel Pertanyaan  Jawaban  Kesimpulan 
1 Pengetahuan  Bagaimana kader 

meningkatkan pengetahuan 
tentang pencegahan stunting 
(penyuluhan/pelatihan/sosial
isasi dll) 

“Biasanya informasi dari petugas kesehatan 
ji kalo kayak pelatihan itu inikan mereka 
baru yah juga pelatihan jarang sih paling 
setahun kalo ada 2 sampai 3 kali kayaknya 
deh tapi baru baru ji ada jamborenya kader” 
(A, 31 Tahun) 

Informasi tentang 
stunting diberikan oleh 
petugas kesehatan. 
Terkait dengan 
pelatihan sudah jarang 
dilakukan  

  Bagaimana kader posyandu 
menerapkan setelah 
diberikan pengetahuan 
tentang pencegahan stunting  

“Bergantung ji kayaknya, maksudnya jarang 
ada pergi ikut pelatihan jadi nda di tau dan 
mereka mau terapkan apa” (A, 31 Tahun) 

Penerapan juga masih 
bergantung pada kader 
posyandu karena 
jarang dilaksanakannya 
kegiatan pelatihan 
terhadap kader 
posyandu  

2 Motivasi  Apakah kader rajin dalam 
berkunjung ke posyandu 

“Kalo kader yang kemarin ya bergantung, 
kan posyandu banyak kan ada juga rajin ji 
juga dan ada juga ini” (A, 31 Tahun) 

Kader posyandu 
berjumlah banyak 
maka dari itu ada yang 
rajin ada pula yang 
tidak  

  Kapan kader melakukan “Sebulan sekali, tergantung tapi dia sekitar Dilakukan pada satu 
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kegiatan posyandu tanggal 18 sampai tanggal 24 begitu, 
selama enam hari” (A, 31 Tahun) 

kali sebulan pada 
tanggal 18 sampai 
dengan 24 

  Bagaimana partisipasi kader 
dalam mengikuti kegiatan 
posyandu  

“Kan masing-masing ada tupoksinya to ada 
yang menimbang, ada yang mengukur 
tinggi, ada yang mencatat isi KMS begitu” 
(A, 31 Tahun) 

Kader posyandu 
memiliki tugas masing 
masing 

3 Budaya  Apakah ada hari khusus 
untuk melakukan kegiatan 
posyandu 

“Nda ada ji setauku ituji yang kalo bayi baru 
lahir harus pi 30 hari baru turun tanah 
karena begitu kepercayaannya orang disini” 
(A, 31 Tahun) 

Tidak memiliki hari 
khusus, tetapi ada 
kepercayaan 
masyarakat daerah 
tersebut bahwa anak 
yang baru lahir bisa 
turun tanah jika sudah 
berumur 30 hari 

  Jika terdapat budaya dalam 
kegiatan posyandu, 
bagaimana sebagai Bidan 
desa mendukung budaya 
tersebut 

“Ya kita mami, mengikut di BCG nya to kalo 
bisa ji nda sampai 30 hari turun mi tapi kalo 
anui terserah dia ji karena 30 hari ji juga 
toh” (A, 31 Tahun) 

Mengikut dari ibu 
balita  

4 Sarana dan 
Prasarana  

Apakah sarana dan prasarana 
posyandu memadai bagi 
balita stunting? 

“Kurang kursi nya, kalo alat 
penimbangannya ada dari dinas kalo alat 
penimbangan okelah kalo metode 
mengukurnya biasa berpengaruh sama 
angka stunting sama kalo sarana prasarana 
nya seperti kursi apalagi ini kan gak punya 
bangunan posyandu tetap jadi pakai 
kolomnya orang itu juga kalo langsung 
tanah tidak datar jadi kan kalo 
timbangkan” (A, 31 Tahun) 

Kursi dalam kegiatan 
posyandu masih cukup 
kurang. Alat 
penimbangan dari 
dinas kesehatan 

  Apakah dalam kegiatan 
posyandu kader kewalahan 
dalam melakukan 
penimbangan maupun 
pengukuran ? 

“Bergantung kalo pas di serbu sama ananak 
kewalahan tapi kalo satu satu ji datang 
yang tidak ji, belum terorganising baek 
karena apalagi ini kader baru ya jadi perlu 
di ajar lagi” (A, 31 Tahun) 

Jika peserta posyandu 
datang lebih banyak 
maka kader posyandu 
juga kewalahan tetapi 
jika tidak, kader 
posyandu juga 
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melakukan tugasnya 
dengan lancar  

  Apakah kader menyiapkan 
peralatan dan keperluan 
posyandu seperti alat ukur ? 

“Tidak, kami yang datang petugas 
kesehatan yang datang merakit karena 
harus dirakit dulu, kader menunggu disana 
kami datang arakit alatnya” (A, 31 Tahun) 

Kader posyandu lambat 
datang lokasi kegiatan 
posyandu jadi bidan 
desa yang dtang untuk 
menyiapkan alat alat 

  Apakah kader bertanggung 
jawab di setiap atat di 
posyandu? 

“Iyya bertanggung jawab ji kalo dulu kan di 
bawa di masing-masing pustu tapi sekarang 
mereka pegang masing-masing” (A, 31 
Tahun) 

Alat sudah di pegang 
oleh kader posyandu 

  Apakah kader membersihkan 
sarana dan prasarana setelah 
melakukan kegiatan 
posyandu? 

“Iyye bergantung, nda kotor-kotor amat 
juga toh paling beres-beres ji tuan rumah, 
nda ada pi bangunan permanen” (A, 31 
Tahun) 

Tuan rumah yang 
membersihkan  

 
 

3) Tokoh Masyarakat  
 

No  Variabel Pertanyaan  Jawaban  Kesimpulan 
1 Pengetahuan  Bagaimana pengetahuan 

kader terhadap stunting  
“Alhamdulillah ada yang sudah memahami 
sampai sekitar 50% tentang stunting 
walaupun masih ada yang belum 
memahami sampai 50% ke atas kan paling 
tidak kan mereka setelah banyak bergaul 
dengan para tenaga kesehatan itu 
masyarakat-masyarakat yang terdampak 
stunting akhirnya sedikit demi sedikit 
mereka para kader memahami itu” (J, 50 
Tahun) 

Kader posyandu telah 
memahami stunting 
sekitar 50% dan tidak 
memahami 50% 

  Bagaimana kader 
memperoleh pengetahuan 
tentang pencegahan stunting 
(penyuluhan/pelatihan/sosial
isasi dll) 

“Ada pelatihan terus ada juga dari 
pengalaman setiap pertemuan-pertemuan 
dari masyarakat maupun dari pegawai 
kesehatan turun langsung di lapangan kan” 
(J, 50 Tahun)  

Pelatiahan diperoleh 
dari pertemuan ataupun 
pelatihan dari tenaga 
kesehatan 
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2 Motivasi  Apakah kader rajin dalam 
berkunjung ke posyandu 

“Alhamdulillah mereka rajin 90% rajin”  (J, 
50 Tahun) 

Kader posyandu rajin 
hingga 90% 

  Kapan kader melakukan 
kegiatan posyandu 

“Jadwal kader posyandu itu setiap bulan 
dilaksanakan itu ada yang bervariasi ada 
yang tanggal 20,21, 22, 23,24 karena disini 
ada enam tempat yang ditempati untuk 
melakukan kegiatan posyandu di masing-
masing kepala dusunnya” (J, 50 Tahun) 

Jadwal kegiatan 
posyandu ditetapkan 
pada tanggal 
20,21,22,23,24 di 
tempat yang berbeda 

  Bagaimana partisipasi kader 
dalam mengikuti kegiatan 
posyandu  

“Mereka selama ini merasa senang dengan 
kegiatan-kegiatan itu terus dia telah 
menjalankannya saya telah memberikan 
tugas masing-masing para kader dari sekian 
banyak kader dari 69 kader ditahun 2023 
mereka ini tingkat kehadirannya itu 
mencapai sampai 80% jadi saya melihat 
mereka senang karena pelaksanaanya kan 
Cuma sekali dalam satu bulan. Mereka juga 
giat jika ada yang ibu-ibu hamil, tidak ada 
di tempat yang dilakukan adalah yang 
pertama di umumkan di mesjid terus juga 
datang ke rumahnya mencari” (J, 50 Tahun) 

Kader posyandu turut 
berpartisipasi dalam 
kegiatan posyandu  

3 Budaya  Apakah ada hari khusus 
untuk melakukan kegiatan 
posyandu 

“Tidak, tergantung dari mereka” (J, 50 
Tahun)  

Tidak memiliki hari 
khusus 

  Jika terdapat budaya dalam 
kegiatan posyandu, 
bagaimana sebagai Tokoh 
masyarakat  mendukung 
budaya tersebut 

“Kalo mereka merasa harus di periksa maka 
dia akan datang sesuai jadwal sama dengan 
kepercayaan nanti hari ini harus periksa 
masyarakat sini tidak seperti itu, tetap 
dengan jadwal”  (J, 50 Tahun) 

 

4 Sarana dan 
Prasarana  

Apakah sarana dan prasarana 
posyandu memadai bagi 
balita stunting? 

“Belum 100% tapi Alhamdulillah boleh di 
katakan sudah cukup untuk pelaksanaan-
pelaksanaan dalam hal kader posyandu. Ada 
timbangan, ada alat pengukur, ada tingkat 
pertumbuhan, bahkan baru-baru ini dapat 
bantuan dari kabupaten, ada juga alat lain” 
(J, 50 Tahun) 

Sarana dan prasarana 
sudah cukup dalam 
pelaksanaan kegiatan 
posyandu  
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  Apakah dalam kegiatan 
posyandu kader kewalahan 
dalam melakukan 
penimbangan maupun 
pengukuran ? 

“Saya lihat mereka tidak kewalahan karena 
jumlah mereka bukan sedikit jadi dari 
dalam satu tempat itu ada 8 sampai 10 jadi 
untuk merasa kewalahan mungkin tidak” (J, 
50 Tahun) 

Kader posyandu aktif 
dalam melakukan 
kegiatan posyandu  

  Apakah kader menyiapkan 
peralatan dan keperluan 
posyandu seperti alat ukur ? 

“Jadi para kader sudah mempersiapkan, jadi 
begitu dia tau bahwa akan ada jadwal 
penimbangan atau pertemuan dengan para 
ibu ibu dia sudah siapkan semuanya, kan 
alatnya sudah ada” (J, 50 Tahun) 

Kader posyandu 
mempersiapkan semua 
alat 

  Apakah kader bertanggung 
jawab di setiap atat di 
posyandu? 

“Alhamdulillah bertanggung jawab ji karena 
saya pasang ada ketua ada sekretaris kalo 
tidak seperti itumeraka saling mengharap” 
(J, 50 Tahun) 

Kader posyandu 
bertanggung jawab 
dalam  kegiatan 
posyandu 

  Apakah kader membersihkan 
sarana dan prasarana setelah 
melakukan kegiatan 
posyandu? 

“Ya tetap terjaga” (J, 50 Tahun) Tetap terjaga  

 
 

C. Informan Pendukung (Ibu Balita Stunting) 
 
No  Variabel Pertanyaan  Jawaban  Kesimpulan 
1 Pengetahuan  Apakah menurut ibu,  kader 

posyandu mengetahui apa itu 
stunting 

1. ”Na tau ji tapi saya ji yang nda tau” (I, 
25 Tahun) 

2. “Na tau ji”(S, 30 Tahun) 
3. “Tidak pernah” (R, 25 Tahun) 
4. “Natau ji”(A, 24 Tahun) 
5. “Iyya natau ji” (D, 25 Tahun) 

6. “Tidak iyya” (E, 23 Tahun) 

Kader posyandu 
mengetahui mengenai 
stunting 

  Apakah kader memberikan 
pengetahuan kepada ibu 
balita mengenai stunting 

1. “Pernah ja natanya Cuma kulupai” (I, 25 
Tahun) 

2. “Tidak pernah najelaskan begitu” (S, 30 
Tahun) 

3. “Disuruh makan sayur-sayuran ji” (R, 25 

Kader posyandu tidak 
pernah memberikan 
pengetahuan tentang 
stunting 
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Tahun) 
4. “Tidak pernah ka nakasi tau cuma bidan 

jum ji” (A, 24 Tahun) 
5. “Iyye natanya ji bilang makan secara 

teratur” (D, 25 Tahun) 
6. “tidak pernah” (E, 23 Tahun) 

2 Motivasi  Apakah kader rajin dalam 
berkunjung ke posyandu 

1. Iyye rajin ji (I, 25 Tahun) 
2. Rajin iyya, ada semua iyya (S, 30 Tahun) 
3. Rajin (R, 25 Tahun) 
4. Iyye rajin ji (A, 24 Tahun) 
5. Iyye rajin ji (D, 25 Tahun) 

6. “rajin ji iya” (E, 23 Tahun) 

Kader posyandu rajin 
dalam melakukan 
kegiatan posyandu 

  Apakah ada peran yang harus 
dimainkan oleh kader untuk 
memperoleh dukungan dan 
mengajarkan ibu dan anak  

1. Langsungji nakasi diam tawwa nabantu 
jki kasi diam i (I, 25 Tahun) 

2. Tidak pernah, Cuma menimbang saja 
sama menulis buku KIAnya (S, 30 
Tahun)  

3. Iyya pernahji (R, 25 Tahun) 
4. Iyye tawwa na ajar ji (A, 24 Tahun) 
5. Nabantu (D, 25 Tahun) 

6. “Tidak, saya tonji kasi diam iya” (E, 
23 Tahun) 

Adanya bantuan kader 
posyandu dalam 
memberikan arahan 
pola asuh yang benar 

3 Budaya  Apakah ada budaya atau 
tradisi khusus yang dihormati 
dalam pelaksanaan kegiatan 
posyandu  

1. Nda ada, biasa langsung posyandu ji (I, 
25 Tahun) 

2. Tidak adaji, 1 kali sebulan kalo pergi  
posyandu begituji menimbang (S, 30 
Tahun) 

3. Tidak ku tau sekali saya (R, 25 Tahun) 
4. Tidak harus pi tanggal 19 hari itu (A, 24 

Tahun) 
5. Nda ada ji setiap tanggal itu ji (D, 25 

Tahun) 

6. “tidak ada”(E, 23 Tahun) 

Tidak memiliki hari 
khusus 

  Apakah kader posyandu 
mengikut budaya tersebut 

1. Mengikut ji tawwa (I, 25 Tahun) 
2. Mengikut ji sama jadwal iyya (S, 30 

Tetap mengikut pada 
jadwal  
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atau mengikut dengan jadwal 
dari puskesmas  

Tahun) 
3. Tidak tau juga (R, 25 Tahun) 
4. Mengikut sama jadwal(A, 24 Tahun) 
5. Mengikut ji (D, 25 Tahun) 
6. “iya mengikut ji jadwalnya di 

posyandu” (E, 23 Tahun) 
4 Sarana dan 

Prasarana  
Apakah sarana dan prasarana 
posyandu memadai bagi 
balita stunting? 

1. Lengkap semua ji disitu (I, 25 Tahun) 
2. Bagus ji tawwa apalagi sekarang alat 

baru semua (S, 30 Tahun) 
3. Tidak (R, 25 Tahun) 
4. Iyye lengkap ji (A, 24 Tahun) 
5. Bagus ji (D, 25 Tahun) 
6.  iye lengkap ji iya  (E, 23 Tahun) 

Peralatannya sudah 
lengkap 

  Apakah dalam kegiatan 
posyandu kader kewalahan 
dalam melakukan 
penimbangan maupun 
pengukuran ? 

1. Nda ji kayaknya dibilang bagus ji 
caranya (I, 25 Tahun)  

2. Tidakji biasa santai santaiji kadang 
banyak anak anak kadang tidak ideeh 
banyak iyya apalagi sekarang (S, 30 
Tahun) 

3. Iyya disiapkan memang mi (R, 25 
Tahun) 

4. Nda ji terarah ji langsung (A, 24 Tahun) 
5. Ada tugas nya masing masing (D, 25 

Tahun) 
6. iyye na atur (E, 23 Tahun) 

Kader posyandu 
kadangmenyiapkan alat 
dan kadang juga tidak 

  Apakah kader menyiapkan 
peralatan dan keperluan 
posyandu seperti alat ukur ? 

1. Ada memang mi (I, 25 Tahun) 
2. Na siapkan memang mi tawwa ketuanya 

sudah memang mi na atur baru 
datangki(S, 30 Tahun)  

3. Iyye (R, 25 Tahun) 
4. Tidak sebelum ku ada (A, 24 Tahun) 
5. Nasiapkan memang mi ada baru 

menimbang (D, 25 Tahun) 
6. na siapkan memang mi baru ada ki 

(E, 23 Tahun) 

Alat yang diguanakan 
dalam kegiatan 
posyandu sudah 
bersedia di tempat 
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  Apakah kader bertanggung 
jawab di setiap atat di 
posyandu? 

1. Iyye naperbaiki ji alat alat (I, 25 Tahun) 
2. Kalo pergimi bidannya pergimi juga 

kadernya (S, 30 Tahun) 
3. Tanggung jawab(R, 25 Tahun) 
4. Iyye bertanggung jawab ji, langsung ji 

nasimpan kalo selesai(A, 24 Tahun) 
5. Nasimpan ji (D, 25 Tahun) 

6. iyya na simpan ji (E, 23 Tahun) 

Kader posyandu 
bertanggung jawab 
terhadap alat  

  Apakah kader membersihkan 
sarana dan prasarana setelah 
melakukan kegiatan 
posyandu? 

1. Iyye nabersihkan ji (I, 25 Tahun) 
2. Tuan rumah yang membersihkan (S, 30 

Tahun) 
3. Oke ji tawwa, bersih ji (R, 25 Tahun) 
4. Bersih ji kalo kuliat (A, 24 Tahun) 
5. Iyya seperti biasa ji karena tersedia ji (D, 

25 Tahun) 
6.  Iye na bersihkan ji (E, 23 Tahun) 

Melakukan 
pembersihan setelah 
kegiatan posyandu 
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Hasil Analisis Aplikasi NVivo 11 Plus 

Word Cloud 

 Variabel Masa Kerja     Variabel Pengetahuan 

       

   Variabel Motivasi     Variabel Budaya 

  

Variabel Sarana Prasarana 
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Word Cloud Berdasarkan Informan Utama 

 

        Variabel Pengetahuan              Variabel Motivasi 

                    

Variabel Budaya           Variabel Sarana Prasarana 

                        

  



160 
 

 
 

 

Word Cloud Berdasarkan Informan kunci 

 

       Variabel Pengetahuan     Variabel Motivasi 

            

         Variabel Budaya      Variabel Sarana Prasarana 

           

 

  



161 
 

 
 

Word Cloud Berdasarkan Informan kunci 

 

                Variabel Pengetahuan     Variabel Motivasi  

                                

Variabel Budaya      Variabel Sarana Prasarana 
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