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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINhGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا

 Ba B  Be ب

 Ta T  Te ت

 Tsa ṡ  es (dengan titik di atas) خ

 Jim J  Je ج

 Ha H  ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh  ka dan ha خ

 Dal D  De د

 Zal Ż  zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R  Er ز

 Za Z  Zet ش

 Sin S  Es ض

 Syin Sy  es dan ye غ

 Shad Ṣ  es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ  de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ  te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ  zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain „  apostrof terbaik„ ع

 Gain G  Eg غ

 Fa F  Ef ف

 Qaf Q  Qi ق

 Kaf K  Ka ن

 Lam L  Ei ل

 Mim M  Em و

ٌ Nun N  En 

ٔ Wawu W  We 

ِ Ha H  Ha 

 Hamzah ‟  Apostrof أ

٘ ya‟ Y  Ye 

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 apostrof (’). 

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, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah a a َ ا 
kasrah 

 

i i َاه 

dammah u u َ ا 

Nama Tanda 
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harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

3.  

4.  

Contoh: 

ْٛـفََ   kaifa : كَـ

لََ  ْٕ َْـ  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ا...  ََ  ... |ٖ ََ  Fathah dan alif atau yā’ Ā a dan garis di atas 

ــٗ َِ  kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas 

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas ــُـٕ

Contoh: 

 ma>ta : يـاَت

 <rama : زَيَـٗ

ْٛـم  qi>la : لـِ

تَُ ْٕ  yamu>tu : ٚـًَـُ

4. Tā’ marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbutah ada dua, yaitu: tā’ marbutah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah dan ya ai a dan i َْٗ  ـَ

fathah dan wau au a dan u َْٕ  ـَ
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maka tā’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَـةاُلأطْفَالَِ ْٔ  raudah al-atfāl :  زَ

ْٚـُـَةاُنَْـفـاَضِــهَةَُ ـدِ ًَ  al-Madīnah al-Fādilah : انَْـ

ــةَُ ًَ  al-hikmah :  انَـحِْـكْـ

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ّّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana :   زَبُّآ

ُْٛآ  najjaina :  َجَّ

 al-haqq :  آنْحَكَ 

ىَََعَُِّ    : nu"ima  

 َٔ  aduwwun' :  عَدُ

Jika huruf ٖ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َّٙ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ــِ

Contoh: 

 َٗ  Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) ’ :  عَهِ

 َٗ  Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) ’ :  عَسَب

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 diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
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yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

طَُ ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : آنشَّ

نْصَنَةَُآنصََّ  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 al-falsafah : آنْفهَْعَفةََُ

 al-bilādu :  آنْبلِادََُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) 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. 

Contoh : 

ٌََ ْٔ  ta’murūna : جؤَيُْسُ

عَُ ْٕ  al-naw‘u :  آنَُّ

ءَ  ْٙ  syai’un :  شَ

 umirtu :  أيُِسْتَُ

8. Penulisan 

Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah 

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

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

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi tersebut 

di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 
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munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (َ الل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh : 

َ ٍُ ْٚ اللَِدِ  dīnullāh َِبِالل billāh 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َْٙ فِ ًْ ةَِ ُْ ًَ اللَِ زَحْ  : hum fī raḥmatillāh 

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 Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (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 menggunakan huruf kapital (Al-). 
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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. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī  

Al-Gazālī Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 

alWalīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijriah  

M  = Masehi  
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SM  = Sebelum Masehi  

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w.  = Wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Ummul Husna 
Nim : 50900120007 
Judul : Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam 

Penanggulangan Angka Stunting di Kecamatan Mungkajang 
Kota Palopo  

 

Skripsi ini membahas mengenai Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) 
dalam Penanggulangan Angka Stunting di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. 
Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah : 1) Bagaimana peran Tim 
Pendamping Keluarga (TPK) dalam penanggulangan angka stunting di 
Kecamatan Mungkajang? 2) Bagaimana hasil penanggulangan stunting oleh Tim 
Pendamping Keluarga (TPK) di Kecamatan Mungkajang?. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif bersifat 
dekskriptif. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah Penyuluh KB, Tim 
Pendamping Keluarga, pemerintah dan masyarakat Kecamatan Mungkajang 
khususnya Catin, Ibu Pascapersalinan, Ibu hamil dan Ibu yang memiliki balita 0-
59 bulan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran Tim Pendamping 
Keluarga (TPK) dalam penanggulangan angka stunting di Kecamatan 
Mungkajang, yaitu memberikan penyuluhan, memberikan layanan rujukan 
kesehatan dan memberikan fasilitas program bantuan sosial pada kelompok 
berisiko dan stunting. (2) Hasil penanggulangan angka stunting oleh Tim 
Pendamping Keluarga (TPK) dalam menanggulangi stunting di Kecamatan 
Mungkajang antara lain : Pemahaman dan wawasan Ibu meningkat mengenai 
stunting, menurunnya resiko angka bayi stunting dan terpenuhinya kebutuhan 
sosial pada kelompok berisiko stunting dan stunting. 

Impikasi dari penelitian ini adalah Penyuluh KB, Tim Pendamping 
Keluarga, serta pemerintah lebih meningkatkan kinerja dalam mendampingi 
keluarga beresiko stunting dan anak stunting. Serta pendampingan prioritas 
kepada ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronis (KEK) diharapkan untuk lebih 
maksimal lagi. Dan untuk masyarakat Kecamatan Mungkajang lebih bijak lagi 
dalam menjaga pola hidup sehat dan pola asuh anak-anaknya agar tidak 
mengalami stunting.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang 

berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu 

masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia adalah pendek 

(stunting) dan kurus (wasting) pada balita serta masalah anemia dan Kurang 

Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil. Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil 

tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan Berat Badan Bayi Lahir Rendah 

(BBLR) dan kekurangan gizi pada balita. 

Stunting atau kurang gizi kronik adalah suatu bentuk lain dari 

kegagalan pertumbuhan. Kurang gizi kronik adalah keadaan yang sudah 

terjadi sejak lama, namun tak dapat dikatakan kurang gizi akut. Anak yang 

mengalami stunting terlihat memiliki badan normal yang proporsional, namun 

sebenarnya terjadi tinggi badan lebih pendek dari normalnya tinggi badan 

anak seusianya. Stunting merupakan proses kumulatif dan disebabkan oleh 

asupan zat-zat gizi yang tidak cukup atau penyakit infeksi yang berulang, atau 

kedua-duanya. Stunting dapat juga terjadi sebelum kelahiran dan disebabkan 

oleh asupan gizi yang sangat kurang saat masa kehamilan, pola asuh makan 

yang sangat kurang, rendahnya kualitas makanan sejalan dengan frekuensi 

infeksi sehingga dapat menghambat pertumbuhan.1

                                                           

1Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cegah Stunting itu Penting (2018) 
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Berdasarkan data keseluruhan balita stunting yang dikumpulkan 

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organitation (WHO), Indonesia 

termasuk negara tertinggi ketiga di regional Asia Tenggara, South-East Asia 

Regional (SEAR). Tercatat dari 23 juta balita di Indonesia, 35,6 persen 

mengalami stunting. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) Tahun 

2018, prevalensi anak Indonesia di bawah usia lima tahun yang mengalami 

stunting yaitu 30,8 persen atau sekitar 7 juta balita.2 Padahal, WHO 

menetapkan batas toleransi maksimal stunting sebuah negara di angka 20 

persen. Karena angka stanting di Indonesia masih di atas 20 persen, maka 

kemudian WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi 

buruk.3 

Pembangunan kesehatan dalam periode tahun 2015- 2019 difokuskan 

pada empat program salah satunya adalah penurunan prevalensi balita 

pendek (stunting).4 Kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada balita diakibatkan 

oleh kekurangan asupan gizi dalam kurun waktu tertentu, serta terjadinya 

infeksi berulang terutama pada periode 1.000 (seribu) Hari Pertama 

Kehidupan (HPK), yaitu dimulai sejak terbentuknya janin sampai dengan anak 

berusia 24 bulan. Anak tergolong stunting jika panjang atau tinggi badannya 

berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak 

seumurnya.5 

                                                           
2Data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) Tahun 2018 

3UNICEF, Stunting dan Pengaruhnya (2010) 

4Pusat Data dan informasi Kementrian Kesehatan RI (2016) 

5Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) 
Percepatan Pencegahan Stunting (2021) 



3 
 

 
 

Upaya percepatan penurunan prevalensi, Presiden Republik Indonesia 

telah mencanangkan target optimis menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk itu 

percepatan penurunan stunting memerlukan strategi dan metode baru yang 

lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir. Salah 

satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting adalah pendekatan 

keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko stunting untuk mencapai 

target sasaran, yakni calon pengantin (catin)/ calon pasangan usia subur 

(PUS), ibu hamil dan ibu menyusui sampai dengan pasca salin, dan anak usia 0-

59 bulan.6 

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 

prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Selatan naik 0,3 dari 27,4% pada 

Tahun 2021 dan mencapai 27,7% di tahun 2022. Terdapat 14 Kabupaten 

dengan prevalensi stunting di atas rata-rata angka provinsi pada 2022, sisanya 

10 Kabupaten/Kota di bawah angka rata-rata provinsi.7 

Di tahun 2021, Kota Palopo masih mencapai angka 600 kasus stunting 

anak balita umur 0-4 tahum. Sementara tahun 2022 ini angka penurunan 

kasus mencapai 400 anak di tahun 2022. Jumlah 400 kasus tersebut saat ini 

tersebar di beberapa wilayah di kota Palopo. Berdasarkan data e-PPGBM 

(Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat) 

bulan Agustus pada tahun berjalan menunjukkan bahwa di Kecamatan 

Mungkajang sebanyak (30), Kecamatan Sendana (18), Kecamatan Wara (37), 

Kecamatan Wara Selatan (35), Kecamatan Wara Timur (31), Kecamatan Wara 

                                                           
6BKKBN, Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan 

Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan, h. 3 

7Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan,  Prevalensi Balita Stunting 
Di Sulawesi Selatan (2022) 
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Utara (21), Kecamatan Bara (62) dan Kecamatan Telluwanua (65) mengalami 

fluktuasi prevalensi stunting yaitu dimana terjadi kenaikan dan penurunan 

jumlah balita stunting setiap tahun.8 Hal ini menunjukkan perlu adanya 

edukasi kepada calon orang tua dan orang tua untuk melakukan pemantauan 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak balitanya di Kota Palopo. 

Komitmen pemerintah dalam upaya percepatan perbaikan gizi telah 

dinyatakan melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2013, tanggal 23 Mei 2013, 

tentang Gerakan Nasional (Gernas) Percepatan Perbaikan Gizi yang 

merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui 

penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara 

terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat 

dengan prioritas pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Melalui 

penetapan strategi utama Gernas Percepatan Perbaikan Gizi yaitu: Menjadikan 

perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial 

budaya, dan perekonomian; Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber 

daya manusia di semua sektor baik, pemerintah maupun swasta; Peningkatan 

intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di 

masyarakat; Peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-

norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.9 

Masalah dia atas meurpakan suatu masalah sosial yang kondisi atau 

perilaku abnormal yang tidak diharapkan atau dikehendaki oleh sebagian bsar 

                                                           
8Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana (DPPKB) Kota Palopo, Rapat 

Koordinasi Dalam Rangka Gerakan Konvergensi Palopo Bebas Stunting Tahun 2004 Secara 
Terpadu (2022) 

9Kementrian Kesehatan RI tentang Gerakan Nasional (Gernas) Percepatan Perbaikan 
Gizi  
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masyarakat karena dianggap dapat menganggu tatanan sosial, merugikan 

banyak orang dan melanggar adat istiadat masyarakt karena kondusi tersebut. 

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah tindakan untuk mengubah kondisi atau 

perilaku tersebut.10 Individu atau kelompok masyarakat yang mengalami 

permasalahan sosial disebut dengan kelompok berisiko stunting dan stunting. 

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 tentang 

Percepatan Penurunan stunting, melalui pendekatan keluarga berisiko 

stunting pemerintah daerah membentuk Tim Pendamping Keluarga. Tim 

Pendamping Keluarga adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri 

dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB.11 

Sesuai dengan keputusan Wali Kota Palopo nomor 

476/30/SK/DPP&KB/1/2022, pada Maret 2022 Pemerintah Kota Palopo 

diwakili oleh Kepala Dinas PP & KB Kota Palopo mengukuhkan sebanyak 429 

orang yang tergabung di dalam TPK. Mereka terdiri dari unsur PKK, Bidan, dan 

masyarakat yang tersebar di 48 Kelurahan 9 Kecamatan. Sesuai instruksi 

Pemerintah Pusat, untuk membantu mencegah stunting maka perlu 

membentuk Tim Pendamping Keluarga yang bertujuan untuk mengedukasi 

dan memberi pemahaman tentang bahaya stunting, yang terjadi di 

masyarakat.12 

                                                           
10

Haeruddin, Buku Pengantar Sosiologi Pekerjaan Sosial, (Grup Penerbitan CV Budi 
Utama), 2023, h. 61 

 11BKKBN, Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam upaya Percepatan 
Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan, h.13 

12Rakyatku.com, 429 Tim Pendamping Keluarga Kota Palopo Dikukuhkan (27 Maret 
2022), https://rakyatku.com/read/211316/429-tim-pendamping-keluarga-kota-palopo-
dikukuhkan 
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Tim pendamping keluarga akan berperan sebagai ujung tombak 

percepatan penurunans stunting. Mereka akan mengawal proses percepatan 

penurunan stunting dari hulu, terutama pencegahan mulai dari proses 

inkubasi hingga melakukan tindakan pencegahan dari faktor langsung 

penyebab stunting.13 Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPK ini tidak 

hanya terbatas pada kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kesehatan saja, akan 

tetapi lebih mengarah kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota TPK untuk memiliki 

inisiatif dan komitmen dalam meningkatkan peran pendampingan kepada 

masyarakat. 

Namun beberapa masalah yang dihadapi oleh TPK Kecamatan 

Mungkajang di Kota Palopo adalah proses sosialisasi kepada para calon 

pengantin (catin) daerah pegunungan yang terkendala jarak dan cuaca, 

kemudian beberapa keluarga menanamkan stigma bahwa stunting adalah 

sebuah penyakit yang memalukan selanjutnya kendala yang dihadapi masih 

minimnya biaya sehingga pemberian makanan bergizi tidak berjalan dengan 

rutin. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh 

mengenai gambaran Tim Pendamping Keluarga. Melalui penelitian dengan 

judul “Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Penanggulangan 

Angka stunting di Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo”. 

 

 

 

                                                           
13Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2021) 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas apa yang akan diteliti maka fokus penelitian ini 

dijadikan sebagai batasan penelitian pada “Peran Tim Pendamping Keluarga 

(TPK) Dalam Penanggulangan Angka stunting Di Kecamatan Mungkajang Kota 

Palopo”  

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan judul penelitian tersebut, maka deskripsi fokus penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

A. Upaya Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menanggulangi angka 

stunting 

1. Memberikan penyuluhan kepada kelompok berisiko stunting dan 

stunting 

2. Memberikan pelayanan rujukan kesehatan 

3. Memberikan fasilitasi program bantuan sosial 

B. Hasil Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menanggulangi angka 

stunting 

1. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Ibu mengenai stunting 

2. Menurunnya resiko angka bayi stunting 

3. Terpenuhinya kebutuhan sosial pada kelompok berisiko stunting dan 

stunting 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian, peneliti dapat 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana upaya Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam 

penanggulangan Angka stunting di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo? 

2. Bagaimana hasil penanggulangan angka stunting oleh Tim Pendamping 

Keluarga (TPK) di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan yang akan 

peneliti capai: 

1. Untuk mengetahui upaya Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam 

penanggulangan Angka stunting di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. 

2. Untuk mengetahui hasil Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam 

penanggulangan Angka stunting di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

baik dari segi teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

baik dari segi teoretis maupun praktis: 

a. Hasil penelitian ini sebagai wawasan pengetahuan terhadap seorang 

calon pekerja sosial betapa pentingnya peran mereka dibutuhkan 

dalam pekerjaan yang berbau sosial. 

b. Bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

referensi mengenai cara penanggulangan angka stunting oleh Tim 

Pendamping Keluarga (TPK). 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi Prodi 

Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya di 
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kampus Peradaban Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam 

menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

yaitu sebagai berikut:  

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan tentang peran Tim Pendamping Keluarga 

(TPK) dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Mungkajang Kota 

Palopo 

b. Bagi Calon Ibu dan Ibu dengan Balita, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi mengenai faktor penyebab stunting. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan referensi dan kajian bagi peneliti lain atau peneliti 

lanjutan. 

F. Kajian Pustaka 

Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan 

bahan rujukan serta mengetahui persamaan dan perbedaan serta 

membuktikan bahwa permasalahan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti 

terdahulu, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Hasil Penelitian 

Perbedaan 

persamaan 
Penelitian 

Terdahul

u 

Penelitian 

Sekarang 
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1.  Skripsi, 
Khoirunizza 
Ayunurahma
wati (2019), 
“Pencegahan 
Children 
stunting 
Melalui 
Program Bina 
Keluarga 
Balita (BKB) 
(Studi 
Program 
Dinas 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 
(DPPKB) di 
Desa 
Wonoayu 
Kecamatan 
Wajak 
Kabupaten 
Malang)”. 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
banyak faktor 
penyebab stunting 
pada Anak, salah 
satunya adalah 
kurangnya 
kesadaran orang tua 
dalam pemenuhan 
status gizi pada 
tumbuh kembang 
anak. Hal ini terlihat 
dari kebiasaan 
memberikan 
makanan yang 
bergizi. Faktor-faktor 
yang menyebabkan 
terjadinya anak 
stunting antara lain: 
gizi buruk, faktor 
lingkungan, berat 
badan lahir rendah, 
kondisi ekonomi 
yang kurang baik, 
kurangnya 
pengetahuan ibu 
tentang kesehatan 
gizi sebelum dan 
selama hamil serta 
setelah melahirkan. 
 

Lokasi 
penelitian
, 
penelitian 
di atas di 
lakukan 
di Desa 
Wonoayu 
Kecamata
n Wajak 
Kabupate
n Malang, 
Selain itu 
perbedaa
n dari 
segi 
teknik 
pendekat
an dalam 
penelitian 
ini adalah 
Purposive 
sedangka
n 

Lokasi 
penelitian 
penulis di 
lakukan di 
Sulawesi 
selatan 
khusunya di 
Kecamatan 
Mungkajang 
Kota Palopo. 
teknik 
pendekatan 
penelitian 
penulis 
adalah 
Kesejahteraa
n Sosial. 

 

Sama-sama 
meneliti 
mengenai 
stunting 
dan 
jenis 
penelitian 
sama, yaitu 
menggunak
an 
penelitian 
kualitatif 
deskriptif 
menggunak
an metode 
observasi, 
wawancara 
dan 
dokumenta
si. 

2.  Jurnal 
Kesehatan 
Hafsah Citra 
Kadang, Resty 
Ryadinency, 
Ayu Irawati 
(2019). 
“Faktor 
Resiko 
stunting Pada 
Balita di 
Wilayah Kerja 

Hasil akhir 
penelitian tersebut 
menyatakan bahwa 
asupan protein, 
riwayat ASI ekslusif, 
dan BBLR 
merupakan faktor 
risiko stunting di 
wilayah kerja 
Puskesmas Wara 
Barat Kota Palopo 
tahun 2019. 

Lokasi 
penelitian 
dilakukan 
di 
lakukan 
di 
Wilayah 
Kerja 
Puskesma
s Wara 
Barat 
Kota 

Lokasi 
penelitian 
penulis di 
lakukan di 
Wilayah 
Kerja 
Kecamatan 
Mungkajang 
Kota Palopo. 
Metode 
penelitian 
penulis 

Sama-sama 
menggunak
an teori 
stunting 
dan 
membahas 
stunting 
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Puskesmas 
Wara Barat 
Kota Palopo 
Tahun 2019” 

 Palopo, 
Jenis 
penelitian 
berbeda, 
yaitu 
menggun
akan 
Survey 
Analitik 
dengan 
metode 
pendekat
an Case 
Control 
Study 
Teknik 
pendekat
an dalam 
penelitian 
ini adalah 
kesehatan 
sedangka
n 

menggunaka
n penelitian 
kualitatif 
deskriptif. 
Teknik 
pendekatan 
penelitian 
penulis 
adalah 
Kesejahteraa
n Sosial 

3.  Skripsi, 
Erina Fahzira 
(2021), 
Implementasi 
Kebijakan 
Penurunan 
stunting di 
Kabupaten 
Kampar“ 

Peneliti ini berusaha 
menemukan masalah 
atau kondisi bahkan 
peristiwa 
sebagaimana adanya, 
sehingga 
mengungkapkan 
fakta-fakta yang 
diperoleh pada saat 
itu juga dan 
memberikan 
gambaran yang 
objektif tentang apa 
yang sebenarnya 
terjadi pada objek 
penelitian. Hasil 
penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
kebijakan yang 
dilakukan oleh Dinas 

Perbedaa
n 
penelitia
n ini 
dengan 
peneliti 
adalah 
fokus 
pada 
penerapa
n 
impleme
ntasi 
kebijakan 
penuruna
n 
stunting,  

Peneliti 
fokus pada 
pencegahan 
stunting 
oleh TPK. 
 

Metode 
penelitian 
menggunak
an 
penelitian 
kualitatif 



12 
 

 
 

Kesehatan 
Kabupaten Kampar 
untuk menurunkan 
stunting kurang 
optimal. Hal ini 
disebabkan beberapa 
faktor, faktor 
pertama karena 
komunikasi dalam 
sosialisasi belum 
optimal, sehingga 
sosialisasi juga 
belum maksimal 
termediasi. 

4.  Jurnal 
Kesehatan 
Yuwanti, 
Anita Lufianti, 
Fitriani, 
Nurulistyawa
n  (2023).  
Judul 
Penelitian 
“Pelatihan 
Tim 
Pendamping 
Keluarga 
(TPK) Dalam 
Mendampingi 
Calon 
Pengantin 
sebagai Upaya 
Pencegahan 
stunting di 
Kabupaten 
Blora Tahun 
2023” 

Hasil penelitian ini 
adalah 
mengidentifikasi 
pemecahan masalah 
dalam pengabdian  
kepada  masyarakat  
ini, yaitu upaya 
penurunan stunting 
dengan memberikan   
pelatihan   bagi   Tim 
Pendamping 
Keluarga untuk 
pendampingan  
Calon  Pengantin  
pada 10 desa Lokus 
stunting di 
Kabupaten Blora dan 
Tim  Pendamping  
Keluarga  (TPK) 
merupakan  bagian  
dari  masyarakat 
yang   dapat   
diberdayakan   untuk 
mendampingi  calon  
pengantin  dalam 
upaya pencegahan 
stunting. 

Perbedaa
nnya 
dengan 
penelitian 
penulis 
adalah 
penelitian 
di atas 
hanya 
fokus 
pada 
bagaiman
a peran 
TPK 
dalam 
menanga
ni calon 
pengantin 
saja 

Penulis lebih 
menekankan 
pada 
bagaimana 
efektivitas 
atau 
kefektifan 
daripada 
tugas 
seorang TPK 
dalam 
menjalankan 
tugasnya 
dalam 
menangani 
catin/PUS, 
Ibu hamil, 
Ibu 
pascabersali
n, dan Balita 
0-59 bulan. 

Sama-sama 
membahas 
mengenai 
peran Tim 
Pendampin
g Keluarga. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.14 Peran 

didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh 

seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. 

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran diartikan sebagai 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh seorang dalam suatu peristiwa.15 

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu Lembaga 

atau organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu Lembaga atau 

organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari 

lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan 

(expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan 

peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

                                                           
14Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 

(Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) 

15Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan 
Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86. 
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kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu peranan.16 Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran 

adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. 

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh 

banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki 

status atau kedudukan tertentu.  

1. Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan sekelompok tenaga yang 

dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk 

melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan 

rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon 

pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak 

usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk 

mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting. Dalam berbagai kondisi, 

komposisi tim pendamping keluarga dapat disesuaikan melalui bekerjasama 

dengan Bidan dari Desa/Kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau 

tenaga kesehatan lainnya. 

Pendampingan keluarga bersifat mendukung selalu siap memberikan 

pertolongan dan bantuan jika diperlukan, seperti seorang suami mendampingi 

dan memberikan dukungan moril kepada istrinya dalam menghadapi 

persalinan serta memberikan bantuan apa saja yang diperlukan istrinyasuatu 

bentuk hubungan interpersonal yang meliputi sikap, tindakan, dan 

                                                           
16Soekanto, Soerjono, Buku Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 
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penerimaan terhadap anggota keluarga, sehingga anggota keluarga merasa 

ada yang memperhatikannya, serta selalu siap memberikan pertolongan dan 

bantuan jika diperlukan.17 

2. Tujuan Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

Beberapa tujuan adanya Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai 

berikut18: 

a) Melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas meliputi 

penyuluhan, fasilitasi, pelayanan rujukan serta fasilitasi penerimaan 

program bantuan sosial 

b) Melaksanakan pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor 

risiko stunting. 

Sebuah kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak 

mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah 

mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan 

kegaiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya 

berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara 

bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi 

permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai pada 

implementasinya. 

Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas 

memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Pendamping 

                                                           
17Friedman, Marilyn M, Buku Keperawatan Keluarga : Teori Dan Praktik : (Family 

Nursing : Theory And Practice) 

 

18BKKBN, Cegah Stunting, Remaja Dan Ibu Hamil Jadi Sasaran Spesifik Program, 
https://www.kaltimprov.go.id/berita/cegah-stunting-remaja-dan-ibu-hamil-jadi-sasaran-spesifik-
program. 

https://onesearch.id/Record/57dbb7dcee900d2e378b4610?widget=1
https://onesearch.id/Record/57dbb7dcee900d2e378b4610?widget=1
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perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan 

hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan 

disadarkan bahwa setiap altenatif yang diambil senantiasa ada 

konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut positif terhadap 

kelompoknya. 

3. Tugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

Adapun tugas TPK secara garis besar dapat digambarkan sebagai 

berikut19: 

a. Tugas utama Tim Pendamping Keluarga (TPK) melaksanakan 

pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan 

fasilitasi penerimaan program bantuan sosial dan survailance kepada 

keluarga termasuk calon pengantin/calon pasangan usia subur dan/atau 

keluarga berisiko stunting serta melakukan surveilance kepada sasaran 

prioritas untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting. 

b. Peranan dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan 

keluarga, setiap tenaga dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu : 

1) Bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi 

pelayanan kesehatan. 

2) Kader/Pengurus TP PKK Tingkat Desa/Kelurahan sebagai penggerak 

dan fasilitator (mediator) pelayanan-pelayanan bagi keluarga.  

3) Kader KB sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan 

pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran. 

                                                           
19DPPKB, Tugas dan Fungsi Bidan, Kader IMP, dan Kader PKK dalam Tim Pendamping 

Keluarga (TPK) 1000 HPK, https://ppid.gunungkidulkab.go.id/berita/3373 diakses 20 Juli 2023 

 

https://ppid.gunungkidulkab.go.id/berita/3373
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Adapun tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga 

pada kelompok sasaran stunting, yakni20: 

a. Pada calon pengantin dilakukan skrining kelayakan menikah 3 bulan 

sebelum hari H (variabel: Umur, Tinggi Badan, Berat Badan, Lingkar 

Lengan Atas/LiLA) terdiri 2 kategori: Lolos skrining berarti layak 

menikah. Tidak lolos skrining perlu pendampingan ketat. Jika tidak lolos 

skrining, diberi waktu koreksi selama 3 bulan, laporkan hasil akhir 

(terkoreksi atau belum). 

b. Pada Pasangan Usia Subur (PUS) dilakukan skrining kelayakan calon ibu 

hamil, terdiri dari 2 kategori: Calon ibu hamil sehat (berasal dari yang 

lolos skrining dan yang terkoreksi). Calon ibu hamil dengan penyulit 

(berasal dari yang belum terkoreksi). Selain itu Tim Pendamping Keluarga 

juga melakukan pendampingan dan memberikan pelayanan kontrasepsi 

untuk menunda kehamilan (pil atau kondom). 

c. Pada masa kehamilan dilakukan pendampingan pada semua ibu hamil 

dengan melakukan skrining awal (variabel: risiko 4T, Hb, status gizi 

KEK/Obes berdasar Indeks Massa Tubuh (IMT) dan atau LiLA serta 

penyakit penyerta), terdiri dari 3 kategori: kehamilan sehat, kehamilan 

patologis (penyakit penyerta) dan kehamilan risiko stunting (spesifik: 

anemia, KEK, 4T). Dilakukan pendampingan ketat pada kehamilan risiko 

stunting dan kehamilan patologis, masif 8-10 kali selama kehamilan, 

terintegrasi dengan Tim ANC Puskesmas/Tk. Kecamatan. Pendampingan 

juga dilakukan pada kehamilan sehat, dengan intensitas 6-8 kali, 

                                                           
20Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana. https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1567/mengenal-tim-
pendamping-keluarga.  

https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1567/mengenal-tim-pendamping-keluarga
https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1567/mengenal-tim-pendamping-keluarga
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terintegrasi dengan Tim ANC Puskesmas/Tk. Kecamatan. Pendampingan 

ketat harus dilakukan pada janin terindikasi risiko stunting, terdiri dari 2 

kategori: janin sehat dan janin risiko stunting (variabel: TBJ tidak sesuai 

usia kehamilan (PJT), gemelli). Diperlukan deteksi dini setiap penyulit. 

Jangan sampai terlambat mendiagnosa dan terlambat merujuk yang 

akhirnya membuat terlambat dalam penanganannya (menekan AKI dan 

AKB). 

d. Pada Ibu Masa Nifas. TPK harus memastikan KB pasca persalinan, ASI 

eksklusif, imunisasi, asupan cukup gizi ibu menyusui, serta tidak ada 

komplikasi masa nifas. Pastikan kunjungan Postnatal Care (PNC). 

e. Pada balita usia sejak lahir sampai usia 23 bulan dilakukan upaya 

1) Skrining awal bayi baru lahir (variabel: BB, PB, ASI Eksklusif, MPASI, 

Imunisasi Dasar Lengkap, penyakit kronis; ISPA, kecacingan, diare, 

berat badan dan tinggi badan sesuai usia, perkembangan sesuai 

usia), terdiri dari 2 kategori:  Bayi Lahir Sehat (kondisi normal)  dan 

Bayi Lahir Risiko stunting (BBLR, Premature, PB kurang dari 48 cm, 

tidak mendapatkan ASI Eksklusif, tidak mendapatkan MPASI, tidak 

mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, mengalami sakit kronis : 

ISPA, kecacingan, diare, mengalami gizi kurang, mengalami gizi 

buruk, berat badan dan tinggi badan tidak sesuai usia, 

perkembangan tidak sesuai usia). 

2) Dilakukan pendampingan baduta sampai usia 23 bulan. 

f. Pada Usia 24-59 bulan, Tim Pendamping Keluarga harus memastikan 

bahwa balita dalam kondisi sehat (normal) atau balita tidak sehat; 

mengalami sakit kronis : ISPA, kecacingan, diare, mengalami gizi kurang, 
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mengalami gizi buruk, berat badan dan tinggi badan tidak sesuai usia, 

perkembangan tidak sesuai usia. Hal ini terkait dengan upaya 

penanganannya. Selain itu Tim Pendamping Keluarga juga melakukan 

pendampingan balita sampai usia 59 bulan. 

Mengingat begitu besarnya tugas dan tanggung jawab Tim Pendamping 

Keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia, sudah 

selayaknya kita memberikan dukungan sepenuhnya agar tim ini dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Setidaknya kita memberikan dukungan 

dan semangat agar mereka siap menghadapi tantangan dan hambatan yang 

menghadang. 

4. Langkah Kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

Ada tiga langkah kerja yang harus dilalui oleh Tim Pendamping 

Keluarga agar hasilnya optimal. Ketiga langkah kerja tersebut adalah sebagai 

berikut:  

a. Tim Pendamping Keluarga berkoordinasi dengan TPPS sekaitan dengan 

rencana kerja, sumber daya, pemecahan kendala pelaksanaan 

pendampingan keluarga di lapangan. 

b. Pelaksanaan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi 

pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial 

kepada sasaran prioritas percepatan penurunan stunting sesuai dengan 

kebutuhan mereka dalam kerangka percepatan penurunan stunting.21 

c. Tim pendamping keluarga melakukan pencatatan dan pelaporan hasil 

pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko stunting sebagai 

                                                           
21Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
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bahan pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam 

upaya percepatan penurunan stunting. Pencatatan dan pelaporan 

dilakukan melalui sistem aplikasi dan/atau manual. 

Diharapkan, Tim pendamping keluarga ini dapat melakukan 

pendampingan keluarga secara berkelanjutan mulai dari calon pengantin, 

Pasangan Usia Subur, masa kehamilan, masa nifas dan kepada bayi baru lahir 

hingga umur 4 tahun. 

B. Penanggulangan Angka Stunting 

1. Penanggulangan Stunting 

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, 

mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan 

sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 

dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan 

secara preventif dan refresif22. Sedangkan penanggulangan angka stunting 

adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi 

masalah stunting pada anak.  

Dari definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa 

penanggulangan baik itu masalah stunting dan masalah lainnya merupakan 

suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau 

perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun masalah 

tersebut. 

2. Angka Stunting 

                                                           
22Rohya Lisma Sihotang, Skripsi ‘Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 

Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak’, Universitas Islam Riau, 2022. 
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Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian 

Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022. 

Angka ini turun 2,8 poin dari tahun sebelumnya. 

Terdapat 18 provinsi dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata 

angka nasional. Sisanya, 16 provinsi berada di bawah rata-rata angka stunting 

nasional termasuk Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi 

Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Selatan naik 0,3 dari 

27,4% pada Tahun 2021 dan mencapai 27,7% di tahun 2022. Terdapat 14 

Kabupaten dengan prevalensi stunting di atas rata-rata angka provinsi pada 

2022, sisanya 10 Kabupaten/Kota di bawah angka rata-rata provinsi.23  

Di tahun 2021, Kota Palopo masih mencapai angka 600 kasus stunting 

anak balita umur 0-4 tahum. Sementara tahun 2022 ini angka penurunan 

kasus mencapai 400 anak di tahun 2022. Jumlah 400 kasus tersebut saat ini 

tersebar di beberapa wilayah di kota Palopo. Berdasarkan data e-PPGBM 

(Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat) 

bulan Agustus pada tahun berjalan menunjukkan data setiap Kecamatan yang 

terkena stunting24: 

Kecamatan Mungkajang: 30, Kecamatan Sendana: 18, Kecamatan Wara: 

37, Kecamatan Wara Selatan: 35, Kecamatan Wara Timur: 31, Kecamatan Wara 

Utara: 21, Kecamatan Bara: 62, Kecamatan Telluwanua: 65 

3. Stunting 

                                                           
23Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan,  Prevalensi Balita 

Stunting Di Sulawesi Selatan (2022) 

24Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 
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Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh 

kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga 

mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak 

lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya..25 

Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan berdasarkan umur 

rendah, atau keadaan dimana tubuh anak lebihh pendek dibandingkan dengan 

anak-anak lain seusianya. Stunting atau terlalu pendek berdasarkan umur 

adalah tinggi badan yang berada di bawah minus dua standar deviasi (<-2SD) 

dari tabel status gizi WHO child growth standard.26 

Stunting pada anak-anak merupakan salah satu masalah yang cukup 

serius karena dikaitkan dengan risiko angka kesakitan dan kematian yang 

lebih besar, obesitas, dan penyakit tidak menular di masa depan, orang dewasa 

yang pendek, buruknya perkembangan kognitif, dan rendahnya produktivitas 

serta pendapatan.27 

Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor 

keturunan (genetik) dari kedua orangtuanya, sehingga masyarakat banyak 

yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal 

seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang 

paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, 

lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik) dan pelayan kesehatan. Selain 

                                                           
25Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2020-2024 

26Worl Health Organization (WHO).. WHA Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief. 
Diakses pada 2023 

27World Health Organization (WHO). Stunting in a nutshell. Diakses pada 2023 
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terlihat dalam struktur tubuh, stunting juga mengakibatkan dalam penyerapan 

pengetahuan atau kognitif.28 

4. Pandangan Islam Terhadap stunting 

Mencegah stunting adalah upaya menyelamatkan diri, keluarga, 

masyarakat, dan bangsa dari marabahaya. Hal ini sejalan dengan perintah 

Allah dalam Al-Quran, di mana Islam mengajarkan untuk tidak meninggalkan 

generasi yang lemah dan harus mempersiapkan generasi yang kuat. Ketua 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. Amany Lubis menjelaskan bahwa 

prinsip pencegahan stunting itu terdapat dalam Al-Qur’an. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:9: 

يَّة   خَلْفِهِمْ  مِنْ  ترََكُوا   لوَْ  لَّذِينَ ٱ وَلْيَخْشَ  ف ا ذرُِّ َ ٱ فَلْيَتَّقوُا   عَليَْهِمْ  خَافوُا   ضِعََٰ  قوَْل   وَلْيَقوُلوُا   للَّّ

 سَدِيد ا

Terjemahnya: 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar”.29 

Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat dijelaskan bahwa hendaklah merasa 

takut orang-orang yang sekiranya mereka mati dan meninggalkan anak-anak 

yang masih kecil lagi lemah serta dikhawatirkan akan terlantar. Maka 

seharusnya mereka bertakwa kepada Allah dalam mengurus anak-anak yatim 

yang berada di bawah perwaliannya dengan tidak menzalimi mereka, agar 

                                                           
28Warta Kesmas, 2018. Diakses 7 Juli 2023, file:///G:/Warta-Kesmas-Edisi-02- 

2018_1136%20stunting.pdf 

29Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat 
Urusan Agama Islam dan Pembinaann Syariah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2012, h.78 
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setelah mereka mati, Allah menyediakan orang yang mau berbuat baik kepada 

anak-anak mereka sebagaimana mereka berbuat baik kepada anak-anak yatim 

tersebut.  

Pendekatan keagamaan, sangat penting untuk menyampaikan pesan-

pesan percepatan penurunan stunting, karena masyarakat kita adalah 

masyarakat yang sangat religius. Masyarakat Indonesia menjadikan agama 

sebagai landasan hidup yang menentukan tujuan hingga praktik kehidupan 

sehari-hari. Banyak masalah di Indonesia dapat diselesaikan dengan 

pendekatan keagamaan, sebagai penerapan sila pertama dari Pancasila yaitu 

Ketuhanan Yang Maha Esa.30 

Stunting merupakan permasalahan yang dapat dicegah dan diatasi, hal 

ini telah ditekankan dalam Al-Qur’an. Dimana memastikan semua yang 

dikonsumsi adalah thoyyib dan halal. Islam telah mengatur gagasan makanan 

tersebut. 

 Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:88 : 

َ  ٱلَّذِى   أنَتمُ بِهِ ۦ مُؤْمِنوُنَ  ّ   وَ ٱتَّقوُا   ٱللَّّ ل   طَيِّب ا  ُ  حَلََٰ ا رَزَقَكُمُ  ٱللَّّ  وَكُلوُا   مِمَّ

Terjemahnya: 

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki 
yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-
Nya kamu beriman.”31 

Ayat ini menjelaskan perintah Allah SWT untuk bertakwa dan 

memakan makanan yang halal dan sehat. Dalam hal ini makanan, minuman, 

dan rezeki digambarkan dengan istilah halal dan thoyyib, yang saling 

berkaitan satu sama lain. Secara umum, makanan yang memenuhi persyaratan 

                                                           
30TP2S, Tim Percepatan Penurunan Stunting Sekretariat Wakil Presiden 

31Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, h. 122 
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yang digariskan dalam hukum Islam dianggap halal. Sebaliknya, istilah Arab 

thoyyib berasal dari thaba, yang juga bisa berarti suci atau bersih. Ini juga 

menyiratkan enak, lezat, menyenangkan, lezat, dan menyenangkan.32 

Al-Qur’an memperhatikan masalah ini dan meresponnya dengan 

memberi instruksi yang serius. Misal di dalam menjaga kesehatan anak, ibu 

dianjurkan memberikan ASI (air susu ibu) kepada sang buah hati hingga 2 

tahun lamanya. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:233 :  

تُ ٱوَ  ۞ لِدََٰ دَهُنَّ  يرُْضِعْنَ  لْوََٰ ضَاعَةَ ٱ يتُِمَّ  أنَ أرََادَ  لِمَنْ  ّ   كَامِليَْنِ  حَوْليَْنِ  أوَْلََٰ  وَعَلىَ ّ   لرَّ

لِدَة    تضَُا رَّ  لَ  ّ   وُسْعهََا إلَِّ  نَفْس   تكَُلَّفُ  لَ  ّ   لْمَعْرُوفِ ٱبِ  وَكِسْوَتهُُنَّ  رِزْقهُُنَّ  ۥلَهُ  لْمَوْلوُدِ ٱ  وََٰ

لِكَ  مِثلُْ  لْوَارِثِ ٱ وَعَلىَ ّ   ۦبوَِلَدِهِ  ۥلَّهُ  مَوْلوُد   وَلَ  هَابوَِلَدِ   ترََاض   عَن فصَِال   أرََادَا فَإنِْ  ّ   ذََٰ

نْهُمَا ا   أنَ أرََدتُّمْ  وَإِنْ  ّ   عَليَْهِمَا جُنَاحَ  فَلَ  وَتشََاوُر   مِّ دَكُمْ  تسَْترَْضِعوُ   عَليَْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَ  أوَْلََٰ

ا   تمُسَلَّمْ  إِذَا َ ٱ تَّقوُا  ٱوَ  ّ   لْمَعْرُوفِ ٱبِ  ءَاتيَْتمُ مَّ ا  ٱوَ  للَّّ َ ٱ أنََّ  عْلَمُو  بَصِير   تعَْمَلوُنَ  بمَِا للَّّ  

Terjemahnya: 

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 
menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah 
seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah 
(menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu 
pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 
permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, 
maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara 
yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”33 

                                                           
32Rizka Putri Ardana, Andina Nurfayza, and Shirley Elysia. 

33Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, h. 37 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban pada ibu untuk menyusui 

anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi ibu yang berniat 

menyempurnakan proses penyusuan, dan  menjadi kewajiban para ayah untuk 

menjamin kebutuhan pangan dan sandang wanita-wanita menyusui yang telah 

dicerai dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat. 

Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan 

kemampuannya.  

5. Ciri-Ciri Stunting Pada Anak 

Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan 

pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh 

yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan 

menurut usia dari WHO.34 

Menurut Kemenkes RI, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur 

panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil 

pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal.35 

Seorang anak termasuk dalam stunting atau tidak, tergantung dari hasil 

pengukuran tersebut. Jadi tidak bisa hanya dikira-kira atau ditebak saja tanpa 

pengukuran. Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya, 

ada juga ciri-ciri lainnya yakni:36 

a) Badan kurus 

b) Pertumbuhan melambat 

                                                           
34 Word Health Organization. 2013. Childhoold Stunting: Challenges and Opportunities. 

Switzerland: Department of Nutrition for Health and Development. www.who.int. Diakses 15 Juni 
2023 

35Kementrian Kesehatan RI. 2022. Pencegahan Stunting 

36
BKKBN, ‘Keluarga Dalam Percepatan’, 2021. 
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c) Berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun. 

d) Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya 

e) Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. 

Sementara untuk tahu apakah tinggi anak normal atau tidak, Anda 

harus secara rutin memeriksakannya ke pelayanan kesehatan terdekat. Anda 

bisa membawa si kecil ke dokter, bidan, posyandu, atau puskesmas setiap 

bulannya. 

6. Faktor Penyebab Stunting 

Penyebab stunting dapat melibatkan faktor-faktor yang kompleks dan 

saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

stunting37: 

a. Faktor Genetik dari Ibu atau Ayah 

Faktor stunting dari segi genetik bisa berasal dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan fisik seseorang. Kondisi genetik tertentu dapat 

mempengaruhi tinggi badan seseorang. Jika seseorang memiliki faktor genetik 

yang menyebabkan pertumbuhan terhambat atau pertumbuhan yang lebih 

lambat dari yang seharusnya, ini bisa menyebabkan stunting. 

b. Gizi Ibu sebelum dan selama kehamilan 

Pada saat waktu kehamilan gizi menjadi masalah serius bagi anak, hal 

ini sangat dipengaruhi oleh kondisi seorang ibu hamil, kondisi anak terjadi di 

usia sejak lahir sampai 6 bulan hingga usia 6-24 bulan dan seterusnya sampai 

anak meranjak usia 5 tahun. Masalah kesehatan pada calon ibu sangat rentan 

                                                           
37

BKKBN, ‘Keluarga Dalam Percepatan’, 2021. 
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dengan gejala stunting ini, dengan berbagai faktor antara lain, anemia dan 

kekurangan gizi atau Kurang Energi Kronik (KEK). 

c. Gizi bayi baru lahir dan konsumsi sejak lahir hingga usia 6 bulan dan 

usia 6-24 bulan. 

Pertumbuhan gizi pada bayi baru lahir dapat di lihat dari berat badan 

dan panjang badan bayi. Stewart et al menyatakan, “Kurangnya asupan gizi 

menjadi sangat erat kaitannya dengan praktik pemberian Makanan 

Pendamping Air Susu Ibu (MP–ASI) yang tidak cukup”. MP–ASI yang tidak 

cukup disebabkan oleh: 

1) Kualitas makanan yang kurang zat gizi hewani, adanya zat anti gizi dan 

rendahnya kandungan energi dan zat gizi MP–ASI. 

2) Praktik pemberian makanan yang tidak tepat, seperti kualitas pemberian 

makanan saat sakit dan jumlah makanan tidak sesuai dengan nafsu yang 

turun. 

3) Keamanan makanan dan air, hal ini terdampak adanya terjadi 

pencampuran pada makanan dan air, penyimpanan dan penyiapan 

makanan yang tidak aman. Sedangkan pada pemberian ASI yang tidak 

tepat, tidak melakukan. Inisiasi Menyusu Dini (IMD), tidak eksklusif dan 

penyapihan terlalu dini. 

d. Infeksi berulang 

Infeksi  yang sering terjadi pada masa kanak-kanak, terutama infeksi 

saluran pernapasan atas dan diare, dapat mengganggu penyerapan nutrisi 

dalam tubuh anak. Infeksi yang berulang dapat menghambat pertumbuhan 

dan menyebabkan stunting. 

e. Sanitasi dan lingkungan yang buruk 
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Lingkungan yang tidak higienis, termasuk akses terbatas terhadap air 

bersih, sanitasi yang buruk, dan praktik-praktik kebersihan yang tidak 

memadai, dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi dan penyakit pada 

anak. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan menyebabkan stunting. 

f. Faktor sosio-ekonomi 

Pendapatan keluarga adalah jumlah uang yang dihasilkan dan jumlah 

uang yang akan dikeluarkan untuk membiayai keperluan rumah tangga selama 

satu bulan. Pendapat keluarga yang memadai akan menunjang perilaku 

anggota keluarga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan keluarga yang 

lebih memadai.38 

Stunting lebih sering terjadi pada keluarga dengan tingkat pendapatan 

rendah dan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi anak. Ketidakmampuan dalam membeli makanan 

bergizi, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, dan 

kurangnya pengetahuan tentang gizi yang baik dapat menjadi faktor-faktor 

yang berkontribusi terhadap stunting.39 

Beberapa faktor penyebab masalah gizi adalah kemiskinan. 

Kemiskinan dinilai mempunyai peran penting yang bersifat timbal balik 

sebagai sumber permasalahan gizi yakni kemiskinan menyebabkan 

kekurangan gizi sebaliknya individu yang kurang gizi akan memperlambat 

pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses kemiskinan.40 Dalam mengatasi 

                                                           
38Manurung, Joni J, Adler dan Ferdinand. 2009, Ekonomi Keuangan dan Kebijakan 

Moneter, Jakarta: Penerbit Salemba Empat 

39BAPPENAS. 2011. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015. 
http://www.4shared.com/get/I45gBOZ/Rencana_Aksi_Nasional_Pangan. Diakses 15 Juni 2023 

40BAPPENAS. 2011. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015. 
http://www.4shared.com/get/I45gBOZ/Rencana_Aksi_Nasional_Pangan. Diakses 15 Juni 2023. 

http://www.4shared.com/get/I45gBOZ/Rencana_Aksi_Nasional_Pangan
http://www.4shared.com/get/I45gBOZ/Rencana_Aksi_Nasional_Pangan
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masalah kelaparan dan kekurangan gizi, tantangan yang dihadapi adalah 

mengusahakan masyarakat miskin, terutama ibu dan anak balita memperoleh 

bahan pangan yang cukup dan gizi yang seimbang dan harga yang terjangkau. 

Kewaspadaan terhadap potensi stunting pada anak, harus terus dilakukan 

sehingga potensi stunting pada anak dapat segera dicegah dan mendapatkan 

penanganan dari petugas kesehatan. 

7. Pencegahan stunting 

DPP-KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) 

merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang kependudukan 

dan keluarga berencana di Indonesia. Meskipun DPP-KB tidak secara khusus 

fokus pada pencegahan stunting, namun lembaga tersebut memiliki peran 

penting dalam upaya pencegahan stunting melalui program-programnya yang 

terkait dengan perencanaan keluarga dan kesehatan ibu dan anak. Langkah 

yang dapat diambil dalam pencegahan stunting menurut DPP-KB:41 

1) Pendidikan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga 

2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak 

3) Promosi pola makan yang sehat 

4) Pengembangan kader Kesehatan 

5) Kolaborasi dengan instansi terkait 

6) Pembangunan ekonomi yang inklusif 

7) Monitoring dan evaluasi 

Dalam hal ini, peran DPP-KB sebagai lembaga yang memiliki cakupan 

luas dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana dapat berkontribusi 

dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. Diperlukan upaya kolaboratif 

                                                           
41Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
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dari masyarakat, keluarga, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan 

lembaga internasional untuk mencapai tujuan pencegahan stunting secara 

menyeluruh.42 

8. Dampak stunting 

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stunting: 

a. Jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, 

gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh.  

b. Dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah 

menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya 

kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk 

munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan 

pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua.43 

Pertumbuhan stunting yang terjadi pada usia dini dapat berlanjut dan 

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

pada usia dini sampai 2 tahun dan tetap pendek pada usia 4-6 tahun memiliki 

risiko 27 kali untuk tetap pendek sebelum memasuki usia pubertas; sebaliknya 

anak yang tumbuh normal pada usia dini dapat mengalami growth faltering 

pada usia 4-6 tahun memiliki risiko 14 kali tumbuh pendek pada usia pra-

pubertas.44. 

9. Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Angka  stunting 

                                                           
42Elan Satriawan, Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-20124. Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 5 Juli 2023 

43Goreti PM, Hadi Hamam, Laksmi GI. Stunting berhubungan dengan perkembangan 
motorik anak di Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Jurnal Gizi dan Diet Etik Indonesia, 
2015; 3(1): h. 10-21. 

44Indonesia. Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam 
Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK). Jakarta: Republik Indonesia, 
2013. 
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Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan paket kebijakan dan 

regulasi terkait intervensi stunting. Di samping itu, kementerian/lembaga juga 

sebenarnya telah memiliki program, baik terkait intervensi gizi spesifik 

maupun intervensi gisi sensitif, yang potensial untuk menurunkan stunting. 

Intervensi Program Gizi Spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos 

Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui Gerakan 1000 Hari Pertama 

Kehidupan (HPK). Adapun beberapa program gizi spesifik yang telah 

dilakukan oleh pemerintah dapat diidentifikasi sebagai berikut45:  

a. Program terkait intervensi dengan sasaran ibu hamil, yang dilakukan 

melalui beberapa program/kegiatan berikut:  

1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil untuk 

mengatasi kekurangan energi dan protein kronis  

2) Program untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat 

3) Program untuk mengatasi kekurangan iodium 

4) Pemberian obat cacing untuk menanggulangi kecacingan pada ibu 

hamil  

5) Program untuk melindungi ibu hamil dari malaria 

b. Program yang menyasar Ibu Menyusui dan Anak usia  sejak lahir sampai 6 

bulan, termasuk diantaranya mendorong IMD/Inisiasi Menyusui Dini 

melalui pemberian ASI jolong/colostrum. Kegiatan terkait termasuk 

memberikan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, Inisiasi 

Menyusi Dini (IMD), promosi menyusui ASI ekslusif (konseling individu 

                                                           
45Izwardy, Doddy. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Stunting di Indonesia, 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019. 
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dan kelompok), imunisasi dasar, pantau tumbuh kembang secara rutin 

setiap bulan, dan penanganan bayi sakit secara tepat. 

c. Program Intervensi yang ditujukan dengan sasaran Ibu Menyusui dan 

Anak Usia 7-23 bulan, dengan mendorong penerusan pemberian ASI 

hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI, menyediakan 

obat cacing, menyediakan suplementasi zinc, melakukan fortifikasi zat besi 

ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, 

memberikan imunisasi lengkap, dan melakukan pencegahan dan 

pengobatan diare.46 

Selain itu, beberapa program lainnya adalah Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT) balita gizi kurang oleh Kementerian Kesehatan/Kemenkes 

melalui Puskesmas dan Posyandu. Program terkait meliputi pembinaan 

Posyandu dan penyuluhan serta penyediaan makanan pendukung gizi untuk 

balita kurang gizi pada usia 06-59 bulan berbasis pangan lokal (misalnya 

melalui Hari Makan Anak/HMA). 

Sedangkan terkait dengan intervensi gizi sensitif, yang telah dilakukan 

oleh pemerintah melalui K/L terkait beberapa diantaranya adalah kegiatan 

sebagai berikut:  

1) Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih melalui program 

PAMSIMAS (Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)  

2) Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi melalui kegiatan 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)  

3) Melakukan fortifikasi bahan pangan (garam, terigu, dan minyak goreng) 

                                                           
46Ni Ketut Aryastai, dan Ingan Tarigan, Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah 

Gizi Stunting di Indonesia. Buletin Penelitian Kesehatan, Vol. 45, No. 4, 2017. h 233-240 
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4) Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana 

(KB) 

5) Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  

6) Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal)  

7) Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua  

8) Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal  

9) Memberikan pendidikan gizi masyarakat  

10)  Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada 

remaja 

11)  Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, misalnya 

melalui Program Subsidi Beras Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(Raskin/Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) 

12)  Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi Berdasarkan program-program 

tersebut, tampak bahwa telah banyak upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting yang tentunya disertai 

dengan alokasi anggaran yang tidak sedikit.  

Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) melalui Kementerian 

Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat 

Kerja Nasional BKKBN, Rabu tanggal 25 Januari 2022, dimana prevalensi 

stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022. 

Namun demikian, penurunan tersebut masih jauh dari yang ditargetkan.47 

C. Tinjuan Parenting 

1. Parenting 

                                                           
47Kementerian Kesehatan, Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%, 

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-
indonesia-turun-ke-216-dari-244/, Di akses 12 Juli 2023 

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/
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Parenting berasal dari kata dasar "orang tua", yang juga dapat disebut 

sebagai pola asuh yang erat terkait dengan keluarga. Bahasa Indonesia tidak 

memiliki istilah yang tepat untuk menggambarkan peran orang tua.  

Parenting adalah hubungan yang berkelanjutan antara orang tua dan 

anak-anak yang mencakup memberikan makan (nutrisi), memberikan 

bimbingan (petunjuk), dan melindungi (melindungi) anak-anak selama 

pertumbuhan dan perkembangan mereka.48 

Parenting adalah cara orang tua merawat dan mengajarkan anak, 

mempengaruhinya, dan menghadapi tindakan anak. Selain itu, parenting atau 

pengasuhan juga merupakan perilaku yang didasarkan pada situasi yang 

melibatkan perasaan hangat, sensitif, resiprokal, dan penuh penerimaan.49 

Parenting yang positif akan membantu anak berkembang, sedangkan 

parenting yang negatif akan menghambat perkembangan anak.50 

2. Model Parenting 

Model pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anaknya 

merupakan faktor utama  yang membentuk tingkah laku dan kemampuan 

anak.  Ada berbagai macam pola asuh yang kerap menjadi pedoman bagi para 

orang tua yang ingin melahirkan generasi yang dapat diandalkan untuk 

pembangunan masa depan suatu bangsa. Mengenai pola asuh, orang tua 

                                                           
48 Abu Warasy Batula and others, ‘Studi Sistematik Jenis-Jenis Parenting Pada Anak 

Serta Implikasinya Terhadap Akhlak’, Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum, 1.2 (2023), 55–64. 

49 Anisah, A. S. (2017). Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan 
Karakter Anak. Jurnal Pendidikan Universitas Garut, h. 70-84 

50Ahmad Yani, ‘Implementasi Islamic Parenting Dalam Membentuk Karakter Anak Usia 
Dini Di Ra At-Taqwa Kota Cirebon’, AWLADY : Jurnal Pendidikan Anak, 3.1 (2017) 
<https://doi.org/10.24235/awlady.v3i1.1464>. 
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kebanyakan menunjukkan ciri dan karakteristik khusus yang berbeda sebagai 

berikut: 

a. Otoritas (Authority Parenting) 

Pola asuh ini ditandai dengan tuntutan yang tinggi dari orang tua, 

kurangnya dukungan dari orang tua dimana ketika ada masalah orang 

tua memilih untuk menghukumnya dan lebih cenderung membatasi 

anaknya.51 Dampak dari parenting ini anak mudah terkekang, tidak 

percaya diri, dan selalu manja. 

b. Otoriter (Authoritative Parenting) 

Pola asuh ini mirip dengan otoritas, bedanya adalah orang tua lebih 

menuntut anaknya untuk disiplin, tanggap akan keinginan anaknya,  

memberikan kelonggaran bagi anak mengambil keputusan sendiri dan 

orang tua selalu mengutamakan kasih sayang dan selalu meluangkan 

waktunya untuk komunikasi. Dampak dari parenting ini anak menjadi 

mandiri, percaya diri dan lebih disiplin. 

c. Permisif (Permissive Parenting) 

Tipe permisif ini sering disebut dengan pola asuh yang bebas. Artinya 

orang tua memberikan kebebasan terhadap apa yang dilakukan anak, 

serta membiarkan mereka melakukan apa yang diinginkanya. Orang tua 

jarang menghukum dan membiarkan anak mengambil keputusan sendiri. 

Dampak dari parenting ini bisa saja anak mengabaikan larangan dari 

orang tua dan mengikuti pergaulan bebas.52 

                                                           
51Sari, C. W. (2020). Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orang Tua Bagi Kehidupan Sosial 

Anak. Jurnal Pendidikan dan Konseling, h. 76-80. 

52 Farida Rohayani and others, ‘Pola Asuh Permisif Dan Dampaknya Kepada Anak Usia 
Dini (Teori Dan Problematika)’, Islamic EduKids, 5.1 (2023), 25–38. 
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D. Tinjauan Kesejahteraan Sosial 

1. Definisi Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agara dapat hidup layak dan 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 pasal 1 tentang 

kesejahteraan sosial.53 

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan agar dapat memberikan bantuan 

kepada individu, kelompok, maupun masyarakat dalam menjalankan 

kehidupan dengan sangat baik tanpa adanya gangguan yang dapat 

menurunkan tingkat kenyamanan dalam hidup setiap individu, kelompok, dan 

masyarakat.54 

Menurut UU No 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan suatu 

keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga 

mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang 

dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam 

bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.55 

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingan 

sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah standard 

living, well- being, welfare, dan quality of life. Brudeseth menyatakan 

kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk 

                                                           
53 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 

54Adi Fachruddin, Buku Pengantar Kesejahteraan Sosial, Hal 5 

55Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No.11 Tahun 
2009:12. 
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mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup 

mencakup56:  

a. Kesejahteraan materi  

b. Kesejahteraan bermasyarakat  

c. Kesejahteraan emosi  

d. Keamanan.  

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:  

a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, 

bahan pangan dan sebagainya.  

b. Dengan melihat kualitas hidup darisegi fisik, seperti kesehatan tubuh, 

lingkungan alam dan sebagainya.  

c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 

pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.  

Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 

keserasian penyesuaian dan sebagainya. Kesejahteraan adalah proporsi 

pengeluaran untuk pangan. Kesejahteraan merupakan pencerminan dari 

kualitas hidup manusia (quality of human life), yaitu suatu keadaan ketika 

terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasikannya nilai-nilai hidup.  

Permasalahan stunting merupakan masalah serius dalam pembangunan 

sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Tantangan ini harus diatasi dengan 

baik agar generasi masa depan Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul, 

berdaya saing, dan berkualitas.57 Kaitan antara kemiskinan dan munculnya 

                                                           
56BKKBN, Panduan Pembinaan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Penanggulangan 

Kemiskinan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, (Jakarta: 1996). 

57Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik 
Indonesia 2021    
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stunting pada anak sangat erat. Angka kemiskinan yang mengalami 

peningkatan yang sangat drastis akan terpengaruhi oleh kesehatan yang juga 

hal terpenting di dalam kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah 

menggelontorkan berbagai stimulus agar kemiskinan bisa teratasi. Seperti 

program Bantuan Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT), program sembako, 

dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Berdasarkan definisi tentang kesejahteraan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya 

kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka guna mengembalikan 

keerfungsian sosialnya agar dapat hidup layak dan mandiri. Segala kebutuhan 

hidup baik material maupun non-material, yang dapat diukur dengan adanya 

pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas 

kesehatan yang semakin meningkat dan merata, sehingga dapat membuat 

seseorang merasa aman, sentosa, makmur, dan selamat. 

2. Fungsi Kesejahteraan Sosial 

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurang permasalahan 

yang diakibatkan oleh perubahan sosio-ekonomi, serta menciptakan kondisi 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah fungsi 

kesejahteraan sosial yang di kemukakan oleh (Fahrudin, 2014) yaitu:58 

a. Fungsi pencegahan (preventif). Dalam hal ini kesejahteraan berperan 

untuk mencegah permasalahan sosial yang timbul di masyarakat dengan 

menciptakan pola baru dalam hubungan sosial. 

b. Fungsi penyembuhan (healing). Kesejahteraan sosial berfungsi untuk 

menghilangkan dan memperbaiki ketidakmampuan fisik dan emosional 

                                                           
58 Adi Fachruddin, Buku Pengantar Kesejahteraan Sosial, h.10 
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dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga dapat kembali 

berfungsi secara wajar dalam masyarakat. 

c. Fungsi pengembangan. Kesejahteraan sosial memberikan peran dalam 

proses pembangunan dan sumber daya sosial di masyarakat. 

d. Fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial berperan dalam kegiatan untuk 

membantu mencapai tujuan atau bidang pelayanan sosial kesejhateraan. 

Fungsi-fungsi ini saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain 

dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. 

3. Komponen Kesejahteraan Sosial 

Komponen kesejahteraan sosial Selain mempunyai tujuan dan fungsi, 

Kesejahteraan sosial memiliki komponen yang harus diperhatikan komponen 

tersebut nantinya dapat menjadikan perbedaan kegiatan kesejahteraan sosial 

dengan kegiatan lainnya. menyimpulkan bahwa semua komponen tersebut 

adalah sebagai berikut:59 

a. Organisasi Formal Usaha 

Kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan 

oleh organisasi/badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan 

memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan pelayanan secara 

teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya. 

b. Pendanaan 

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung 

jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi 

dana dan sumber (fund raising) merupakan tanggung jawab pemerintah dan 

                                                           
59Adi Fachruddin, Buku Pengantar Kesejahteraan Sosial (2014), h. 24 
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masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya 

tidak mengejar keuntungan semata-mata. 

c. Tuntutan Kebutuhan Manusia 

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara 

keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. 

Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia. 

d. Profesional 

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional 

berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematik, dan menggunakan metoda 

dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya. 

e. Kebijakan dan Perangkat Hukum atau Perundang-undangan 

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat 

perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan, 

dan pengakhiran pelayanan.  

f. Peran serta Masyarakat 

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat 

agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.  

g. Data dan Informasi 

Kesejahteraan Sosial pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang 

dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat 

maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.60 

Komponen-komponen ini saling terkait dan saling mempengaruhi satu 

sama lain dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang komprehensif.  

                                                           
60https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/social-welfare-system/ 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

tidak menggunakan perhitungan angka melainkan mendeskripsikan suatu 

keadaan terkait variabel-variabel, hubungan antar obyek-obyek dengan 

permasalahan yang diangkat dan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

pengetahuan yang dapat dikomunikasikan dan diuji oleh peneliti lain pada 

waktu yang lebih kemudian.61 

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian di atas, yaitu “Peran Tim Pendamping 

Keluarga (TPK) Dalam Penangangan Angka stunting Di Kecamatan 

Mungkajang Kota Palopo” maka penelitian dilakukan di Kecamatan 

Mungkajang Kota Palopo. 

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Mungkajang, 

Kota Palopo. Gambaran dasar tempat penelitian menggambarkan kondisi dan 

luas lokasi penelitian. Kecamatan Mungkajang merupakan salah satu 

kecamatan yang ada di Kota Palopo. Terdapat empat kelurahan, yaitu 

Kelurahan Mungkajang, Kelurahan Kambo, Kelurahan Murante dan Kelurahan 

Latuppa. Luas wilayah Kecamatan Mungkajang tercatat 55,58 Km.62 

                                                           
61Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian 

Pendidikan Bahasa, (Surakarta, 11 Juni 2014) h. 21 

62
Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mungkajang 2024-2026 
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a. Batas-batas Wilayah 

Secara Geografis Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo memiliki batas-

batas wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara : Kecamatan Mungkajang Barat 

 Sebelah Timur : Kecamatan Mungkajang 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Sendana 

 Sebelah Barat : Kabupaten Luwu. 

Kecamatan Mungkajang terbagi menjadi 4 kelurahan, meliputi: 

2. Profil Wilayah Kecamatan Mungkajang 

Gambar : Peta Batas Wilayah Kecamatan Mungkajang 

 

Kecamatan Mungkajang merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) 

Kecamatan yang ada di wilayah Kota Palopo. Diawal terbentuknya sebagai 

daerah otonom Kota Palopo hanya memiliki 4 (empat) Wilayah Kecamatan 
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meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Kelurahan Mungkajang memiliki status 

perkotaan, dan tiga kelurahan lainnya, Murante, Latuppa, dan Kambo, memiliki 

status pedesaan. 

Pada tabel 3.1 menjelaskan luas dan jarak Ibu Kota ke Kecamatan dan 

Jarak Ibu Kota ke Kab/Kota. Pertam letak Kelurahan Mungkajang  ke pusat 

Kota berjarak sekitar 3 km dari Kota Palopo. Kelurahan Murante ke pusat Kota 

berjarak 6 km, Kelurahan Latuppa berjarak 8 km, dan Kelurahan Kambo 14 km 

dari Kota Palopo. 

Tabel 3.1 

 Luas dan jarak kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan Mungkajang 

Sumb

er : 

RENS

TRA 

Keca

mata

n 

Mung

kajan

g 

Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam 

segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan 

pemerintahan kepada masyarakat maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan 

di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 

Kelurahan. 

NO Kelurahan 
Luas 

(km2) 

Jarak Ibu Kota 

ke Kec 

(km) 

Jarak Ibu Kota 

ke Kab/Kota 

(km) 

1 Mungkajang 11,65 1 3 

2 Murante 12,40 2 6 

3 Latuppa 18,33 4 8 

4 Kambo 11,42 10 14 

Jumlah 53,80  
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Secara demografi, Kecamatan Mungkajang memiliki 9.571 jiwa 

penduduk yang cukup beragam etnis dan masih didominasi oleh penduduk 

Suku Bugis. Rata-rata penduduk bekerja di sektor pertanian dan non-

pertanian, pegawai kantoran dan pegawai di sektor jasa lainnya seperti 

wisata.63 

Pada tabel 3.2 jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelurahan 

di Kecamatan Mungkajang tahun 2023, yaitu Kelurahan Mungkajang sebanyak 

4.091 jiwa, Kelurahan Murante sebanyak 2.952 jiwa, Kelurahan Latuppa 

sebanyak 1.490 jiwa, dan Kelurahan Kambo sebanyak 1.038 jiwa. 

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Mungkajang 
Tahun 2023 

Sum

ber : 

Dina

s 

Kepe

ndud

ukan 

Dan 

Pencatatan Sipil Kota Palopo 

Tabel 3.3 yaitu sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Mungkajang 

guna meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat, 

yaitu lima (5) Taman Kanak-Kanak (TK), satu (1) Pendidikan Anak Usia Dini 

                                                           
63Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mungkajang 2024-2026 

Kelurahan 
Jumlah Jiwa 

Jumlah 
Laki – Laki Perempuan 

Mungkajang 2.029 2.062 4.091 

Murante 1.469 1.483 2.952 

Latuppa 752 738 1.490 

Kambo 550 488 1.038 

Total 4.800 4.771 9.571 
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(PAUD), lima (5) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiyah (SD/MI), dua (2) Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsyanawiyah (SMP/MTS), dan satu (1) Sekolah 

Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) 64 

 
Tabel 3.3 

Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Mungkajang 

Sarana & Prasarana Jumlah 

TK 5 

PAUD 1 

SD/MI 5 

SMP/MTS 2 

SMA/SMK 1 

Sumber: Buku Mungkajang Dalam Angka 2023 

Tabel 3.4 merupakan sarana dan pasarana umum yang dimiliki oleh 

kecamatan Mungkajang. Masjid berjumlah (5), puskesmas (1), puskesmas 

pembantu (1), posyandu (8), dan apotek (1). 

Tabel 3.4 
Jumlah Sarana dan Prasarana Umum di Kecamatan Mungkajang 

Sarana & Prasarana Jumlah 

Masjid 18 

Puskemas 1 

Puskesmas Pembantu 2 

Posyandu 8 

Apotek 1 

                                                           
64Buku Mungkajang Dalam Angka 2023 
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Sumber: Buku Mungkajang Dalam Angka 2023 

C. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pekerjaan sosial. 

Pendekatan pekerjaan sosial dilakukan secara sistematis dalam memberikan 

pelayanan sosial. Beberapa metode yang digunakan dalam membantu 

permasalahan klien diantaranya sebagai berikut65: 

1. Case Work 

Metode bimbingan sosial individu atau perorangan adalah Teknik 

pekerja sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu mengenai 

permasalahan berdasarkan relasi peksos dengan penerima pelayanan secara 

tatap muka. 

2. Group Work 

Metode bimbingan sosial kelompok adalah perseorangan dan kelompok 

yang mengalami gangguan fungsi sosialnya dimana kelompok berfungsi 

sebagai wadah dan sarana untuk membant individu melalui program yang 

terarah.  

3. Community Organization 

Metode bimbingan sosial dengan masyarakat bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-

sumber yang ada dan menekankan adanya prinsip peran serta pasrtisipasi 

masyarakat. 

                                                           
65Syamsuddin. AB, "Benang-Benang Merah (Teori Kesejahteraan Sosial), Jawa Timur: 

Wade, (2017),h. 244-255. 
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D. Sumber Data 

Sumber data penelitian yang dikumpulkan dan diperoleh peneliti 

disebut sebagai sumber data. Hal ini sebenarnya bergantung pada kebutuhan 

dan kecukupan data untuk menjawab topik penelitian, apakah diperlukan satu 

atau beberapa sumber data untuk mengatasi masalah tersebut. Jenis data yang 

diperoleh primer atau sekunder akan ditentukan oleh sumber data ini. Apabila 

informasi dikumpulkan dari sumber asli atau sumber pertama, maka dianggap 

data primer; jika informasi dikumpulkan dari presentasi yang dilakukan oleh 

pihak lain, maka itu dianggap data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti 

dari obervasi dan wawancara di lapangan dan bersumber dari informan yang 

dianggap paham dan relevan dan penulis tetapkan. Peneliti melakukan 

wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan pendukung.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah data yang dikumpulkan untuk memperkuat 

data primer tanpa memerlukan penelitian lapangan yang sebenarnya. Contoh 

data sekunder diperoleh dari arsip pemerintah, gambar, artikel, studi 

kepustakaan, jurnal, literatur buku mengenai stunting serta temuan laporan 

penelitian dalam bentuk laporan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah memeperoleh data. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), 
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interview (wawancara), dokumentasi.66 Teknik yang digunakan dalam 

mendapatkan data dalam penelitian meliputi: 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

observasi dengan meninjau dan mengamati kegiatan Tim Pendamping 

Keluarga dalam mendampingi dan memberikan penyuluhan, pelayanan 

rujukan kesehatan dan fasilitasi program bantuan sosial kepada masyarakat 

baik di Posyandu maupun dari rumah ke rumah dalam upaya pencegahan 

terjadinya stunting. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab guna melemparkan 

pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh  dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh data informasi dan secara langsung akan dijawab oleh 

narasumber. Wawancara dalam penelitian ini berupaya mengkaji data terkait 

dengan tujuan penelitian penulis yaitu tentang peran Tim Pendamping 

Keluarga di lapangan.  

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

dilakukan di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo bersama para informan 

yakni Penyuluh KB, Bidan, Kader TP PKK, Kader KB, Sekretaris Camat, Kabid 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Palopo, serta masyarakat 

Kecamatan Mungkajang khususnya Catin, Ibu hamil, Ibu Pascapersalinan, Ibu 

Menyusui dan Ibu Baduta. 

                                                           
66Sugiyono, Buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 224. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan agar penulis memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian. Dokumentasi dapat berupa dokumen-dokumen laporan Tim 

Pendamping Keluarga (TPK), dan gambar/foto ataupun bentuk dokumentasi 

lain yang dijadikan acuan untuk mendukung argumentasi peneliti dalam 

melakukan interpretasi data. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi 

data dari hasil observasi dan wawancara. 

Dalam penelitian ini. Peneliti mendokumentasikan dengan mengambil 

foto melalui HP, merekam pada saat wawancara dan juga mencatat hasil 

wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun Teknik Analisis Data yang di gunakan dalam penelitian ini: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu 

observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengumpulan data atau 

informasi membutuhkan waktu yang relatif singkat bahkan lama. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya.67 Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data 

yang diperoleh dari lapangan serta mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

                                                           
67Sugiyono (2009), Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D, 

Bandung:Alfabeta 
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3. Penyajian Data / Data Display 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. . Kemudian 

dari penyajian data tersebut, diharapkan dapat memberikan kejelasan mana 

data yang subtantif dimana data pendukung.68 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing atau verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Setelah pengumpulan 

data, penulis mulai mencari arti penjelasan kesimpulan kemudian diverifikasi 

selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang dan meninjau 

Kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.69 

  

                                                           
68Sugiyono (2015). Buku Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: 

Alfabeta. Sachari 

69 Syamsuddin AB, Buku Dasar-Dasar Teori Metodologi Penelitian Sosial, (Ponorogo: 
Wade Group, 2017), h. 111-112. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

A. Upaya Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Penanggulangan Angka 

Stunting di Kecamatan Mungkajang 

Berdasarkan teori peran oleh Soerjono Soekanto menjelaskan peran 

merupakan tingkah laku individu yang mnunjukkan suatu kedudukan tertentu. 

Dalam peranan yang berhubungan dengan perkerjaanya, seseorang 

diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan 

peranan yang dipegangnya. Dengan demikian peran sosial ditentukan oleh 

status sosial. Apabila apa yang dikerjakan oleh individu selaras dengan status 

atau posisinya di masyarakat, maka individu tersebut sedang memainkan 

peran sosialnya. 

Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari Bidan, Kader TP PKK 

dan Kader KB. Program anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) yaitu 

melaksanakan pendampingan kepada sasaran stunting melalui penyuluhan, 

memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial 

serta melakukan pengawasan kepada sasaran keluarga berisiko stunting. Oleh 

karena itu, strategi intervensi komprehensif yang mencakup pola asuh orang 

tua, peningkatan kualitas air minum, peningkatan asupan gizi, dan kesiapan 

hidup keluarga diperlukan untuk mencapai percepatan penurunan stunting. 

Tim Pendamping Keluarga yang ada di Kecamatan Mungkajang 

berjumlah 36 orang. Kemudian dibagi per Kelurahan sebanyak 9 orang yang 
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terdiri dari 3 tim mereka adalah Bidan, Kader PKK, dan Kader KB. 

Setiap RT/RW memiliki 1 Tim Pendamping Keluarga.70 

Adapun peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam memperkuat 

pelaksanaan penurunan angka stunting, yaitu: 

1. Bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi 

pelayanan kesehatan. 

2. Kader/Pengurus TP PKK Tingkat Desa/Kelurahan sebagai penggerak dan 

fasilitator (mediator) pelayanan-pelayanan bagi keluarga.  

3. Kader KB sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan 

pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran. 

Adapun hasil wawancara yang di dapatkan oleh Ibu Rosmila, SE Kepala 

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial mewakili Kepala Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengenai kondisi keluarga 

berisiko stunting di Kecamatan Mungkajang mengatakan bahwa : 

“…TPK dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 
2021 Percepatan Penurunan Stunting, melalui pendekatan keluarga 
berisiko stunting pemerintah daerah yang terdiri dari Bidan, Kader TP 
PKK dan Kader KB. Sedangkan DPPKB sebagai Tim Percepatan 
Penurunan Stunting yang mengkoordinasi, mengedukasi,  meningkatkan 
akses kesehatan ibu dan anak, melibatkan kader-kader kesehatan, 
menigkatkan akses pendapatan dan sumber daya ekonomi bagi 
keluarga yang tingkat pendapatannya rendah dan terakhir melakukan 
pemantauan dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan 
bersama”.71 

Tim Pendamping Keluarga (TPK) melakukan sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat, diawali dengan pendidikan prakonsepsi (pelayanan 

                                                           
70Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palopo 

71
Rosmila, SE., (30 tahun), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial Kota 

Palopo, Wawacara di DPPKB Kota Palopo, 08 April 2024 
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sebelum hamil dilakukan dengan jangka waktu tiga bulan hingga satu tahun 

sebelum konsepsi) kepada calon pengantin, maupun yang baru melahirkan, 

untuk mencegah stunting lebih lanjut. Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga 

harus bertanggung jawab untuk melindungi keluarga yang teridentifikasi 

berisiko mengalami stunting. 

Adapun upaya yang dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting oleh 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palopo 

sebelum menggerakkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) turun ke lapangan 

yaitu melakukan surveilans stunting. 

Surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 

interpretasi data secara sistemik dan terus-menerus tentang pelaksanaan 

percepatan penurunan stunting untuk kemudian disosialisasikan kepada para 

pihak terkait untuk dilakukan tindakan yang diperlukan. Hasil dari surveilans 

ini kemudian menjadi pedoman untuk TPK dan pihak—pihak yang terkait 

guna penyempurnaan percepatan penurunan stunting baik pada tataran 

kebijakan, strategi, maupun pada tataran intervensi di lapangan. 

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Rosmalia, S.E, Kabid 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam wawancara mengatakan: 

“…perlunya data sebelum turun ke lapangan ini disebut tahap 
surveilans, tahap ini merupakan pengumpulan data informasi 
mengenai gizi pada  kelompok berisiko terutama pada anak. Jadi 
ketika data sudah ada nanti kami bagikan ke TPK. Tugas TPK disini 
akan mendatangi rumah kelompok berisiko yang terdata dan 
melakukan pendampingan sesuai kebutuhannya”.72 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam upaya menghentikan 

stunting, surveilans ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya 

                                                           
72Rosmila, SE., (30 tahun), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial Kota 

Palopo, Wawacara di DPPKB Kota Palopo, 08 April 2024 
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pencegahan stunting. Fungsi ini menjadi pedoman proses pemberdayaan 

masyarakat dari hulu hinggga hilir pada tahap selanjutnya, sehingga 

masyarakat dapat melakukan prosses pemberian tugas secara 

berkesinambungan. 

Adapun upaya yang dilakukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

memiliki beberapa tahapan diantaranya : 

1. Memberikan Penyuluhan Edukasi  

Salah satu peran penting TPK adalah memberikan akses informasi bagi 

keluarga atau keluarga berisiko stunting mengenai pengetahuan umum 

tentang  stunting. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan 

keluarga penderita gizi buruk dan stunting tentang segala informasi terkait 

perawatan anak dengan keterlambatan tumbuh kembang. Mulai dari gizi, pola 

asuh, pangan, kesehatan, dan lainnya. Posyandu merupakan tempat TPK 

memberikan kegiatan konsultasi dan penyuluhan mengenai keterlambatan 

tumbuh kembang pada catin/PUS, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu baduta. 

Selain posyandu, TPK juga kerap mengunjungi rumah keluarga berisiko 

stunting untuk melakukan pemantauan serta peningkatan kesadaran untuk 

menyebarkan informasi tentang stunting. 

Adapun hasil wawancara oleh Ibu Henny Kamyuliastuti selaku 

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan Mungkajang menjelaskan 

peran dan kedudukannya saat penyuluhan: 

“…saya sebagai penyuluh KB di Mungkajang, terjadinya stunting itu 
karena kebanyakan ibu hamil atau PUS tidak paham dengan 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK) itu tentang gizi dengan pemberian vitamin 
kepada keluarga yang berisiko dan pemeriksaan yang rutin. Kalau PUS 
dan ibu hamil tahu mengenai materi tadi maka akan membantu 
menurunkan angka stunting. Strategi saya sebagai penyuluh yaitu 
menguatkan materi 1000 HPK dengan mengadakan kunjungan rumah 
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untuk memberikan pemahaman lain selain stunting, perbaikan pola 
asuh anak pemenuhan gizi ibu dan anak, kebersihan jamban rumah, 
dan sanitasi air yang layak. Setiap bulan saya mengadakan penyuluhan 
ketika kondisinya masih sama sampai 3 bulan tidak berubah maka 
Bidan yang mengambil alih.”73 

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam kegiatan Penyuluhan 

dalam penurunan stunting, yaitu adanya kerjasama dari berbagai pihak baik 

formal maupun informal. Dalam hal kerjasaman ini terdapat berbagai sumber 

daya manusia (SDM) yang bisa memberikan kontribusi dalam penurunan 

stunting.  

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:269 : 

ةََ ؤْجِٗٚ َ ًَ ٍَْ انْحِكْ ٍَْ َّٚشَاۤءَُ  يَ يَ ةََ ٚ ؤْتََ َٔ ًَ ََٙ فَمَدَْ انْحِكْ جِ ْٔ ُ ْٛسًا ا ْٛسًاَ  خَ يَا كَثِ اَ َٚرَّكَّسَُ َٔ  أُنُٕا الَِّّ

 الّْنَْبَابَِ  

Terjemahnya: 

“Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia 
kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah 
dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil 
pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.”.74 

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memberikan hikmah dan 

pengetahuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan bahwa orang-orang 

yang beriman dan berusaha untuk mendapatkan ilmu akan diberi kelapangan 

dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Hal ini menekankan pentingnya belajar 

dan mendalami pengetahuan yang berguna dalam kehidupan serta dalam 

memperoleh ridha Allah. 

                                                           
73Henny Kamyuliastuti (40 tahun), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kecamatan 

Mungkajang, Wawancara di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 26 April 
2024 

74
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaann Syariah (2012), h. 512 
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Adapun hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Misra S.Tr.,Keb 

selaku Bidan di Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang mengatakan: 

“…saya sebagai Bidan dalam Tim Pendamping Keluarga juga turut 
sebagai penyuluh sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Henny 
penyuluh KB, ketika beliau tidak ada saya yang akan menggantikan 
dimana materi yang dibawakan setiap penyuluhan itu beda-beda 
tergantung kondisi dari kelompok berisiko stunting. Dan untuk 
mencegah masalah stunting, yaitu: :1) Memberikan edukasi awal 
kepada kelompok berisiko stunting tentang pentingnya gizi sejak 
remaja hingga awal masa kehamilan untuk pertumbuhan janin yang 
optimal. 2) Konseling Gizi, yaitu dengan memberikan informasi 
tentang asupan makanan yang diperlukan selama kehamilan sampai 
dengan masa kelahiran dan memberikan saran tentang cara 
memenuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan sehari-hari. 3) Promosi 
ASI eksklusif, yaitu dengan menyampaikan pentingnya pemberian ASI 
eksklusif kepada ibu-ibu yang baru melahirkan serta informasi 
tentang manfaat ASI bagi perumbuhan dan perkembangan bayi serta 
cara-cara untuk memastikan pemberian ASI optimal. 4) pengenalan 
makanan pendamping ASI, yaitu dengan memberikan edukasi tentang 
pentingnya memperkenalkan makanan pendamping ASI yang tepat 
pada waktu yang tepat setelah bayi mencapai usia enam bulan. 
Tentang makanan tambahan yang sehat dan bergizi untuk mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan bayi.”75 

Sebagaimana yang dikatakan oleh penyuluh KB dan Bidan di atas 

diperjelas oleh Ika Ramlah sebagai Kader PKK dalam TPK mengatakan: 

“…betul Bidan melakukan penyuluhan di lapangan, saya sebagai kader 
PKK juga bisa kasih penyuluhan kalau ke rumah warga karena kalau 
penyuluh KB sama Bidan itu rutin tiap bulan. TPK juga setiap hari 
mendampingi mereka dan setiap hari pasti ada keluhan jadi kami 
kasih konsul. Kebanyakan itu anaknya susah makan, kadang sakit 
perutnya ibu hamil tiba-tiba dan masih banyak lagi. Kalau seriusmi 
penyakitnya kami langsung hubungi Bidan nanti beliau lagi yang 
lakukan pelayanan lebih lanjut”.76 

                                                           
75Misra S.Tr.Keb (38 tahun), Tenaga Kesehatan Bidan Kecamatan Mungkajang, 

Wawancara di Puskesmas Mungkajang, 20 April 2024 

76Ika Ramlah (26 tahun), Kader PKK Kecamatan Mungkajang, Wawancara di rumah 
kader PKK, 23 April 2024 
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Kader KB turut aktif saat penyuluhan karena salah satu TPK yang 

menjadi partner bagi Bidan dan juga Kader PKK, Amma mengatakan: 

“…saya sebagai Kader KB yang membantu Bidan dan Kader PKK sagat 
beruntung bisa menjadi bagian dari TPK dan saya harap penyuluhan 
atau sosialisasi tersebut diharapkan dapat menciptakan generasi 
muda yang lebih sehat di masa yang akan mendatang, terutama di 
Kecamatan Mungkajang Kota Palopo,”77 

Adapun hasil wawancara dengan penerima manfaat, yaitu Nopitasari 

S.AP si calon pengantin/PUS di Kecamatan Mungkajang mengatakan: 

“…karena adanya ini penyuluhan bisaka tau apa yang kulakukan 
sebelum menikah, terus pas sudah lamaran saya didatangi sama TPK 
disitu saya langsung disuruh cek kesehatan, mulai dari umur, berat 
badan, tinggi badan, dan diskrining lebih lanjut dan alhamdulillah saya 
lolos kemudian dikasihka kontrasepsi untuk menunda kehamilan (pil 
atau kondom) untuk nanti setelah menikah bisa menunda punya anak 
kalau belum siap. Terus disuruh rajin minum suplemen penambah 
darah untuk mencegah terjadinya kelahiran bayi stunting”78 

Hal yang serupa dialami oleh Ibu Mila yang mempunyai balita dua 

tahun merasakan dampak dari penyuluhan mengatakan: 

“…kalau masalah menyusui, kasih makan anak, rawat anak itu dulu 
susah sekali kulakukan karena saya masih muda juga, belum banyak 
kumengerti tentang bayi dan barusan sekali saya ikuti penyuluhan 
karena dulu malu-malu tapi saya akui orang-orang TPK selalu ingatkan 
ka tapi saya memang nda mau. Tapi lama-lama mulaika sadar waktu 
sudah punya anak haruska cari informasi sama tambah ilmu ku supaya 
anakku sehat.”79 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setiap 

calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita 0-59 bulan harus rutin 

mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh TPK dan PKB minimal sekali dalam 

                                                           
77Amma (29 tahun), Kader KB Kecamatan Mungkajang, Wawancara di Lapangan 

Pancasila, 23 April 2024 

78Nopitasari S.AP (27 tahun), Calon Pengantin Kecamatan Mungkajang, Wawancara di 
Kedai Marsilung Catin, 30 April 2024 

79Mila, Ibu Menyusui, Kecamatan Mungkajang, Wawancara di Rumah Penerima 
Manfaat, 01 Mei 2024 
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sebulan bisa lebih tergantung kondisi keluarga yang sudah diobservasi atau di 

cek kesehatannya, kemudian pada saat penyuluhan akan diberikan pil 

penambah darah dan vitamin agar mereka tidak kekurangan zat besi. Tujuan 

dilakukannya penyuluhan agar kita tahu siapa saja yang sudah merasakan 

dampaknya akan dilakukan pemantauan dan pendampingan supaya tidak 

menambah prevelensi stunting di Kecamatan Mungkajang.  

Upaya Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mencegah stunting yaitu 

dengan melakukan penyuluhan terkait, edukasi pada kelompok berisiko 

stunting, konseling gizi pada catin/PUS, ibu hamil serta ibu-ibu yang memiliki 

baduta dan balita, pemberian ASI eksklusif, serta makanan pendamping ASI 

(MPASI) untuk mendukung perumbuhan dan perkembangan bayi. 

2. Memberikan Pelayanan Rujukan Kesehatan 

Tahap ini melibatkan berbagai tingkat pelayanan kesehatan, mulai dari 

puskesmas, rumah sakit, hingga rumah sakit umum daerah (RSUD). Tujuan 

pelayanan rujukan dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang 

terdapat dalam data surveilans dengan resiko stunting atau yang sudah 

mengalami stunting mendapatkan perawatan dan intervensi yang tepat sesuai 

dengan kebutuhan mereka. 

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Ibu Eva Pardiana, Amd.Keb selaku 

Bidan di Kecamatan Mungkajang menjelaskan: 

“…pelayanan rujukan untuk yang terkena stunting adalah sistem 
dalam pelayanan gizi rumah sakit yang memberikan pelimpahan 
wewenang untuk merujuk pasien dengan resiko stunting. 
Implementasi sistem rujukan berjenjang dilakukan dengan 
berkolaborasi antara pemerintah kota dan kabupaten, puskesmas, 
rumah sakit, dan berbagai stakeholder. Dalam hal ini tenaga kesehatan 
juga bekerja sama dengan tenaga ahli gizi untuk membuat makanan 
yang khusus sesuai dengan kebutuhan anak. Program ini disebut 
sebagai Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang akan selalu 
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diberikan selama pendampingan dan akan selalu dievaluasi setiap 10 
hari.”80 
 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rahman/55:60 : 

  ٌَُ حْعَا َ الِّْ ٌَِ الَِّّ حْعَا َْمَْ جَصَاۤءَُ الِّْ  

Terjemahnya: 

” Tidak ada balasan untuk amal kebaikan selain anugerah Ilahi yang 
berupa kebaikan pula”.81 

Hadits ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan seorang yang 

membantu meringankan beban saudaranya sesama Muslim. Baik itu berupa 

bantuan Harta, tenaga, maupun pikiran atau nasehat untuk kebaikan. 

Adapun faedah penting yang dapat kita petik dari Hadits ini yaitu, 

balasan yang didapat seorang hamba adalah sesuai dengan jenis 

perbuatannya. Karena meringankan beban seorang Muslim berarti berbuat 

kebaikan kepadanya, dan balasan kebaikan adalah kebaikan yang semisalnya. 

Hal tersebut diperjelas oleh Ibu Sukaesih selaku Ibu Hamil di 

Kecamatan Mungkajang mengenai pelayanan rujukan kesehatan mengatakan: 

“…saya pernah mengalami flek dan perut sangat gatal pada usia 
kehamilan 7 bulan, disitu saya langsung menyuruh suami untuk 
hubungi bidan untuk periksa awal. Disitu letak janin tidak baik 
makanya langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk ditangani 
dokter yang lebih memahami dan diberikan fasilitas yang sesuai.  
Awal pemeriksaan itu diberikan pelayanan antenatal yang mandeteksi 
terjadinya risiko pada kehamilan supaya dapatkan akses perawatan 
kehamilan berkualitas, memperoleh kesempatan dalam deteksi secara 
dini terhadap komplikasi yang mungkin timbul sehingga kematian 
maternal dapat dihindari”82 

                                                           
80Eva Pardiana, Amd.Keb (36 Tahun), Bidan, Kecamatan Mungkajang, Wawancara di 

Puskesmas Mungkajang, 20 April 2024 

81
Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, h. 533 

82Sukaesih (26 tahun), Ibu Hamil, Kecamatan Mungkajang, Wawancara di Rumah 
Penerima Manfaat, 30 April 2024 

 



 
 

68 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

pada sistem pelayanan rujukan beberapa pelayanan tersebut antara lain 

seperti anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk 

menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus 

mengenal kehamilan risiko tinggi atau kelainan, khususnya anemia, kurang 

gizi, hipertensi, penyakit menular seksual (PMS) dan infeksi human immune 

deficiency virus/aquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS), memberikan 

pelayanan imunisasi, nasehat dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait 

lainnya yang diberikan oleh Puskesmas.  

3. Memberikan Fasilitasi Penerimaan Program Bantuan Sosial 

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas tim pendamping 

keluarga, dipersiapkan sarana prasarana kerja untuk mendukung kelancaran 

tugas. Sarana prasarana yang dimaksud dapat menggunakan yang telah 

tersedia di layanan-layanan masyarakat atau fasilitas kesehatan. Penyediaan 

sarana prasarana tim pendamping keluarga dapat dilakukan secara kolaboratif 

dari Tim Pecepatan Penurunan Stunting (TPPS) di seluruh tingkatan wilayah. 

Sedangkan Anggaran Tim Pendamping Keluarga Berisiko stunting dapat 

bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB Desa dan 

sumber lainnya dengan Alokasi besaran anggaran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun hasil wawancara yang didapat peneliti di lapangan oleh Ibu 

Rosmila S.E selaku Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB 

mengatakan: 

“kalau soal bantuan kami tidak terlalu terbuka karena hal ini sangat 
sensitif, jadi yang bisa saya berikan bahwa dana itu berasal dari istansi 
tingkat atas yang dimana kemudian kami kelola untuk membelikan 
kebutuhan keluarga berisiko sesuai dalam data surveilans, bantuan itu 
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berupa makanan tambahan seperti telur, susu, daging, dan lain 
sebagainya, kemudian obat-obatan dan vitamin untuk mencegah 
terjadinya anemia dan penyakit lainnya, jadi kami tidak berikan uang 
tapi dalam bentuk paket bantuan agar tidak terjadinya hal yang 
diinginkan.”83 

Hal serupa dibenarkan oleh Ibu Mila selaku Ibu balita dua tahun 

(baduta)  mengatakan: 

“…kalau bantuan paling kubutuh sekali karena bapaknya belum punya 
pekerjaan tetap dan uang juga kurang untuk beli kebutuhan anakku, 
yang paling penting itu makannya saja cukup mi supaya sehat ii, dan 
bantuan yang dikasih bukan uang tapi paket bantuan yang isinya 
makanan tambahan dan banyak lagi karena kalau didampingi lagi pasti 
ditanya apa yang kita butuhkan itu yang dikasih.”84 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Muhammad/47:7 : 

ا َٓ ؤَٚ 
ا  َٚ ٍََ إَ ٱنَّرِٚ ََ جَُصُسُٔاَْ إٌِ اَْءَايَُُ ٚثُبَِّثَۡ َُٚصُسۡكُىَۡ ٱللَّّ ألَۡداَيَكُىَۡ َٔ  

Terjemahan: 

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”85 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah mengajarkan manusia 

untuk saling memberikan pertolongan di antara mereka. Seseorang yang 

memberikan bantuan dan berujung pada meringankan beban orang lain, 

artinya ia telah menjalankan kebaikan. Tak hanya itu, ia juga akan 

mendapatkan pertolongan dari Allah atas semua masalahnya. Dan Allah akan 

menyelamatkan orang itu dari beragam kesusahan yang menyinggahi 

hidupnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. 

                                                           
83

Rosmila, SE., (30 tahun), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial Kota 
Palopo, Wawacara di DPPKB Kota Palopo, 08 April 2024 

84
Mila, Ibu Menyusui, Kecamatan Mungkajang, Wawancara di Rumah Penerima Manfaat, 

01 Mei 2024 

85
Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, h. 507 
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Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada awalnya melakukan tahap 

penyuluhan yang mana masyarakat diberikan gambaran mengenai stunting 

melalui penyuluhan bahayanya stunting pada anak yang tidak mengalami 

perkembangan serta penyuluhan pada ibu hamil yang akan menyebabkan 

kematian yang dilakukan setiap bulan. Kemudian melakukan tahap pelayanan 

rujukan kesehatan agar mendapatkan penanagan kesehatan yang benar dan 

tepat waktu dan yang terakhir adalah memfasilitasi bantuan sosial untuk 

kelurga berisiko yang kurang mampu. 

Adapun hasil wawancara yang diperoleh dari penyuluhan Orientasi Tim 

Pendamping Keluarga (TPK) Kecamatan Mungkajang Kota Palopo tahun 2024 

oleh Bapak Muhammad Ilyas selaku fasilitator keluarga stunting mengatakan 

di awal materi bahwa: 

“…Peran TPK dalam mendampingi keluarga berisiko stunting sangat 

berarti. Kerja sama yang baik antarberbagai pihak mulai TPK, 

puskesmas, rumah sakit, diperlukan agar keluarga berisiko stunting dan 

stunting di Indonesia terutama di  Kecamatan Mungkajang bisa 

menerima penanganan yang tepat dan tepat waktu,”86 

Berdasarkan hasil wawancara mngenai peran TPK dalam 

penanggulangan angka stunting di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo sangat 

menjalankan tugas dan perannya sebagai ujung tombak penanganan masalah 

stunting. namun dibalik perannya TPK masih harus terus dibekali dan 

difasilitasi agar tepat waktu dan proses pendampingan lebih efektif dan 

efisien. 

                                                           
86Muhammad Ilyas (42 tahun), Fasilitator Keluarga Stunting, Kecamatan Mungkajang, 

Wawancara di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  04 Mei 2024 
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B. Hasil Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Penanggulangan 

Angka Stunting  di Kecamatan Mungkajang 

Kesejahteraan dan kesehatan merupakan hal yang diinginkan oleh 

semua orang, dalam hal tersebut masyarakat yang berisiko dan tidak berisiko 

harus ditangani dan perlu keterlibatan atau peran Tim Pendamping Keluarga 

(TPK) dan beberapa upaya pemerintah seperti hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Peneliti tentang hasil peran Tim Pendamping Keluarga antara 

laim sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Ibu Mengenai Stunting 

Stunting yang terjadi di Kecamatan Mungkajang disebabkan oleh 

kurangnya kesadaran dari orang tua untuk memperhatikan pola hidup serta 

pola makan anak, banyak sekali orang tua menyepelakan hal-hal yang sudah 

diketahui padahal itu yang sangat berdampak pada pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Banyak sekali orang tua ketinggalan informasi padahal 

selalu memegang handphone, namun hanya digunakan untuk bermain sosial 

media dan tidak banyak dari mereka menyaring informasi mana yang baik dan 

yang buruk. 

Sebagaimana dalam Hadits Riwayat Imam Hanafi berbunyi: 

ٍَْ ًَ عََ ظَاعَةًَ انحعََه ىَِ يُسََّ َٚرقَُْ نَىَْ فَ مَِ ذلََُّ ججََسَّ ْٓ لََ انجَ ْٕ َِّ طُ حَٛاجِ  

Artinya:  

“Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan 
menanggung pahitnya kebodohan”.87  

Kita sebagai manusia yang berakal harus terus berjuang dalam lelahnya 

belajar karena sejatinya dunia ini memang tempat lelah bukan tempat 

                                                           
87Hadits Riwayat Imam Abu Hanifah/Imam Hanafi no. 827. 
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istirahat, dan jangan sampai kita hidup tanpa arah yang jelas untuk itu kita 

terus harus belajar demi masa depan lebih baik. 

Pernyataan ini serupa dengan wawancara Misra S.Tr.Keb Bidan Tim 

Pendamping Keluarga mengatakan kondisi keluarga berisiko stiunting bahwa : 

“…tugas saya sebagai tenaga kesehatan Bidan di Tim Pendamping 
Keluarga (TPK), jadi di kecamata mungkajang calon Pasangan Usia 
Subur (PUS)/catin, ibu melahirkan, ibu menyusui, ibu baduta serta 
balita 0-4 tahun merupakan kelompok yang berisiko dan keadaan ini 
sangat menjadi tantangan TPK untuk selalu mendampingi mereka baik 
yang masih berisiko dan sudah terlanjur stunting. Kebanyakan dari 
mereka masih minim pengetahuan apalagi bagi orang tua yang gaptek 
serta kurangnya makanan bergizi untuk dimakan kebanyakan untuk 
catin/PUS dan juga anak makan makanan juknfood dan kurangnya 
meminum tablet penambah darah dan vitamin pada usia muda.”88 

Berdasarkan hal di atas, hasil wawancara yang didapatkan peneliti oleh 

Ibu Ira Ibrahim, seorang ibu baduta mengatakan: 

“…selama ada penyuluhan dan materinya beda-beda, bersyukurka 
masih bisa belajar karena saya sudah jadi ibu di usia muda. Jadi bisaka 
tau bagaimana caranya rawat anakku, bikinkan M-PASI yang enak, 
caranya ajarkan anakku tentang banyak hal, dan hindari hal-hal yang 
bikin anak gampang sakit. Semua itu kudapatkan di penyuluhan”.89 

Kemudian hal tersebut sama dengan yang dikatakan oleh ibu sukaesih, 

ibu hamil yang mengatakan: 

“…alhamdulillah, setiap ada penyuluhan saya selalu ikut karena 
masalah stunting itu tidak sepele jadi harus selalu ditau seperti apa 
penanganannya selama hamil maupun sebelum hamil, dan yang paling 
sering terjadi itu di ibu hamil makanya kami dijadikan kelompok 
prioritas. Selama mengikuti penyuluhan, pikiran saya terbuka untuk 
selalu menjaga pola hidup sehat supaya janinku sehat juga, rajin makan 

                                                           
88Misra S.Tr.Keb (38 tahun), Tenaga Kesehatan Bidan, Kecamatan Mungkajang, 

Wawancara di Puskesmas Mungkajang, 20 April 2024 

89Ira Ibrahim (28 tahun), Ibu Baduta, Kecamatan Mungkajang, Wawancara di Rumah 
Penerima Manfaat, 19 April 2021  
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yang berprotein tinggi dan minum susu untuk ibu hamil, dan tidak takut 
akan masalah tersebut tapi tetap waspada”.90 

Berdasarkan uraian wawancara di atas, dampak dari penyuluhan 

sangatlah berpengaruh besar dalam perubahan pola pikir suatu masyarakat 

yang dulunya tidak tahu akhirnya mengetahui, mereka jadi tau informasi yang 

amat penting mengenai stunting dan tidak bisa disepelekan.  

2. Resiko Angka Bayi Stunting Menurun 

Permasalahan stunting di Indonesia sebagian ditangani oleh Tim 

Pendamping Keluarga (TPK). Seluruh wilayah di Indonesia terutama di Kota 

Palopo telah mempunyai TPK untuk membantu menurunkan prevelensi angka 

stunting balita umur 0-4 tahun yang telah ditangani dari angka 600 kasus 

stunting di tahun 2021, 400 anak di tahun 2022, 254 kasus stunting tahun 

2023 kemudian menjadi 100 kasus di tahun 2024.91 

Pada tahun 2022 jumlah stunting yang ada di Kecamatan Mungkajang 

sebanyak 30, pada tahun 2023 turun menjadi 5 dan pada tahun 2024 turun 

lagi menjadi 3. Penurunan angka stunting ini membuktikan bahwa pencegahan 

yang dilakukan beberapa stakeholder sangat efektif dan bisa menurunkan 

angka prevelensi stunting.92 

Adapun hasil wawancara oleh Ibu Rosmila SE selaku Kabid Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Palopo mengatakan: 

“…alhamdulillah saat ini prevalensi menunjukkan beberapa kemajuan 
dimana setiap tahunnya angka stunting menurun, namun keluarga yang 

                                                           
90

Sukaesih (26 tahun), Ibu Hamil, Kecamatan Mungkajang, Wawancara di Rumah 
Penerima Manfaat, 30 April 2024 

91Dinas Kesehatan Kota Palopo, Data Eppgbm Gizi Terpadu 2024 

92Data Puskesmas Mungkajang Kota Palopo 2024 
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berisiko masih tetap banyak, nah ini yang masih perlu untuk di 
damping oleh TPK dan beberapa stakeholder”.93 

Adapun pernyataan dari Ibu Henny Kamyuliastuti mengenai hal terebut 

bahwa: 

“…dengan memperkuat 1000 HPK terhadap keluarga berisiko dan telah 
stunting, pentingnya mengetahui hal tersebut untuk mencegah 
terjadinya stunting. Alhamdulillah hasil dari penyuluhan hingga 
pendampingan sangat menunjukkan hal yang positif dan menurunkan 
prevalensi angka stunting di Kecamatan Mungkajang”.94 

Adapun hasil wawancara dari Ibu Misra S.Tr,Keb selaku bidan TPK 

mengatakan hal yang serupa: 

“…penurunan angka stunting saat ini membuat saya senang meskipun 
pendampingan yang kami lakukan bersama TPK lainnya banyak 
mengalami kendala. Namun, proses membuahkan hasil. Ketika 
menerima laporan adanya kelompok berisiko dan stunting, saya dan 
TPK lainnya langsung turun untuk memberikan pelayanan kesehatan 
dan merujuknya ke pihak yang lebih tau untuk penanganan 
selanjutnya”.95 

Al-Quran mengingatkan kepada umat Islam bahwa yang memberikan 

kesembuhan adalah Allah swt. Allah-lah yang berkuasa memberi kesembuhan 

namun bisa melalui perantara, yaitu lewat manusia. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syu’ara’/26:80 : 

إِذاَ ََٕ يَسِضْثَُ َٔ ُٓ ٍَِ فَ َٚشْفِٛ  

Terjemahnya: 

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku”.96 

                                                           
93

Rosmila, SE., (30 tahun), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial Kota 
Palopo, Wawacara di DPPKB Kota Palopo, 08 April 2024 

94
Henny Kamyuliastuti (40 tahun), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kecamatan 

Mungkajang, Wawancara di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 26 April 
2024  

95
Misra S.Tr.Keb (38 tahun), Tenaga Kesehatan Bidan, Kecamatan Mungkajang, 

Wawancara di Puskesmas Mungkajang, 20 April 2024 

96
Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, h. 370 
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Ayat di atas menegaskan suatu keyakinan yang harus dipegang oleh 

umat Islam, yaitu Allah-lah yang memberi kesembuhan. Praktisi kesehatan, 

mengatakan bahwa pada hakekatnya yang menyembuhkan penderita dari 

penyakitnya adalah Allah swt. Mereka hanyalah sebagai perantara bukan 

pemberi kesembuhan yang hakiki. Allah-lah yang menentukan kesembuhan 

seseorang. Segala sesuatu terjadi hanya atas izin Allah. 

Sama halnya dengan Ibu Ika Ramlah sebagai Kader dari TPK 

mengatakan: 

“…jujur pendampingan ini menguras tenaga dan emosional, tapi kami 
tidak pikirkan diri masing-masing dan alhamdulillah sekarang 
beberapa kelurahan telah zero stunting. Saya yang bertugas menginput 
data-data mengenai catin, ibu pascapersalinan, ibu hamil, ibu menyusui, 
balita 0-59 bulan, menunjukkan penurunan yang signifikan disetiap 
tahunnya”.97 

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

peran Tim Pendamping Keluarga dan stakeholder lainnya sangatlah 

berpengaruh penting dalam penurunan angka stunting di Kecamatan 

Mungkajang. Beberapa peran yang dilakukan adalah memberikan edukasi 

Gerakan 1000 HPK dan mendampingi dalam waktu yang cukup lama. Dengan 

adanya peran dan sarana dan parasarana yang mumpuni maka ini menjadi 

salah satu faktor penunjang dalam mengatasi hal tersebut. Sekarang pemikiran 

mengenai stunting kepada masyarakat harus selalu tumbuh untuk 

menciptakan generasi yang sehat. 

3. Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Keluarga Berisiko dan Stunting 

Tim Pendamping Keluarg (TPK) menyediakan bantuan dan jaminan 

sosial bagi keluarga miskin, misalnya melalui Program Subsidi Beras 

                                                           
97

Ika Ramlah (26 tahun), Kader PKK Kecamatan Mungkajang, Wawancara di Rumah 
kader PKK, 23 April 2024 
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Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin/Rastra) dan Program Keluarga 

Harapan (PKH). 

Adapun hasil wawancara oleh Ibu Ummiana. S.Ag selaku Sekretaris 

Camat Mungkajang yang mewakili Kepala Camat mengatakan: 

“…kami selaku stakeholder di Kecamatan Mungkajang turut aktif dalam 
penanggulangan angka stunting. Ketika ada kunjungan oleh TPK kami 
juga dikabari untuk melihat siapa kelompok tersebut, Bukan sekedar 
mengamati kesehatan namun kami juga melihat siapa yang tidak 
berkehidupan layak kami akan bantu dengan memberikan PMT bagi 
kelompok berisiko dan stunting, bantuan sembako bagi keluarga yang 
rentan, tidak bisa menghidupi keluarganya dan masih banyak lagi”.98 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra’/17-26 : 

ءَاتَِ َٗ  ذاَ َٔ ُۥ ٱنْمسُْبَ ٍََ حَمَّّ عْكِٛ ًِ ٱنْ َٔ ٍََ ٱبْ لََّ ٱنعَّبِٛمَِ َٔ زَْ َٔ جبَْرِٚسًا جبَُرِّ  

Terjemahnya: 

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.99 

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada kaum Muslimin agar 

memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang 

dalam perjalanan. Hak yang harus dipenuhi ialah mempererat tali 

persaudaraan dan hubungan kasih sayang, mengunjungi rumahnya dan 

bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan yang 

mereka alami. 

Sekiranya ada di antara keluarga dekat, ataupun orang-orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan itu memerlukan biaya untuk 

                                                           
98Ummiana, S.Ag (38 tahun), Sekretaris Camat Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, 

Wawancara di Kantor Camat Mungkajang, 29 April 2024 

99
Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, h. 284 
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keperluan hidupnya maka hendaklah diberi bantuan secukupnya untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. 

Hal yang sama dijelaskan oleh Ibu Henny Kamyuliastuti selaku 

penyuluh KB mengatakan: 

“…benar sekali TPK sangat menjalankan tugasnya dalam meminimalisir 
prevalensi stunting, kendala-kendala yang sering terjadi adalah 
mendapatkan keluarga yang tidak mampu sehingga harus dibantu 
semaksimal mungkin dan sekarang hasilnya terlihat bagi Kecamatan 
Mungkajang, meskipun masih ada 2 yang masih belum sembuh tapi 
kami masih terus berusaha membantu mendampinginya. Kami 
memberikan makanan tambahan, susu, dan vitamin bagi anak. 
Sedangkan orang tua kami berikan paket bantuan sembako dan 
bantuan lainnya. Setiap 10 hari tim akan turun untuk mengamati dan 
mengevaluasi keluarga tersebut”.100 

Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi intervensi komprehensif 

yang mencakup pola asuh orang tua, peningkatan kualitas air minum, 

peningkatan asupan gizi, dan kesiapan hidup keluarga diperlukan untuk 

mencapai percepatan penurunan stunting.  

Dapat disimpulkan bahwa stunting adalah masalah serius yang terjadi 

saat anak tidak tumbuh secara optimal karena kekurangan gizi atau nutrisi 

yang kurang baik, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (mulai dari 

kehamilan hingga usia dua tahun). Pencegahan stunting melibatkan berbagai 

pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, yaitu memastikan bahwa ibu 

hamil dan anak-anak menerima gizi yang memadai dengan memperhatikan 

kecukupan protein, zat besi, vitamin A, vitamin D, dan kalsium, menyusui 

secara eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi. 

                                                           
100Henny Kamyuliastuti (40 tahun), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kecamatan 

Mungkajang, Wawancara di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 26 April 
2024 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai Upaya Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

Dalam Penanggulangan Angka stunting sebagai ujung tombak dalam 

percepatan penurunan prevelensi stunting di Kecamatan Mungkajang Kota 

Palopo di antaranya: 

1. Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penanggulangan angka  

stunting sebagai proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan 

Mungkajang Kota Palopo, yaitu memberikan penyuluhan atau edukasi ke 

masyarakat yang bertujuan mencegah stunting dari sejak dini. 

Memberikan pelayanan rujukan kesehatan mencakup persiapan diri 

sendiri untuk melakukan kesadaran akan pencegahan stunting. 

Memberikan fasilitasi pemberian program bantuan sosial ini bertujuan 

untuk membantu keluraga berisiko stunting dan stunting yang kurang 

mampu. 

2. Hasil dari penanggulangan angka stunting oleh Tim Pendamping 

Keluarga (TPK) di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo yaitu 

meningkatknya pemahaman dan wawasan Ibu mengenai stunting, 

menurunnya resiko angka bayi stunting, dan terpenuhinya kebutuhan 

sosial keluarga berisiko stunting dan stunting. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

serta pemerintah desa lebih meningkatkan kinerja dalam mendampingi 

keluarga beresiko stunting dan anak stunting yang disebabkan oleh 

gejala kurang gizi baik pada Ibu dan anak. Serta pendampingan pada 

kelompok prioritas ibu hamil yang KEK diharapkan untuk lebih 

maksimal lagi. 

2. Masyarakat menjadi lebih bijak lagi dalam menjaga pola hidup sehat 

dan pola asuh anak agar anak-anak di Kecamatan Mungkajang tidak 

mengalami stunting. 
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