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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Tabel 1 Tabel Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha ḥ 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 ر

 zai z zet ز

 sin s es ش

 syin sy es dan ye ش

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ta ط
ṭ 

 
te (dengan titik di bawah) 

 za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 
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 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ي

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 atau vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tabel 2 Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath ah A A ا

 Kasrah I I ا ِ

  Dammah U u ا ِ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tabel 3 Vokal Gabungan Antara Harakat dan Huruf 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

--يِ—َِ   Fathah dan ya Ai a dan i 

--وِ—َِ   Fathah dan wau Au a dan u 

Contoh:    ِ يْف   haula =ه وْلِ    kaifa =ك 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tabel 4 Maddah atau Vokal Panjang 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

...ِىِ   Fathah dan alif /ya Ā a dan garis di atas ...ِاِ 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ 

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وِ 

Contoh:        ِ ِوْت ي م  = yamuutu  ِ                  ِق يْل= qiila            ِات  maata =م 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fath’ah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata 

itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  ِةِالأ طف ال وض  ر   = raudah al-atfal 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyd’d ()  ّ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: ربنّا = rabbana  نسّل = nazzala 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال

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

seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar.  

Contoh: ِالْسلسلة= al-zalzalah   ِالشَّمْص= al-syams 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

tulisan alif. 

Contoh:    أمرت= amutu تأمرون= ta’ muruna 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan 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 yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau lazim digunakan 
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dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di 

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

munaqasyah. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf ja’r dan lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tapi 

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 dan huruf pertama pada penulisan kalimat, dan aturan 

lainnya. 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhanahu wa ta’ala 

saw. = sallalla hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

HR = Hadis Riwayat 

QS .../...: ... = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 
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ABSTRAK 

Nama  : Maryam 

NIM : 80800219005 

Jurusan/ Fakultas : Pascasarjana Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Judul  : “Pengaruh Kampanye Kampung KB terhadap 

Peningkatan Kesadaran Akseptor KB di Kabupaten 

Sinjai 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menggambarkan pelaksanaan kampanye 

kampung KB di Kabupaten Sinjai. 2) menggambarkan kesadaran akseptor KB 

dalam penerimaan KB di Kabupaten Sinjai. 3) menguji pengaruh kampanye 

kampung KB terhadap peningkatan kesadaram akseptor KB di Kabupaten Sinjai. 

Jenis penelitian ini adalah survei dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Responden dalam penelitian ini berjumlah 262 orang yang diperoleh 

menggunakan proporsional cluster random sampling, untuk mengumpulkan data 

menggunakan instrumen angket yang dianalisis menggunakan statistik deksriptif 

dan inferensial. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kampanye kampung KB berada pada kategori sedang dalam proses penyampaian 

dan ketepatan isi pesan kepada akseptor KB dengan presentase 45% atau 

sebanyak 118 orang responden. 

Sedangkan yang terdapat pada variabel peningkatan kesadaran akseptor 

KB dalam penerimaan KB berada pada kategori sedang dengan presentase 40,8 % 

atau sebanyak 107 orang responden. 

Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa pengujian hipotesis statistik 

kampanye kampung KB dengan SPSS 25 diperoleh hasil analisis t tabel < nilai t 

hitung (2,132 < 11.408) dan signifikansi 0,00 < 0,05 hal ini berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima. Maka disimpulkan bahwa kampanye kampung KB berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran akseptor KB di Kabupaten 

Sinjai. 

Implikasi penelitian ini adalah 1) Keterlibatan pelaku kampanye serta 

sektor lain hendaknya meningkatkan partisipasi dalam menyuarakan pentingnya 

keluarga berencana untuk menciptakan keluarga kecil berkualitas dan sejahtera. 2) 

Perlunya peningkatan keikutsertaan akseptor KB dalam melakukan kampanye 

kampung KB agar memberikan pemahaman pada pasangan usia subur (PUS) 

tentang penggunaan alat kontrasepsi baik penggunaan metode jangka panjang 

maupun jangka pendek. 3) Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Sinjai 

khususnya pada tiga Kecamatan (Tellulimpoe, Sinjai Utara dan Bulupoddo), 

sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh golongan kampung KB. 4) 

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yaitu kampanye 

kampung KB sehingga dimungkinkan masih ada variabel atau faktor lain yang 

mempengaruhi peningkatan kesadaran akseptor dalam mengambil keputusan. 5) 

Penelitian ini hanya menerapkan metode survey dengan alat instrumen berupa 

angket, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data melalui 

instrument tersebut. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki masalah dalam 

jumlah penduduk. Secara garis besar, masalah-masalah pokok di bidang 

kependudukan yang dihadapi Indonesia yaitu jumlah penduduk besar dengan laju 

pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, penyebaran penduduk yang tidak 

merata, struktur penduduk muda, dan kualitas penduduk yang masih harus 

ditingkatkan. Tingginya laju pertumbuhan yang tidak diiringi peningkatan kualitas 

penduduk akan berpengaruh kepada tingkat kehidupan dan kesejahteraan 

penduduk. Disatu sisi bahwa penduduk yang besar merupakan modal dalam 

pembangunan karena di dalamnya terdapat angkatan kerja yang cukup besar pula, 

namun disisi lain bahwa penduduk yang besar juga menjadi beban pemerintah 

dalam kaitannya kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder.  

Kependudukan Indonesia dalam hal jumlah penduduk dalam urutan ke 

empat terpadat di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 

2017, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 261,9 juta jiwa dengan jumlah 

penduduk laki-laki sebanyak 131,6 juta jiwa dan perempuan 130,3 juta jiwa. 

Lebih lanjut jumlah penduduk semakin meningkat pada tahun 2019 hingga 2020 

dari 8.851.240 hingga mencapai 8.888.762 juta jiwa.
1
 Pertumbuhan penduduk di 

Indonesia demikian pesatnya, jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan 

                                                           
1
Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, https://sulsel.bps.go.id/quickMap.html. Di akses 

pada tanggal 27 februari 2021 

https://sulsel.bps.go.id/quickMap.html
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maka diperkirkan pada tahun 2045 Indonesia akan diisi sekitar 450 juta manusia, 

hal ini menunjukkan bahwa 1 dari 20 penduduk dunia adalah penduduk Indonesia, 

pernyataan ini diungkapkan oleh Hasto Wardoyo saat diwawancarai dengan media 

selaku kepala BKKBN yang juga khawatir dengan kecepatan pertumbuhan laju 

penduduk Indonesia. 

Jumlah penduduk disetiap kabupaten sangat beragam dan bertambah 

dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam pula. Kabupaten Sinjai dengan 

jumlah penduduk sebesar 242.672. Pada tahun 2010 sebanyak 229.583 jiwa lalu 

tahun 2018 laju pertumbuhan meningkat 5,70% menjadi 242.672 jiwa, sedangkan 

tahun 2019-2020 jumlah penduduk sebesar 259.478 jiwa sehingga laju 

pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sebesar 0,06.
2
 

Dengan kondisi ini tentu saja membutuhkan strategi komunikasi dalam 

memobilitas kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan 

keluarga, dan yang tidak kalah penting bahwa perencanaan keluarga tidak hanya 

berpacu pada dua anak cukup namun kepada bagaimanana orang tua mampu 

bertanggung jawab, mensejahterakan anak dan mewujudkan keluarga yang 

bahagia lahir dan batin. Jumlah penduduk yang besar akan bermanfaat jika 

kualitasnya tinggi namun juga sebaliknya jika kualitasya rendah maka jumlah 

penduduk yang besar hanya akan menjadi beban pembangunan. 

Sampai saat ini konteks kependudukan masih terus dalam pembahasan dan 

masih terbatas, tetapi merupakan permasalahan penting dan fundamental, 

terutama hubungannya dalam mengatasi ledakan penduduk serta akibat sosial 

                                                           
2
Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2020, (Kabupaten Sinjai, Percetakan Damai, 2020), h.43  
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keagamaannya. Determinan masalah kependudukan yang penting diantaranya 

ialah rendahnya tingkat sosial ekonomi yang akan mengakibatkan persoalan pelik 

dalam cita-cita mewujudkan manusia sejahtera lahir batinnya.
3
 

 Untuk mengatasi masalah perkembangan bidang kependudukan perlu 

adanya suatu peraturan dan kebijakan pemerintah. Agar pembangunan ekonomi 

dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik maka, harus 

diimbangi dengan peraturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui keefektifan 

program keluarga berencana yang dilaksanakan, karena jika program tersebut 

tidak terlaksana dengan baik maka akan mengakibatkan laju penduduk yang tidak 

seimbang.
4
 

Jika dilihat dari filosofi BKKBN dalam menggerakkan peran serta 

masyarakat dalam keluarga berencana melalui “grand strategy” yang ingin 

menggerakkan dan memberdayakan semua lapisan masyarakat dalam program 

KB, menata kembali pengelolaan program KB, memperkuat sumber daya manusia 

operasional program KB, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 

melalui pelayanan KB, serta meningkatkan pembiayaan program KB, dengan 

berdasar landasan integritas, energik, profesional, kompeten, partisipatif, 

konsisten, organisasi pembelajaran, kreatif dan inovatif, melalui kebijakan 

pendekatan yang sifatnya pemberdayaan, pendekatan desentralisasi, pendekatan 

kemitraan, pendekatan kemandirian, pendekatan segmentasi sasaran, pendekatan 

pemenuhan hak, pendekatan lintas sektor. Strategi yang dilakukan mencakup dua 

                                                           
3
M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Cet.VIII; 

Bandung:PT Eresco, 1995), h. 144 
4
Annisa Nurmahdalena, “Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam 

Pengendalian Pertumbuhan Penduduk”, Jurnal Universitas Mulawarman, Samarinda, Vol. IV, 

2016, h. 8 
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hal yaitu yang sifatnya membangun kembali sendi-sendi program KB nasional 

sampai ketingkat lini lapangan pasca penyerahan kewenangan serta memantapkan 

apa yang sudah ada dalam tahap perencanaan. Sehingga sifatnya mengawasi 

program dan membina kelanjutan hubungan dari seluruh masyarakat dari tingkat 

pusat hingga daerah dengan tujuan utamanya keluarga dengan anak ideal, 

keluarga sehat, keluarga berpendidikan, keluarga sejahtera, keluarga 

berketahanan, keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya dan penduduk 

tumbuh seimbang.
5
 Keluarga berencana (KB) itu dititikberatkan pada 

perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anggota 

keluarganya (keturunannya). 

KB merupakan suatu program pemerintah yang menjadi bahan perdebatan 

para ulama mengenai hukumnya dalam pandangan islam, namun pada dasarnya 

islam memperbolehkan penggunaan KB dengan pemilihan alat kontrasepsi yang 

digunakan, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa’/4:9. 

َ وَلْيقَىُْ 
يَّةً ضِعٰفاً خَافىُْا عَليَْهِمْْۖ فلَْيتََّقىُا اّللّٰ لىُْا وَلْيخَْشَ الَّرِيْنَ لىَْ تسََكُىْا مِنْ خَلْفهِِمْ ذُزِّ

  قىَْلًً سَدِيْدًا 

Terjemahannya : 

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.
6
 

                                                           
5
http://www.lusa.web.id/perkembangan-kbdi-indonesia/. Di akses pada tanggal 27 

Februari 2021 
6
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 

2004), h. 78 

http://www.lusa.web.id/perkembangan-kbdi-indonesia/
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Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan yang 

sangat banyak, namun tentunya bukan hanya melihat kuantitas melainkan kualitas 

umatnya sehingga perlu dididik dengan baik supaya dapat mengisi alam semesta 

ini dengan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. Adapun metode yang 

dicontohkan Rasulullah SAW untuk mencegah kehamilan yaitu ‘Azl yakni 

mengeluarkan air mani di luar vagina istri atau yang lazim disebut senggama 

terputus.
7
 Sebagaimana yang tercantum dalam Hadis berikut: 

ُ :عَنْ جاَ بسٍِ قاَلَ  ِ صَلَّى اللَّّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقسُْآنُ  كُنَّا نعَْزِلُ عَلىَ عَهْدِ زَسُىلِ اللَّّ

لُ  ِ  –ينُزََّ فبَلَغََ  -صلى اللّ عليه وسلم-وَفيِ لَفْظٍ آخَسَ: كُنَّا نعَْزِلُ عَلىَ عَهْدِ زَسُىلِ اللَّّ

 ِ  فلَمَْ ينَْهنَاَ. -صلى اللّ عليه وسلم-ذَلكَِ نبَىَِّ اللَّّ

Artinya: 

“Dari Jabir RA ia berkata: kami pernah melakukan azal pada zaman Nabi 

SAW sedang waktu itu masih turun al-Qur’an. (H.R Bukhari dan Muslim). 

Menurut riwayat Imam Muslim: kami pernah melakukan azal pada zaman 

Rasulullah SAW dan hal itu sampai beritanya pada beliau, dan beliau tidak 

melarang kami.
8
 

Berdasarkan keputusan himpunan fatwa MUI menjelaskan bahwa: 

1. Keluarga berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur 

kehamilan dalam keluarga, secara tidak lawan hukum agama, Undang-

Undang Negara dan moral pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan 

keluarga khususnya dan pada umumnya kesejahteraan bangsa. 

                                                           
7
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa’, 

Istri Li’an, Zhihar, Masa Iddah, (Jakarta; Gema Insani, 2011), h. 104 
8
Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk 

Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen 

Agama RI 2003, h. 190 
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2. Ajaran islam membenarkan pelaksanaan keluarga berencana untuk 

menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang 

sehat, cerdas dan shalihah. 

3. Pelaksanaan keluarga berencana termasuk pelaksanaan komunikasi, 

informasi, dan edukasi (KIE) mestinya didasarkan atas kesadaran dan 

sukarela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat istiadat dan 

ditempuh dengan cara yang bersifat insani. 

4. Pelaksanaan program keluarga berencana hendaknya menggunakan cara 

kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum 

syariat islam dan disepakati oleh suami istri. 

5. Penggunaan alat kontrasepsi dalam Rahim (IUD) dalam pelaksanaan 

keluarga berncana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya 

dilakukan oleh tenaga medis atau medis wanita, atau jika terpaksa dapat 

dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau 

wanita lain. 

6. Melakukan vasectomi (usaha mengikat/ memotong saluran benih pria 

(vasdeferens), sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan) dan yubectomi 

(usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu 

pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan hukum islam 

(haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk 

menghindarkan penurunan penyakit dari ibu/ bapak terhadap anak 

keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia 

mengandung atau melahirkan lagi. 
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7. Pengguguran kandungan (abortus) termasuk MR (menstrual regulation) 

dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran islam (haram) 

baik dikala janin sudah bernyawa (umur empat bulan dalam kandungan) 

ataupun dikala janin belum (belun berumur empat bulan dalam 

kandungan), karena perbuatan itu adalah pembunuhan terselubung yang 

dilarang oleh syariat islam, kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu. 

8. Untuk memantapkan program keluarga berencana khususnya 

menggunakan alat kontrasepsi, hendaknya pada setiap klinik keluarga 

berencana dilengkapi dengan tenaga yang memahami ajaran agama. 

9. Menganjurkan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasectomi, 

tubectomi, dan abortus bagi umat islam, serta meningkatkan pengawasan 

dalam penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan 

dipergunakan untuk perbuatan maksiat. 

10. Menganjurkan kepada umat islam agar mengingkatkan pembentukan 

keluarga yang sejahtera dan bahagia penuh sakinah, mawaddah, dan 

rahmah agar tercapai keberhasilan dan pembinaan anak yang sehat, cerdas, 

terampil, dan shalih.
9
 

Beberapa Ulama sepakat mengenai diperbolehkannya penggunaan alat 

kontrasepsi dalam keluarga sesuai syariat islam diantaraya: Imam Al-Ghazali, 

Syekh Al- Hariri, Syekh Mahmud Syaitut, ulama yang memperbolehkan itu 

berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program dengan ketentuan untuk 

                                                           
9
Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,…, h. 191-192. 
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menjaga kesehatan ibu, untuk menjaga jarak anak, dan menghindari kesulitan 

ibu.
10

 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penggunaan KB dalam 

keluarga yang sesuai dengan ajaran islam dapat ditentukan diperbolehkan dan 

tidak diperbolehkannya ditinjau berdasarkan keterangan yang bisa 

dipertanggungjawabkan. Jika ditinjau dari tujuannya, KB memiliki orientasi yang 

berbeda-beda.  

Berdasarkan ayat di atas terdapat petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam 

mengambil keputusan untuk menjadi akseptor KB yakni mempertimbangkan 

kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup yang bertujuan untuk 

mensejahterakan ibu dan anak dalam rumah tangga. Salah satu upaya yang 

dilakukan BKKBN dalam mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk yakni 

dengan adanya program KB yang dilakukan melalui kampanye atau sosialisasi 

tentang pentingnya pemilihan dalam penggunaan alat kontrasepsi. 

Kampanye menggunakan interaksi simbolis artinya pertukaran simbol-

simbol atau lambang-lambang komunikasi yang mempunyai makna tertentu 

dalam berkampanye. Lambang komunikasi itu sendiri bisa berupa bahasa, baik 

tulisan maupun lisan, tanda, gambar-gambar, isyarat yang telah dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sekaligus berpengaruh 

terhadap pesan yang disampaikan dan pada akhirnya akan menimbulkan efek atau 

hasil sesuai dengan yang telah direncanakan oleh komunikan. Kampanye sebagai 

                                                           
10

Abuya Shufiyyah, Pandangan Islam tentang Keluarga. 

https://sholihinmuttaqin.blogspot.com/2016/10/pandangan-islam-tentang-keluarga.html di akses 

pada tanggal 12 september 2021. 

https://sholihinmuttaqin.blogspot.com/2016/10/pandangan-islam-tentang-keluarga.html


9 
 

 
 

kegiatan melalui program yang dilakukan public relations, merupakan sebagai 

perwujudan dari tindakan komunikasi yang terencana dan mewujudkan untuk 

mempengaruhi khalayaknya. Dalam perspektif ini, kampanye program KB 

merupakan suatu program yang dibuat oleh BKKBN untuk mewujudkan peran 

serta pertumbuhan keluarga kecil bahagia dan sehat, baik melalui kampanye 

pernikahan dini, bina keluarga Balita, generasi berencana metode kontrasepsi dan 

sebagainya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan dan meningkatkan 

tataran kognitif (pengetahuan), sikap, perilaku khalayak yang terukur dan 

pemahaman serta kesadaran akspertor KB mengambil sebuah keputusan dalam 

pemilihan kontrasepsi yang digunakan. 

Meskipun program Keluarga berencana telah lama dilaksanakan, namun 

berbagai masalah masih dihadapi. Diantaranya ialah relatif rendahnya akses dan 

kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,  masih tingginya 

angka kehamilan yang tidak diinginkan, pelaksanaan advokasi dan KIE yang 

belum efektif diantaranya pengetahuan PUS tentang KB mencapai 98%, namun 

belum diikuti kesadaran untuk menjadi peserta KB, pengetahuan akseptor KB 

mengenai metode kontrasepsi modern masih rendah, penyusunan isi pesan masih 

bersifat umum dan sama disemua tingkatan. 

Berdasarkan data dari dinas kesehatan selama tahun 2011, jumlah peserta 

KB di Indonesia terbanyak adalah menggunakan KB suntik (51,21%), pil 

(40,2%), IUD/spiral (4%), implant (4,93%), MOW (2,7%), dan lainnya (1,1%). 

Pelayanan KB di Indonesia sebagian besar diberikan oleh bidan (76,6%) 
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difasilitas pelayanan swasta yaitu tempat praktek bidan (54,6%).
11

 Terkhusus di 

Kabupaten sinjai periode Januari-september 2020 mencapai 3.138 atau 58,86% 

dari target 5.331 akspetor KB. Sementara untuk peserta KB aktif, PUS proyeksi 

45.303 (66,61%), PUS lapangan 41.021 (73,56%) total pencapaian 30.175.
12

 

Dari data di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk 

semakin meningkat setiap tahunnya sehingga tidak bisa dipungkiri penggunaan 

alat kontrasepsi atau masyarakat yang akan menjadi akseptor KB akan semakin 

meningkat, salah satunya melalui program Kampung KB. Kampung KB 

merupakan wahana pemberdayaan masyarakat ditingkat kampung atau yang 

setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam 

rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Kampung KB ini dibentuk selain 

untuk meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta 

dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk 

menyelenggarakan program KKBPK dan juga meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Maka dari itu 

dibutuhkan pengetahuan tentang pelaksanaan dan lainnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  pelaksanaan kampanye kampung KB di Kabupaten Sinjai ? 

                                                           
11

Yurike Septianingrum dan dkk, faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya akseptor 

KB suntik 3 bulan. Jurnal Ners dan Kebidanan, Vol. 5 No.1 2018, h. 16 
12

https://bugispos.com/2020/10/26/ini-mi-jumlah-peserta-kb-di-sinjai-periode-januari-

september-2020/ diakses pada tanggal 10 juni 2021. 
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2. Bagaimana peningkatan kesadaran akseptor KB dalam penerimaan KB di 

Kabupaten Sinjai ? 

3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan kampanye kampung KB terhadap 

peningkatan kesadaran akseptor KB di Kabupaten Sinjai ? 

C. Definisi Operasional 

Defenisi operasional merupakan perluasan dari definisi variabel dengan 

memperjelas sifat-sifat yang dimiliki oleh variabel penelitian. Sebagaimana 

menurut Surwono bahwa definisi operasional dimaksudkan untuk mengubah 

konsep-konsep yang berupa konstruk menjadi kata-kata yang menggambarkan 

perilaku atau gejala yang dapat diamati, diuji, dan ditentukan kebenarannya oleh 

orang lain.
13

 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu kampanye kampung KB 

sebagai variabel X dan kesadaran akseptor KB sebagai variabel Y. Variabel-

variabel tersebut didefinisikan secara operasional, untuk menerangkan kedudukan 

dan untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadapnya. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh persepsi yang benar dalam menginterpretasikan judul penelitian ini 

dan menghindari kesimpang siuran dalam pembahasan selanjutnya, maka peneliti 

akan mengemukakan definisi yang sesuai dengan variabel-variabel judul tersebut. 

1. Kampanye Kampung KB (X) 

Kampanye kampung KB yang dimaksudkan adalah salah satu program 

BKKBN yang mensosialisasikan pemberdayaan masyarakat melalui tindakan 

persuasif dengan melibatkan lintas sektor pembangunan terkait, baik dalam 

                                                           
13

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), h. 68  
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bentuk slogan, pembicaraan langsung ataupun melalui media, cetakan, gambar 

maupun suara. Adapun aspek-aspek kampanye kampung KB yang dicetuskan oleh 

Ostergaard yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. 

2. Kesadaran Akseptor KB (Y) 

Munculnya keinginan atau kesadaran masyarakat terhadap keikutsertaan 

dalam pemilihan metode kontrasepsi yang digunakan pada pasangan usia subur 

(PUS). Adapun aspek-aspek yang terdapat dalam kesadaran Akseptor KB oleh 

Daniel Goleman adalah kesadaran emosi, mengenali emosi sendiri dan 

pengaruhnya, pengakuan diri yang akurat, kepercayaan diri, kesadaran yang kuat 

tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri. 

Lebih jauh dijelaskan bahwa definisi operasional juga digunakan untuk 

memudahkan batasan pengukuran dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Variabel dan Indikator Penelitian 

No. Variabel dan Pengertian 

Judul 

Dimensi  Indikator  Skala 

Pengukuran 

1. Kampanye kampung 

KB (X) yang dimaksud 

oleh peneliti adalah 

salah satu program 

BKKBN yang 

mensosialisasikan 

pemberdayaan 

masyarakat melalui 

tindakan persuasif. 

1. Pengetahuan 

2. Sikap 

3. perilaku 

 

1. Upaya peningkatan 

capaian KB 

2. Upaya meningkatkan 

kesehatan lingkungan 

3. Upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat 

4. Upaya meningkatkan 

pendapatan keluarga 

5. Sarana dan Prasana 

6. Upaya peningkatan 

pengetahuan dan 

keterampilan 

7. Upaya peningkatan 

partisipasi dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

Likert 
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8. Upaya pembinaan 

keagamaan 

2.  Kesadaran Akseptor 

KB (Y) yang dimaksud 

yaitu munculnya 

keinginan atau 

kesadaran masyarakat 

terhadap keikutsertaan 

dalam pemilihan 

metode kontrasepsi 

yang digunakan. 

1. Kesadaran 

emosi, 

mengenali 

emosi sendiri 

dan 

pengaruhnya 

2. Pengakuan 

diri yang 

akurat 

3. Kepercayaan 

diri, 

kesadaran 

yang kuat 

tentang harga 

diri dan 

kemampuan 

diri sendiri 

1. Mengenali perasaan 

dan perilaku diri 

sendiri 

2. Mengenali kelebihan 

dan kekurangan diri 

sendiri 

3. Mempunyai sikap 

mandiri 

4. Dapat membuat 

keputusan dengan 

tepat 

5. Terampil dalam 

mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

pendapat dan 

keyakinan 

6. Dapat mengevaluasi 

diri 

likert 

Sumber : peneliti 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian berfokus pada kampanye kampung KB dalam meningkatkan 

kesadaran akseptor KB di Kabupaten Sinjai dengan mencoba untuk 

mengembangkan keterampilan baru, pendekatan baru dan memecahkan suatu 

masalah dengan langsung mengaplikasikan pada lingkungan tertentu dalam latar 

alami. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, untuk sebagai perbandingan dan 

kaitannya dengan penelitian ini, berikut beberapa karya-karya ilmiah, diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nunung Nurjannah dan Euis Susanti 

pada Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada yang berjudul “Implementasi 

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kuningan 

Tahun 2018 ( Studi Kuantitatif dan Kualitatif ) yang berkesimpulan bahwa 
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implementasi program Kampung KB di Kabupaten Kuningan secara 

umum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari terjadinya peningkatan 

akseptor KB antara sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai kampung KB 

yaitu dari 5.244 akseptor menjadi 5.519 akseptor.
14

 

2. Penelitin lain oleh Thiara Angisna yang berjudul “Evaluasi Efektivitas 

Pelatihan Kampung KB di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur”, 

berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum hasil 

perolehan hasil belajar para peserta pelatihan sudah meningkat, akan tetapi 

hasil menunjukkan lebih dari 25% pertanyaan kurang dapat dipahami 

peserta.
15

 

3. Penelitian lain oleh Ni Luh Novi Restiyani, I Gusti Wayan Murjana Yasa, 

dengan judul “Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) 

dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota 

Denpasar”, menunjukkan bahwa pelaksanaan program kampung KB di 

Kota Denpasar belum efektif, Pendidikan istri dan peran petugas KB 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas program kampung 

KB, pendidikan istri berpengaruh positif dan signifikan, sementara peran 

petugas KB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kesejahteraan keluarga miskin. Efektivitas program kampung KB 

                                                           
14

Siti Nunung Nurjannah, Euis Susanti, “Implemetasi Program Kampung Keluarga 

Berencana (KB) di Kabupaten Kuningan Tahun  2018 (Studi Kuantitatif dan Kualitatif)”, Jurnal 

Kesehatan Bhakti Husada, Vol. 09 No. 02 (2018) 
15

Thiara Angisna, Evaluasi Efektifivitas Pelatihan Kampung KB di Perwakilan BKKBN 

Provinsi Jawa Timur, Jurnal Promkes, Vol. 6 No. 1 (2018).  
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan keluarga miskin 

di Kota Denpasar.
16

 

4. Penelitian lain oleh Ken Sudarti, Puji prasetyaningtyas dengan judul 

“Peningkatan Minat dan Keputusan Berpartisipasi Akseptor KB” 

menyimpulkan bahwa mayoritas pengguna kontrasepsi adalah usia rawan 

untuk melahirkan, memiliki lebih dari dua anak, dan relatif memiliki latar 

belakang pendidikan rendah. Kualitas layanan program konseling dan 

budaya lingkungan dalam program keluarga berencana mempunyai 

dampak positif terhadap ketertarikan dan keputusan untuk berpartisipasi 

terhadap program keluarga berencana.
17

 

5. Penelitian lain oleh Sisca Amelia, Quote Nuraini, David Rizar Nugroho 

dengan judul “Pengaruh Kampanye Komunikasi pada Gerakan “Bogoh Ka 

Bogor” terhadap Perubahan Sikap Masyarakat” menyimpulkan bahwa 

hasil uji t untuk variabel kamoanye komunikasi menunjukkan nilai 

probabilitas t hitung lebih kecil dari taraf signfikan 0,05 (5%) yang berarti 

variabel kampanye komunikasi berpengaruh terhadap perubahan sikap 

masyarakat kota Bogor di Bogor. Kecamatan Tengah. Hasil pengujian 

regresi berganda diperoleh koefisien regresi sebesar 0,1878 dengan nilai 

                                                           
16

Ni Luh  Novi Restiyani, I Gusti Wayan Murjana Yasa, Efektivitas Program Kampung 

Keluarga Berencana (KB) dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota 

Denpasar, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol.8 No. 7 (2019).  
17

Ken Sudarti, Puji Prasetyaningtyas, Peningkatan Minat dan Keputusan berpartisipasi 

Akseptor KB, Jurnal Dinamika Manajemen, Vol. 2 No. 02 (2011). 
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signifikan 0,000 < 0,05, artinya kampanye komunikasi ditingkatkan maka 

sikap masyarakat akan meningkat.
18

 

6. Tulisan lain Antar Venus dalam bukunya Manajemen Kampanye Panduan 

Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi Publik 

menuliskan bahwa pada tahapan pertama, kegiatan kampanye biasanya 

diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau 

kognitif. Pada tahap ini sasaran pengaruh yang diharapkan adalah 

munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan, atau meningkatnya 

pengetahuan khalayak tentang isu atau gagasan tertentu. Dalam konsep 

Ostergaard, tahap ini merupakan tahap awareness, yakni menggugah 

kesadaran, menarik perhatian, dan memberi informasi tentang produk atau 

gagasan yang dikampanyekan. Tahapan berikutnya diarahkan pada 

perubahan dalam ranah sikap sasarannya adalah untuk memunculkan 

simpati, rasa suka, kepedulian, atau khalayak pada isu-isu yang menjadi 

tema kampanye. Yang terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk 

mengubah perilaku khalayak secara dan konkret.
19

 

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pokok permasalahan yang 

peneliti angkat dalam penelitian ini mempunyai relevansi dengan penelitian 

terdahulu, selain sama-sama menggunakan jenis penelitian kuntitatif, juga secara 

kontekstual membahas tentang Kampung KB dan Akseptor KB. Adapun yang 

                                                           
18

Sisca Amelia, Quote Nuraini, David Rizar Nugroho, Pengaruh Kampanye Komunikasi 

pada Gerakan “Bogoh Ka Bogor” terhadap Perubahan Sikap Masyarakat, Jurnal Penelitian Sosial 

Ilmu Komunikasi, Vol.2 No.3 (2019). 
19

Antar Venus, Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam 

Mengefektifkan Kampanye Komunikasi Publik, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2019), h. 

15 
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membedakannya adalah terletak pada jumlah variabel penelitian dan komponen-

komponen yang akan diteliti dan sasaran bahasan penelitian. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam rangka mengarahkan rencana pelaksanaan penelitian dan 

mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, 

maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menunjukkan proses pelaksanaan kampanye Kampung 

KB dalam meningkatkan kesadaran akkseptor KB di kabupaten Sinjai. 

b. Untuk mengetahui dan menunjukkan pemahaman serta efek yang ditimbulkan 

pada pelaksanaan kampanye kampung KB dalam meningkatkan kesadaran 

akseptor KB di Kabupaten Sinjai. 

c. Untuk mengetahui dan menunjukkan pengaruh antara kampanye kampung KB 

terhadap peningkatan kesadaran akseptor KB di Kabupaten Sinjai. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penulisan tesis ini 

yaitu: 

a. Kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bagi pembaca terkait dengan ruang lingkup ilmu komunikasi khususnya pada 

fenomena kampanye kampung KB dalam meningkatkan kesadaran akseptor 

KB. 
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b. Kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

sebagai sumbangsih pemikiran atau edukasi bagi masyarakat terkhusus bagi 

masyarakat yang berada di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan agar 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya memilih 

kontrasepsi yang digunakan dengan menjaga jarak kehamilan sehingga 

menjadikan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui Kampanye Kampung 

KB. 

c. Kegunaan regulasi. Penelitian ini mengharapkan adanya dukungan dari 

pemerintah sebagai pembuat regulasi atau tokoh agama, PLKB dan stakeholder 

dalam hal menyampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya pemahaman 

dan kesadaran dalam menggunakan kontrasepsi sesuai kebutuhan akseptor 

serta ketentuan penanganan medis agar terwujud keluarga kecil yang bahagia 

dan sejahtera. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum tentang Komunikasi Kampanye Kampung KB 

1. Definisi Komunikasi Kampanye 

Komunikasi hadir pada semua upaya yang bertujuan terarah untuk 

membawa pada arah perubahan. Tetapi, tidak berarti bahwa komunikasi 

merupakan faktor yang paling menentukan. Komunikasi hanyalah salah satu dari 

sekian komponen, faktor yang paling penting adalah yang menentukan organisasi 

struktural masyarakat, kondisi politik, ekonomi dan sosial yang menempati batas-

batas tempat perubahan itu bisa terjadi. 

Meskipun komunikasi bukan penggerak utama dalam perubahan sosial, 

komunikasi adalah alat yang memiliki kekuatan yang luar biasa guna mengawasi 

salah satu kekuatan penting masyarakat yaitu konsepsi mental yang membentuk 

wawasan dan pengetahuan orang mengenai kehidupan. Tidaklah sulit untuk 

memahami bahwa mereka yang berada dalam posisi mengontrol media dapat 

menggerakkan pengaruh yang menentukan menuju arah perubahan sosial. 

Suatu situasi komunikasi serasi adalah yang diharapkan oleh komunikator 

dan komunikan . komunikasi serasi hanya akan dicapai apabila pihak-pihak yang 

terlibat dalam suatu komunikasi memberi arti atau makna yang sama terhadap 

lambang-lambang yang digunakan. Oleh karena itu, pemberian makna pada 

lambang merupakan landasan pokok suatu komunikasi yang serasi, terutama 

karena manusia hidup dalam masyarakatnya melalui komunikasi sosial. 
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Melalui komunikasi sosial terjadilah aktualisasi dari masalah-masalah 

yang dibahas. Selain itu, kesadaran dan pengetahuan tentang materi yang dibahas 

makin meluas dan bertambah. Komunikasi sosial adalah sekaligus suatu proses 

sosialisasi atau kampanye. Melalui komunikasi sosial, kelangsungan hidup sosial 

dari satu kelompok sosial akan diterima. Melalui komunikasi sosial dicapailah 

stabilitas sosial. Tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang 

diagungkan oleh suatu masyarakat. Melalui komunikasi sosial, kesadaran 

bermasyarakat dipupuk, dibina, diperluas. Melalui komunikasi sosial masalah-

masalah sosial dipecahkan secara konsensus.
1
 

Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum 

komunikasi dalam konteks Negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan 

komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan 

dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi. Itu 

berarti komunikasi yang akan menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan 

ketidakadilan. Komunikasi pembangunan juga meliputi peran dan fungsi sebagai 

aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat 

dalam usaha pembangunan. Sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan 

dan penilaian terhadap pembangunan. 

Agar komunikasi pembangunan lebih berhasil mencapai sasarannya, serta 

dapat menghindarkan kemungkinan-kemungkinan efek yang tidak diinginkan, 

tentunya harus mempertimbangkan hal-hal yang disorot tadi. Kesenjangan efek 

yang ditimbulkan oleh kekeliruan cara-cara komunikasi selama ini, menurut 

                                                           
1
Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto, Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial 

Perspektif Dominan, Kaji Ulang Dan Teori Kritis, (Cet. 3; Depok:Rajawali Pers, 2017), h. 160 
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Rogers dan Adhikarya dapat diperkecil bila strategi komunikasi pembangunan 

dirumuskan demikian rupa, mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Penggunaan pesan yang dirancang khusus (tailored massages) untuk 

khalayak yang spesifik. Misalnya, bila hendak menjangkau khalayak 

miskin pada perumusan pesan, tingkat bahasa, gaya penyajian, dan 

sebagainya, disusun begitu rupa agar dapat dimengerti dan serasi dengan 

kondisi mereka. 

b. Pendekatan ceiling effect yaitu dengan mengomunikasikan pesan-pesan 

yang bagi golongan tidak dituju, katakanlah golongan atas, merupakan 

“redundansi” (tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui mereka) 

atau kecil manfaatnya, namun tetap berfaedah bagi golongan khalayak 

yang hendak dijangkau. Dengan cara ini, dimaksudkan, agar golongan 

khalayak yang benar-benar berkepentingan tersebut mempunyai 

kesempatan untuk mengejar ketertinggalannya, dan dengan demikian 

diharapakan dapat mempersempit jarak efek komunikasi yang telah 

disinggung di atas tadi. 

c. Penggunaan pendekatan narrow casting atau melokalisasi penyampaian 

pesan bagi kepentingan khalayak. Lokalisasi di sini berarti disesuaikannya 

penyampaian informasi yang dimaksud dengan situasi kesempatan di 

mana khalayak berada. 

d. Pemanfaatan saluran tradisional, yaitu berbagai bentuk pertunjukan rakyat 

yang sejak lama memang berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab 

dengan masyarakat setempat. 
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e. Pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang 

berkekurangan (disadvantage), dan meminta bantuan mereka untuk 

menolong mengomunikasikan pesan-pesan pembangunan. 

f. Mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari 

kalangan masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang 

beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka sendiri. 

g. Diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme bagi keikutsertaan 

khalayak, sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri, dalam proses 

pembangunan, yaitu sejak tahap perencanaan sampai evaluasinya.
2
 

Variasi penafsiran konsep komunikasi pembangunan, tercermin dalam 

penerapannya di berbagai sektor pembangunan. Keragaman itu segera tampak 

pada sejumlah bentuk ataupun unit aktivitas yang meskipun mengenakan label 

yang berbeda, namun jelas menunjukkan keterkaitan dan kesamaan satu sama 

lain. Dalam hubungan ini, dapat diidentifikasi beberapa lapangan kegiatan yang 

menonjol yang pada hakikatnya memiliki misi yang sama. Yakni 

mengomunikasikan ide-ide dan program pembangunan kepada khalayak yang 

menjadi sasaran ataupun yang dimaksudkan kelak sebagai penerima manfaat 

kegiatan yang bersangkutan. 

Adapun aktivitas yang dimaksud adalah: 

a. Penyuluh pertanian di sektor pertanian. 

                                                           
2
Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto, Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial 

Perspektif Dominan, Kaji Ulang Dan Teori Kritis,…h. 163-164. 
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b. Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan pemasaran sosial 

kontrasepsi (contraceptive social marketing) di lapangan keluarga 

berencana. 

c. Komunikasi penunjang pembangunan (KPP) pada proyek-proyek 

pembangunan. 

d. Dukungan komunikasi penunjang pembangunan (KPP) pada proyek-

proyek pembangunan. 

e. Dukungan komunikasi dan informasi, motivasi dan edukasi (IME) di 

lingkungan proyek-proyek bank dunia. 

f. Dan berbagai proyek komunikasi di lapangan pendidikan baik formal 

maupun nonformal.
3
 

Rogers dan Story mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan 

komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada 

sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu 

tertentu.
4
 Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kampanye 

adalah adanya efek atau dampak tertentu sebagai tujuan, adanya jumlah khalayak 

yang besar, dalam kurun waktu tertentu, menggunakan serangkaian tindakan 

komunikasi yang terorganisasi. Kampanye komunikasi adalah kegiatan kampanye 

yang bertujuan untuk membangun citra positif perusahaan di mata publik.
5
 

                                                           
3
Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto, Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial 

Perspektif Dominan, Kaji Ulang Dan Teori Kritis,…h. 172-173 
4
 Antar Venus, Manajemen Kampanye  Panduan Teoritis dan Praktis Dalam 

Mengefektifkan Kampanye Komunikasi Publik, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019) hal. 

9. 
5
Siti Muyasaroh, kampanye perubahan sosial (kesadaran masyarakat, aspek perubahan 

kognitif dan perilaku), Ilmu Komunikasi, h. 17.  
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Kampanye Keluarga Berencana (KB) misalnya, yaitu kampanye yang 

dilakukan oleh pemerintah bertujuan mengubah pola pikir masyarakat dari 

keluarga besar yang tidak mendapatkan penghidupan layak menjadi keluarga kecil 

bahagia dan sejahtera, asumsi-asumsi dasar yang melekat pada masyarakat bahwa 

banyak anak banyak rezeki secara perlahan menjadi tujuan program kampanye ini. 

Komunikasi kampanye dimaksudkan untuk mendapatkan hasil spesifik 

dari individu dengan jumlah yang relatif besar, pada waktu tertentu, dan 

melakukan aktivitas komunikasi yang tertata. Dengan kata lain, kampanye 

menggunakan strategi dan teori komunikasi untuk memengaruhi audiensi yang 

besar dengan cara yang dapat diukur. Mungkin tujuannya ialah membujuk 

konsumen untuk membeli produk tertentu, seperti kampanye marketing komersial, 

atau untuk memengaruhi sikap, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan 

kesadaran, atau bahkan mengubah perilaku, seperti dalam kampanye prososial. 

Komunikasi massa menurut McQuail adalah komunikasi yang 

berlangsung pada tingkat masyarakat luas. Pada tingkat ini komunikasi dilakukan 

dengan menggunakan media massa. Selanjutnya McQuail mengatakan ciri-ciri 

utama komunikasi massa, sumbernya adalah organisasi formal dan pengirimnya 

adalah profesional, pesannya beragam dan dapat diperkirakan, pesan diproses dan 

distandarsasikan, pesan sebagai produk yang memiliki nilai jual dan makna 

simbolik, hubungan antara komunikan dan komunikator berlangsung satua arah, 

bersifat impersonal, non-moral, dan kalkulatif.
6
 

                                                           
6
Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar, (cet.II, Jakarta; Erlangga, 

1994), h. 6 



25 

 

 
 

Dengan demikian, lingkup komunikasi massa menyangkut sumber 

pemberitaan, pesan komunikasi, hubungan komunikan dan komunikator, dan 

dampak pemberitaan terhadap masyarakat. Seperti halnya melalui radio, pers, 

televisi, film ataupun dengan menggunakan medium lainnya. 

Proses penetapan tujuan, memberikan tugas, dan laporan dilakukan 

menggunakan komunikasi. Komunikasi bertindak dan berfungsi mengendalikan 

perilaku anggota organisasi dengan berbagai cara. Paling sedikit komunikasi 

melaksanakan empat fungsi utama dalam suatu organisasi yakni fungsi kendali, 

informasi, motivasi dan penyampaian perasaan emosional. Fungsi komunikasi 

secara internal ini akan berujung pada diri para anggota organisasi sendiri, berupa 

kemunculan kesadaran diri terhadap organisasinya, antara lain pemahaman 

terhadap kinerja organisasi, struktur organisasi, dan reputasinya.
7
 

Kampanye merupakan kegiatan kompleks karena merupakan seni 

sekaligus sains. Dengan kata lain, dibutuhkan ide kreatif dan grafis berkualitas 

tinggi untuk menarik perhatian dan mempertahankan atensi. Tetapi yang juga 

penting adalah pemahaman teori komunikasi untuk pemahaman tentang audiensi, 

konten, pesan dan evaluasi strategi. Pemahaman yang jelas tentang bagaimana 

teori dapat memberi informasi proses kampanye akan memperbesar kemungkinan 

meraih kesuksesan hasil kampanye. 

Tiga fase utama kampanye adalah perencanaan, implementasi dan 

evaluasi. Ada banyak teori yang dapat digunakan untuk memberi informasi 

kampanye disepanjang tiga fase itu, dan teori-teori yang dipaparkan di entri ini 

                                                           
7
Heri budianto, Farid Hamid, Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan, 

(Jakarta; Kencana, 2011), h. 205 
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adalah teori yang luas cakupannya dan dapat diaplikasikan untuk banyak macam 

kampanye. Entri ini akan membahas bagaimana teori dapat diintegrasikan ke 

dalam riset formatif, desain pesan, prosedur evaluasi disepanjang perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi kampanye.
8
 

a. Teori dalam riset formatif 

Tahap perencanaan dari riset formatif biasanya dibagi menjadi fase pra-

produksi dan produksi. Selama fase pra-produksi dilakukan riset audiensi sasaran 

untuk memahami keyakinan, nilai, pengetahuan, sikap, dan persepsi audiensi 

tentang topik kampanye. Riset pra-produksi menginformasikan bagaimana 

audiensi bisa disegmentasikan sehingga pesan kampanye dapat disusun dengan 

tepat sesuai demografi, geografi, dan psikografi audiensi. Selama fase produksi, 

konsep pesan dirancang berdasarkan temuan pra-produksi dan kemudian 

dievaluasi berdasarkan informasi tentang anggota audiensi sasaran untuk 

mengetahui apakah perlu direvisi untuk kampanye yang lebih besar. Strategi riset 

utama yang digunakan dalam riset formatif antara lain kelompok fokus, uji teater, 

survei, dan wawancara. 

Setiap komunikasi kampanye harus memperhatikan khalayak sasaran yang 

akan dituju dengan beberapa langkah yaitu kelompok masyarakat berdasarkan 

kebutuhan mereka, kelompok masyarakat berdasarkan kebiasaan memanfaatkan 

sarana kesehatan, jaringan atau hubungan antara sumber informasi kesehatan 

dengan masyarakat sasaran serta bagaimana masyarakat sasaran berhubungan 

dengan sumber informasi, memilih segmen khalayak yang lebih banyak 

                                                           
8
Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, ensiklopedia teori komunikasi, h. 103 
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hubungannya dengan sumber serta melakukan aksi komunikasi kampanye agar 

dapat mencapai khalayak sasaran yang dituju.
9
 

Untuk memulai proses riset formatif, pelaksana kampanye pertama-tama 

mengidentifikasi literatur yang berhubungan dengan topik kampanye. Literatur 

yang relevan akan membantu dalam mengidentifikasi kerangka teoritis sehingga 

periset kampanye dapat mengetahui faktor-faktor yang mungkin memengaruhi 

kesediaan individu untuk memerhatikan, menyetujui, memproses dan akhirnya 

mengikuti rekomendasi dari kampanye tersebut. Secara spesifik, selama tahap pra-

produksi, teori mampu menyediakan informasi untuk sejumlah pertanyaan yang 

diajukan dalam rapat melalui moderator, alat survey atau protokol wawancara. 

Selama fase produksi teori memberikan ide-ide untuk desain pesan. Dua teori 

sering digunakan selama riset formatif, yakni model transteoretis (TTM) dan teori 

perilaku terencana (TBP). 

b. Model transteoretis/tahap perubahan. 

Menurut James Prochaska dan Carlo diClemente, TTM (transtheorical 

model) didasarkan pada ide bahwa individu berada pada tahap kesiapan yang 

berbeda-beda untuk melakukan perilaku yang disarankan. Model ini memberikan 

informasi yang berguna untuk memprioritaskan segmen audiensi dan 

mengidentifikasi siapa yang paling mungkin untuk dipengaruhi. Menurut TTM, 

orang dapat berada pada tahap prakontemplasi, kontemplasi, persiapan, tindakan, 

atau pemeliharaan dalam term kesiapan mereka untuk mengubah perilaku. Orang 

yang tidak percaya ada masalah dalam perilakunya atau situasinya berarti berada 

                                                           
9
Uud Wahyudin, “Membangun Model Kampanye Komunikasi Kesehatan PHBS Di Jawa 

Barat” , Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol.VI No. 2, 2016 h. 33 
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pada tahap prakontemplasi. Orang dalam tahap kontemplasi akan menyadari ada 

problem tetapi tidak memiliki komitmen serius untuk melakukan perubahan. 

Orang dalam tahap persiapan sudah memiliki niat untuk bertindak untuk berubah 

dan mungkin mencari informasi dengan cara memperlancar perubahan. Dalam 

tahap tindakan, orang mulai mengatasi perilaku yang bermasalah dengan 

mengadopsi perilaku yang direkomendasikan. Saat mereka terus melakukan 

perilaku yang disarankan itu dari waktu ke waktu, mereka berarti berada pada 

tahap pemeliharaan.
10

 

Apapun ragam dan tujuannya, perubahan yang dilakukan kampanye selalu 

terkait dengan aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan perilaku 

(behavioral).
11

 Sebagai bagian dari proses formatif, akan membantu untuk 

mengidentifikasi kesiapan individu untuk berubah sebagai cara untuk 

mensegmentasi audiensi. Tipe pesan yang memengaruhi orang mungkin akan 

berbeda-beda tergantung pada tahap kesiapan individu untuk melakukan 

perubahan. 

Terkait dengan masing-masing tahap TTM adalah aktivitas yang 

membantu orang melalui proses perubahan perilaku, termasuk peningkatan 

kesadaran, keleluasaan, re-evaluasi diri, re-evaluasi lingkungan, pembebasan diri, 

liberasi sosial, kontra pengkodisian, control stimulus, manajemen kontingensi, dan 

hubungan yang membantu dalam menciptakan perubahan pada tataran 
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pengetahuan atau kognitif, sehingga memunculkan kesadaran, berubahnya 

keyakinan atau meningkatkan pengetahuan khalayak tentang isu tertentu. 

Proses perubahan ini mengarahkan alat strategis bagi pembuat kampanye 

untuk menyusun pesan kampanyenya. Misalnya jika audiensi sasarannya adalah 

individu dalam tahap prakontemplasi (misalnya, saya tidak tahu ada donor darah), 

pesan kampanye dapat difokuskan pada peningkatan kesadaran tentang topik ini 

(misalnya pendonor saat ini sangat sedikit) atau jika audiensi sasarannya 

mencakup individu dalam tahap pemeliharaan, pesannya bisa fokus pada relasi 

yang membantu (misalnya, melanjutkan menyumbangkan darah bersama teman) 

untuk memastikan pemeliharaan perilaku menyumbang darah. 

Menurut TTM, orang akan selalu mencari keseimbangan keputusan, 

memikirkan pro dan kontra yang diasosiasikan dengan perilaku tertentu, dan hal 

ini harus dinilai pada fase riset formatif ( misalnya, apa manfaat dan hambatan 

pada donor darah). Selain itu, TTM mencatat bahwa kecakapan diri, keyakinan 

seseorang bahwa dia dapat melakukan suatu tindakan, memengaruhi perubahan 

perilaku. Ini berarti perlu menilai faktor-faktor yang memengaruhi kecakapan diri 

(misalnya, seberapa percaya dirikah anda bahwa anda bisa menyumbang darah). 

Ringakasnya, TTM memberikan informasi yang memungkinkan pembuat 

kampanye untuk mensegmentasikan audiensi berdasarkan kesiapan mereka untuk 

berubah, dan mendesain pesan untuk diuji selama fase riset formatif dalam 

mengembangkan kampanye.  
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c. Teori Perilaku Terencana 

TPB (theory of planned behavior) dari Icek Aizen memberikan kerangka 

yang berguna untuk melakukan riset formatif dalam kampanye. Menurut TPB, ada 

tiga variabel independen memberi kontribusi pada pembentukan niat behavioral 

yang memengaruhi perilaku aktual, sikap individu, norma subjektif, dan persepsi 

kontrol perilaku. Sikap ialah keyakinan behavioral yang mengandung evaluasi 

yang berkaitan dengan perilaku, norma subjektif didefenisikan sebagai keyakinan 

seseorang bahwa individu atau kelompok tertentu yakin bahwa dirinya dirinya 

seharusnya atau tidak seharusnya melakukan perilaku tersebut. Anggapan adanya 

kontrol perilaku adalah persepsi bahwa performa dari tindakan tertentu berada 

dalam kontrol seseorang da nada hubungan langsung antara kontrol perilaku 

dengan perilaku. 

TPB berguna pada fase riset formatif karena ingin mengindikasikan bahwa 

pembuat kampanye perlu meneliti sikap audiensi tentang topik kampanye, 

pengaruh normatif yang mungkin mempengaruhi adopsi rekomendasi kampanye, 

dan persepsi kontrol, yang dapat mengidentifikasi kemungkinan penghambat 

pengadopsian rekomendasi kampanye. 

Jadi TTM memberikan pedoman untuk memahami kesiapan audiensi 

melakukan perilaku, dan TPB memberikan pandangan mengenai predikor perilaku 

agar pembuat kampanye dapat melakukan riset yang tepat untuk meneliti 

predictor dalam pesan kampanye final. Sasarannya ialah untuk memunculkan 

simpati, rasa suka, kepedulian dan keberpihakan khalayak pada isu-isu yang 

menjadi tema kampanye. 
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d. Teori dalam Desain Pesan 

Bagian di atas mendiskusikan bagaiman teori dapat digunakan untuk 

memahami audiensi dan menciptakan konsep pesan untuk pengujian dalam riset 

formatif. Bagian ini akan membahas lebih lanjut penggunaan teori dalam desain 

pesan sebagai strategi untuk meningkatkan dampak potensial dari pesan 

kampanye. Pesan kampanye perlu mudah diingat, berkualitas tinggi, dan 

disampaikan melalui saluran yang tepat kepada audiensi. 

Dalam komunikasi publik, penyampaian pesan berlangsung secara 

kontinue, dapat diidentifikasi siapa yang berbicara (sumber) dan siapa 

pendengarnya (khalayak). Ciri lain yang dimiliki komunikasi publik bahwa pesan 

yang disampaikan itu tidak berlangsung secara spontanitas, tetap terencana, dan 

dipersiapkan lebih awal.
12

 

Pesan-pesan kampanye juga terbuka untuk didiskusikan bahkan gagasan 

pokok yang melatarbelakangi diselenggarakannya kampanye juga terbuka untuk 

dikritisi. Keterbukaan seperti ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan 

kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik. Sebagian 

kampanye bahkan ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan 

umum (public interest).
13

 Karena sifatnya yang terbuka da nisi pesannya tidak 

untuk menyesatkan khalayak, maka tidak diperlukan tindakan pemaksaan dalam 

upaya untuk memengaruhi publik. 
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Pesan yang kreatif adalah penting untuk konsumen di dalam masyarakat 

yang cerdas dalam menyaring informasi, demikian pula dengan kontribusi teori 

bagi pengembangan pesan, sebab teori menyediakan informasi kepada pembuat 

kampanye terutama soal struktur pesan, tipe argumen, pemilihan poin penarik 

perhatian, dan repetisi, serta pilihan sumber dank anal pesan. Banyak teori 

memberikan informasi desain pesan, tetapi di sini akan dibahas teori yang sering 

digunakan, teori kognitif sosial dan model proses paralel yang diperluas keran 

berkaitan dengan desain pesan kampanye. 

Suatu pesan dapat dikatakan efektif dan kreatif jika memenuhi tujuh 

kriteria: 

1. Mengembangkan satu ide atau pesan pokok 

2. Buatlah pesan yang mudah, sederhana dan jelas 

3. Pesan harus dapat dipercaya 

4. Tindakan yang dilakukan harus memberi keuntungan 

5. Pesan harus konsisten 

6. Pesan dapat menyentuh akal dan rasa 

7. Mendorong untuk bertindak atau berbuat sesuatu.
14

 

Mengembangkan suatu pesan memang harus menarik perhatian sehingga 

mendorong sasaran dalam mengambil sebuah tindakan yang diharapkan. Proses 

dan teknik pembuatan pesan tidak dibuat begitu saja dengan cepat dan spontan 

sehingga membutuhkan kemampuan ilmu dan seni. 
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Untuk menghasilkan pesan yang efektif diperlukan unsur-unsur yang 

dikenal sebagai AIDA yang terdiri dari; 

1. Attention (perhatian), pesan harus menarik perhatian sasaran, untuk itu 

diperlukan ukuran untuk media cetak, jam tayang untuk media penyiaran, 

pemakaian warna, tata letak dan jenis huruf. Dalam penulisan pesan dapat 

menggunakan trik khusus yaitu slogan yang mudah diingat. 

2. Interest (minat), perhatian harus dibarengi dengan minat sehingga timbul 

rasa ingin tahu lebih dalam, untuk itu harus dirangsang agar mau 

mengikuti pesan yang disampaikan. Menggunakan kata-kata atau kalimat 

pembuka yang dapat merangsang orang lain ingin tahu lebih lanjut. 

3. Desire (kebutuhan atau keinginan), berhasil menggerakkan keinginan 

sasaran untuk bertindak, berperilaku sesuai dengan harapan, kebutuhan 

dan keinginan mereka terpenuhi jika melakukan suatu tindakan tertentu. 

4. Action (tindakan), sasaran yang sudah mulai goyah dan tersentuh 

emosinya dan timbul keraguan dalam diri mereka, harus diyakinkan agar 

keputusan yang diambil sudah mantap.
15

 

e. Teori Kognitif Sosial  

SCT, teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura, didasarkan pada riset 

yang sama dengan yang digunakan oleh teori belajar sosial, namun lebih fokus 

pada proses pikiran manusia. Ide sentral dari SCT adalah manusia belajar dari 

observasi dan bahwa penguatan atau hukuman atas perilaku berdampak pada 

perilaku mereka dan perilaku selanjutnya dalam situasi yang sama. Juga belajar 
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lebih mungkin terjadi jika seseorang merasa sama dengan model peran dan 

perasaan mampu yang lebih tinggi.
16

 

SCT adalah hal penting untuk desain pesan kampanye karena ia 

menjelaskan ide bahwa orang belajar dan dipengaruhi saat mereka melakukan 

observasi, termasuk obervasi pesan kampanye. SCT mencatat bahwa orang lebih 

mungkin dipengaruhi model atau pesan yang sesuai dengan diri mereka, jadi, riset 

formatif dapat mengidentifikasi model-model yang ingin digunakan dalam proses 

pesan kampanye, SCT juga mendiskusikan arti penting dari imbalan dan 

hukuman, pesan kampanye dapat mempromosikan hasil positif, yakni jika 

audiensi mengikuti rekomendasi kampanye, atau menunjukkan hukuman atau 

kerugian jika audiensi tidak mengikuti keyakinan tindakan yang disarankan 

melalui kampanye. 

Toeri ini mendukung strategi desain pesan yang mempromosikan sumber 

pesan yang dengannya audiensi mengidentifikasi diri, yang berisi informasi baru 

yang perlu diketahui, yang menunjukkan tindakan melalui saluran yang tepat dan 

yang menggunakan penguatan atau hukuman sebagai motivator agar audiensi 

mengikuti pesan yang direkomendasikan. SCT berguna ketika suatu kampanye 

bertujuan untuk menunjukkan bagaimana melakukan perilaku baru. Ringkasnya 

SCT memberikan pedoman tentang belajar observasional yang dapat 

diterjemahkan langsung kedalam strategi desain pesan untuk kampanye. 
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f. Model Proses paralel yang diperluas 

Toeri ini yang dikembangkan oleh Kim Witte, mendeskripsikan kondisi 

ketika rasa takut bisa atau tidak bisa efektif untuk dijadikan alat pesan kampanye. 

Penggunaan rasa takut sebagai pesan persuasif dimaksudkan untuk menakut-

nakuti orang dengan mendeskripasikan hal-hal buruk yang akan terjadi jika 

mereka tidak mengikuti rekomendasi. Metode menakut-nakuti ini biasanya 

menggunakan bahasa yang hidup, bahasa personal, detail atau gambaran yang 

seram, dan ini adalah cara yang populer dalamkampaye politik dan kesehatan. 

Setiap orang bisa mengingat pesan kesehatan yang memperingatkan hal yang 

mengerikan yang dapat menimpa seseorang jika ia tidak berolahraga, tidak makan 

makanan yang sehat, tidak melakukan pengecekan  kesehatan yang rutin, tidak 

mengenakan pakaian pelindung dan lain-lain.
17

 

Model proses paralel yang diperluas juga mendeskripsikan tiga komponen 

rasa takut yang memengaruhi apakah pesan dapat diterima, ditolak, dan dihindari 

yakni takut, ancaman dan hasil yang diharapkan. Rasa takut adalah bagian 

emosional dari pesan, sedangkan ancaman adalah bagian pesan yang menyatakan 

konsekuensi buruk yang dibayangkan. Hasil yang diharapkan yakni bagian yang 

diinginkan dan mampu dipertanggungjawabkan serta kontrol kemampuan diri. 

Model ini juga menyatakan bahwa ketika ancamannya tinggi dan hasil 

yang diharapkan juga tinggi maka audiensi akan menerima pesan itu sebab 

mereka melihat ada problem dan mereka bisa berbuat sesuatu untuk 

mengatasinya. Tetapi, jika mereka menganggap ancamannya tinggi dan hasil yang 
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diharapkan rendah maka mereka tidak akan menerima pesan dan mungkin 

menghindari atau bahkan menantang, yakni mereka sengaja mengabaikanya atau 

melakukan hal yang bertentangan dengan isi pesan. Jika pesan itu menggunakan 

elemen menakut-nakuti, teori ini mengidentifikasi komponen pesan yang perlu 

disajikan dalam pesan kampanye agar pesan itu berhasil. Secara spesifik, elemen 

ketakutan itu perlu berisi ancaman yang tidak terlalu keras atau tidak terlalu 

menakutkan, tetapi masih cukup dirasa mengancam dan pesan itu juga diberikan 

saran tindakan yang bisa dilakukan orang untuk menghindari konsekuensi 

ancaman itu. Pada dasarnya teori ini memberikan petunjuk untuk pesan kampanye 

yang dimaksudkan untuk menakuti orang agar ingin bertindak. Dengan begitu 

berarti bahwa keberhasilan pesan kampanye haruslah memiliki keseimbangan 

baik dari segi ancaman maupun hasil yang diharapkan. 

g. Teori dalam Mengevaluasi efek kampanye 

Selain riset formatif dan desain kampanye, teori ini juga memberikan 

informasi tentang evaluasi proses dan evaluasi hasil kampanye. Evaluasi proses 

dilakukan selama implementasi kampanye untuk memastikan semua segi 

kampanye sudah berjalan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi hasil atau 

sumatif dilakukan setelah kampanye usai untuk mengetahui seberapa jauh 

efektivitasnya.
18

 

h. Pendekatan Norma Sosial 

Kampanye norma sosial dimaksudkan untuk meluruskan mispersepsi 

audiensi tentang suatu norma sosial dengan memberikan bukti bahwa norma yang 
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dipahami itu berbeda dengan norma yang actual. Sebelum memulai kampanye 

maka pembuat kampanye mengumpulkan database berdasarkan konstruk teori lalu 

menentukan tujuan yang dapat diukur untuk kampanye itu berdasarkan informasi 

dari teori. Ringkasnya, teori ini mengidentifikasi konstruk yang pentin, 

memberikan pedoman pengukuran, dan memberi kontribusi untuk evaluasi efek 

kampanye.
19

 

Apapun ragam dan tujuan dari kampanye upaya yang ingin dicapai dari 

kampanye selalu melibatkan aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan 

perilaku (behavioral). Menurut Ostergaard menyatakan bahwa ketiga aspek 

tersebut dengan istilah 3A yaitu awareness, attitude, dan action, dimana aspek ini 

saling berkaitan dan merupakan target yang mesti dicapai secara bertahap agar 

suatu kondisi perubahan yang diinginkan dapat tercipta. Dalam konsep Ostergaard 

tahapan yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan suatu kampanye adalah 

sebagai berikut : 

1. Tahap pertama adalah memunculkan kesadaran dari masyarakat tentang 

sebuah masalah untuk menarik perhatian dan memberikan informasi dari 

produk atau gagasan yang dikampanyekan. 

2. Tahap kedua adalah melakukan perunahan dalam ranah sikap untuk 

memunculkan simpati, rasa suka dan kepedulian tentang masalah yang 

dikampanyekan 

3. Pada tahap akhir  ditunjukkan untuk merubak perilaku masyarakat, dimana 

adanya tindakan tertentu dari sasaran kampanye, dimana tindakan tersebut 
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dapat dilakukan sekali itu saja dan berkelanjutan yang dapat merubah 

perilaku secara permanen dari diri sasaran.
20

 

2. Definisi Kampung KB 

Keluarga berencana (KB) adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk 

mengatur kehamilan dalam keluarga serta tidak melawan Negara dan hokum 

moral pancasila demi mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan 

kesejahteraan bangsa pada umumnya.
21

 

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, 

jarak dan usia ideal melahirkan, mengantur jarak kehamilan, melalui promosi, 

perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan 

keluarga yang berkualitas.
22

 

Program Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut program KB 

adalah upaya sistematis, terencana dan berkesinambungan dalam mengatur 

kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui 

promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk 

mewujudkan keluarga berkualitas.
23

 

Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibentuk 

berdasarkan keputusan presiden Nomor 8 Tahun 1970 tentang pembentukan 
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badan untuk mengelola program KB yang telah dicanangkan sebagai program 

nasional. Adapun yang menjadi penanggungjawab umum ada pada presiden 

kemudian dilakukan sehari-hari oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat yang 

dibantu Dewan pembimbing Keluarga Berencana. Adapun yang menjadi dasar 

pertimbangan pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana yaitu: 

a. Program Keluarga Berencana Nasional perlu ditingkatkan dengan jalan 

lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber 

yang tersedia. 

b. Program perlu digiatkan pula dengan mengikutsertakan masyarakat dan 

pemerintah secara maksimal. 

c. Program Keluarga Berencana perlu diselenggarakan secara teratur dan 

terencana kearah terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
24

 

Pelayanan KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan 

penurunan angka kematian ibu melalui: 

a. Mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan. 

b. Mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil 

mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin atau janin 

selama kehamilan, persalinan dan nifas. 

c. Mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan 

yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas. 

Peranan KB sangat diperlukan untuk mencegah kehamilan yang tidak 

diinginkan, unsafe abortion dan komplikasi yang pada akhirnya dapat mencegah 
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kematian ibu. Selain itu, Keluarga Berencana merupakan hal yang sangat strategis 

untuk mencegah kehamilan Empat Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering 

dan terlalu banyak).
25

 

Pada tahun 2016 presiden jokowi menerapkan konsep pemberdayaan 

masyarakat melalui program Kampung KB yang dilaksanakan di tingkat Desa/ 

RW, Dimana sasarannya yaitu salah satunya adalah kampung yang memiliki 

jumlah penduduk yang tercatat diatas rata-rata.
26

 

Kampung KB adalah miniatur pelaksanaan Program KB secara terpadu 

dan Komprehensif di tingkat lini lapangan (Desa/Kelurahan/dusun/RW). Konsep 

Kampung KB merupakan konsep terpadu program KB dengan Program 

pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. 

Kampung KB didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap 

pengelolaan program KB. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh dan 

untuk masyarakat itu sendiri. Tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu 

sendiri. Pemerinta hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya 

menjadi tanggungjawab masyarakat. Yakni melalui upaya menjadikan kampung 

KB sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
27

 

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat 

mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBK secara utuh di 
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lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur 

pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang 

di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/lembaga, mitra kerja, 

Stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta 

dilaksanakan ditingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan 

lokasi kampung KB) diseluruh Kabupaten dan kota.
28

 

a. Program-program Kampung KB 

Program Kampung KB merupakan salahsatu kebijakan publik yang 

dilakukan pemerintah melalui BKKBN atau DP3AP2KB Kabupaten Sinjai, untuk 

itu Setiap kampung KB sudah pasti mempunyai berbagai macam program yang 

akan dilaksanakan. Adapun Kampung KB Borong Ampirie Desa Kalobba 

Kecamatan Tellulimpoe yang pembentukannya sesuai dengan Keputusan Bupati 

Sinjai Nomor 456 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Kampung Keluarga 

Berencana pada wilayah Kecamatan Kabupaten Sinjai. Tujuannya untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam program Keluarga Berencana di 

Kabupaten Sinjai.
29

 

Pelaksanaan Kampung KB dilaksanakan oleh Kelompok kerja yang sudah 

dibentuk dimasing-masing Kampung KB atau disebut dengan POKJA. 

Pembentukan POKJA sesuai dengan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 112 tahun 

2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Akselerasi Program 
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Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kabupaten 

Sinjai Tahun 2018. 
30

 

Program Kampung KB dalam perencanaannya, bisa dilihat sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif. 

2. Meningkatkan partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam BKB 

(Bina Keluarga Balita). 

3. Meningkatkan partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam BKR 

(Bina Keluarga Remaja). 

4. Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki lansia dalam BKL 

(Bina Keluarga Lansia). 

5. Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat. 

6. Pembentukan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

(UPPKS) 

Program-program di atas bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat tingkat kampung melalui program Kependudukan, Keluarga 

Berencana dan Pembangunan serta pembangunan sektor terkait dalam rangka 

mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.
31

 

b. Indikator Program Kampung KB 

Adapun indikator Program Kampung KB antara lain: 

1. Upaya peningkatan capaian KB 
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2. Upaya meningkatkan Kesehatan lingkungan 

3. Upaya peningkatan Kesehatan masyarakat 

4. Upaya meningkatkan Pendapatan Keluarga 

5. Sarana dan prasarana 

6. Upaya peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan 

7. Upaya Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat 

8. Upaya pembinaan keagamaan.
32

 

c. Tujuan Kampung KB 

Yang menjadi tujuan umum Kampung KB, adalah meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga serta 

pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.  

Adapun yang menjadi Tujuan khususnya adalah Meningkatkan peran 

pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam 

menfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan 

program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan 

pembangunan sektor terkait. Selain itu kesadaran masyarakat juga sangat penting 

dalam hal pembangunan berwawasan kependudukan misalnya peran dalam 

mengikuti program KB.
33

 Tujuan Kampung KB penting yang tercantum dalam 

program kerjanya adalah peningkatan Ketahanan keluarga melalui program Bina 

Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia 
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(BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja. Dengan adanya hal 

tersebut bisa menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga dapat terbentuk sanitasi dan 

lingkungan kampung yang sehat dan bersih. Dalam bidang pendidikan dan 

perekonomian, yakni diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah 

penduduk usia sekolah dan Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui 

kelompok UPPKS. Dan tak kalah penting juga tujuan Kampung KB adalah 

meningkatkan kualitas kelompok PIK KRR/Remaja sehingga terdapat rasa 

kebangsaan dan cintah tanah air bagi para remaja.
34

 

d. Kriteria Pembentukan Kampung KB 

1. Kriteria utama 

Terdapat dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan 

penetapan pembentukan Kampung KB, yaitu: 

a) Jumlah Pra-KS dan KS-1 (miskin) di atas rata-rata Pra KS dan KS-1 

tingkat Desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada. 

b) Jumlah peserta KB dibawa rata-rata pencapaian peserta KB tingkat 

Desa/Kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi. 

2. Kriteria wilayah 

a) Kumuh  

b) Pesisir/nelayan 

c) Daerah aliran sungai (DAS) 

d) Bantaran kereta api 

                                                           
34

 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Petunjuk Teknis..., h. 4 



45 

 

 
 

e) Kawasan miskin (Termasuk miskin perkotaan) 

f) Terpencil 

g) Perbatasan 

h) Kawasan industri 

i) Kawasan wisata 

j) Padat penduduk 

3. Kriteria khusus 

a) Kriteria data, setiap RT/RW memiliki data atau peta keluarga yang 

bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan/atau 

pencatatan sipil yang akurat. 

b) Kriteria kependudukan, angka partisipasi penduduk usia sekolah 

rendah. 

c) Kriteria Program Keluarga Berencana 

(1) Peserta KB aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat 

desa/kelurahan. 

(2) Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) lebih 

rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan. 

(3) Tingkat Unmet Need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat 

desa/kelurahan.
35

 

B. Tinjauan tentang Kesadaran Akseptor KB 

Penyadaran secara bahasa berasal dari kata “sadar” yang berarti merasa, 

tahu dan ingat (kepada keadaan yang sebenarnya) atau keadaan ingat (tahu) akan 
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dirinya.
36

 Dalam kamus istilah karya tulis ilmiah kata “sadar” diartikan dengan 

menyadari, insyaf, sadar, dan sadar diri. Dijelaskan bahwa sadar memiliki tiga 

makna yakni: 

a. Pertama, memahami atau mengetahui pada suatu tingkat pengamatan atau 

pemikiran yang terkendali. 

b. Kedua, mampu atau ditandai oleh pemikiran, kemampuan, rancangan atau 

persepsi. 

c. Ketiga, berbuat atau bertindak dengan pemahaman kritis.
37

  

Selain itu, kata “sadar” dalam kamus filsafat diartikan sebagai kegiatan 

yang sadar untuk memperhatikan apa yang dialami. Lebih lanjut dipaparkan 

bahwa kesadaran mengacu dapat pada: 

a. Pertama, perhatian yang diberikan terhadap isi perencanaan atau obyek 

yang dialami. 

b. Kedua, perhatian yang diberikan terhadap kegiatan memperhatikan itu 

sendiri.
38

 

Jika kesadaran adalah keadaan di mana seseorang menyadari tentang 

keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, maka penyadaran adalah proses, cara, 

atau perbuatan dan tindakan menyadarkan yang diberikan kepada seseorang agar 

ia mengerti tahu sadar akan keberadaannya, orang lain, dan lingkungan (realitas). 

Kemapuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, 

membela diri dan mempertahankan pendapat (sikap asertif), kemampuan untuk 
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mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri 

(kemandirian), kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan 

menyenangi diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan (penghargaan 

diri), serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki dan merasa 

senang (puas) dengan potensi yang seseorang dapatkan di tempat kerja maupun 

dalam kehidupan pribadi (aktualisasi).
39

  

Pawlik menjelaskan ada dua rumusan kesadaran, yaitu aspek fungsional 

kesadaran dalam pengertian perhatian dan awareness serta aspek fenomenologid 

kesadaran dalam pengertian kesadaran diri (self-awareness dan self-consciouness) 

yang menggambarkan kesadaran internal terhadap pengalaman sadar diri 

seseorang.
40

 

Mengutip dari penelitian Malikah dalam jurnal psikologinya, Soemarno 

Soedarsono mejelaskan bahwa kesadaran diri merupakan perwujudan jati diri 

pribadi seseorang, yang dapat disebut sebagai pribadi yang berjati diri tatkala 

dalam pribadi orang yang bersangkutan tercermin penampilan, rasa cipta dan 

karsa, sistem nilai (value system), cara pandang (attitude), dan perilaku (behavior) 

yang ia miliki.
41

 

Menurut goleman kesadaran diri adalah mengetahui apa yang kita rasakan 

pada suatu saat, dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan 
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diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan 

kepercayaan diri yang kuat.
42

 

Orang dengan kesadaran diri tinggi berarti ia telah mengenal dirinya 

dengan sebaik-baiknya. Dia telah mampu telah mengendalikan dirinya, misalnya 

mengendalikan emosi dan dorongan-dorongan lainnya. Dengan mengenal dirinya, 

maka dia juga mengenal orang lain serta mampu membaca maksud dan keinginan 

orang lain. Kesadaran diri, dalam artian perhatian terus-menerus terhadap keadaan 

batin seseorang. Dalam kesadaran refleksi diri ini, pikiran mengamati dan 

menggali pengalaman, termasuk emosi. 

Toto Tasmara, kesadaran diri adalah kemampuan manusia untuk 

mengamati dirinya sendiri yang memungkinkan dia menempatkan diri di dalam 

waktu (masa kini, masa lampau, dan masa depan). Dengan kemampuan ini, dia 

merencanakan tindakan-tindakannya di masa depan.
43

 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran diri 

ialah salah satu bentuk pengenalan diri baik dari segi jati diri, kemampuan diri dan 

keterlibatan dalam lingkungan serta menjadi tolak ukur dalam mengambil 

keputusan untuk tindakan-tindakan di masa depan. 

a. Manfaat kesadaran diri 

Muhammad Ali Shomali memaparkan manfaat kesadaran diri yang 

terangkum dalam lima bagian yaitu: 

1) Kesadaran diri adalah alat kontrol kehidupan. 

                                                           
42

Daniel goleman, Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi, (Jakarta; 

Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 513 
43

Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence), (Depok; Gema 

Insani 2001), h. 160. 



49 

 

 
 

2) Mengenal berbagai karakteristik fitrah eksklusif yang memungkinkan 

orang melihat dengan siapa mereka. 

3) Mengetahui aspek ruhani dari wujud kita. 

4) Memahami bahwa kita tidak diciptakan secara kebetulan. 

5) Manusia akan memperoleh bantuan besar dalam menghargai unsur 

kesadaran dengan benar dan kritis terhadap proses perkembangan dan 

penyucian ruhani.
44

 

b. Aspek-aspek kesadaran diri 

Mengutip dari penelitian M. Khamdan Kharis dalam jurnal psikologinya, 

kesadaran diri adalah berkesadaran mengenai proses-proses mental sendiri 

mengenai eksistensi sebagai individu yang unik atau mengetahui apa yang kita 

rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan 

keputusan sendiri. Sedangkan kesadaran diri memiliki indikator mengenali emosi 

diri, pengakuan diri yang akurat dan kepercayaan diri. 

Goleman menyebutkan ada tiga kecakapan utama dalam kesadaran diri, 

yakni: 

1) Kesadaran emosi, mengenali emosi sendiri dan pengaruhnya. Orang 

dengan kecakapan ini akan: 

a) Mengetahui emosi mana yang sedang mereka rasakan dan mengapa. 

b) Menyadari keterkaiatan antara perasaan mereka dengan yang mereka 

pikirkan, perbuat, dan katakan 

c) Mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja 
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d) Mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan 

saran-saran mereka. 

2) Pengakuan diri yang akurat, orang dengan kecakapan ini akan: 

a) Sadar tentang kekuatan dan kelemahannya. 

b) Menyempatkan diri untuk merenung, belajar dari pengalaman 

c) Terbuka terhadap umpan balik yang tulus, bersedia menerima 

perspektif baru, mau terus belajar dan mengembangkan diri sendiri 

d) Mampu menunjukkan tsa humor dan bersedia memandang diri sendiri 

dengan perspektif yang luas. 

3) Kepercayaan diri, kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan 

diri sendiri. Orang dengan kemampuan ini akan: 

a) Berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan 

keberadaannya 

b) Berani menyuarakan pandangan yang tidak popular dan bersedia 

berkorban demi kebenaran 

c) Tegas, mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan 

tidak pasti dan tertekan.
45

 

c. Faktor-Faktor Pembentuk Kesadaran Diri 

Mengutip dari penelitian Malikah dalam jurnal psikologinya, membahas 

pembentuk kesadaran, Soemarno Soedarsono dalam model visualisasinya 

memaparkan dalam beberapa bagian:
46

 

1) Sistem nilai 
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Prinsip awal yang dibangun dalam diri manusia itu berfokus pada faktor-faktor 

non-material dan hanya bersifat normatif semata. Artinya bahwa dalam prinsip 

pertama ini, unsur pembentukan kesadaran diri lebih mengarah pada unsur 

kejiwaan (ruhani). System nilai terdapat 3 komponen yaitu: 

a) Refleksi hati nurani dalam psikologi identik dengan intropeksi diri atau 

evaluasi diri lewat data-data dan sumber-sumber yag diperoleh dari 

dalam diri maupun dari lingkungan sekitar pribadi, sehingga mampu 

menggambarkan pribadinya. 

b) Harga diri, mengutip defenisi yang disebutkan dalam Kamus Ilmiah 

popular, kata harga diri diartikan sebagai martabat, derajat, 

pangkat,prestasi, gengsi yang dimiliki seorang pribadi dan diakui oleh 

orang lain atau masyarakat terhadap status dan kedudukan seseorang 

yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan diri dan penghormatan. 

c) Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan jalan ruhani yang 

ditempuh manusia untuk mencapai kesadaran terhadap diri. 

2) Cara pandang (attitude) 

Attitude merupakan salah satu dari pembentukan kesadaran diri, yang di 

dalamnya terdapat dua komponen pembentuk seperti: 

a) Kebersamaan, manusia sebagai makhluk sosial memiliki unsur 

kebersamaan dan bermasyarakat yang harus tertanam pada setiap 

individu. Dalam upaya pembentukan kesadaran diri serta membangun 

relasi yang baik dalam diri sendiri. 
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b) Kecerdasan, dalam upaya pembentukan pribadi yang berkualitas, maka 

landasan diri yang harus dilalui manusia untuk mencapai esensi 

ketahanan pribadi atau karakter yang kuat yaitu kecerdasan hidup. 

3) Perilaku (behavior) 

Perilaku merupakan bagian pembentukan kesadaran diri yang memberikan 

dampak positif yang baik terhadap diri dan lingkungan sekitar jika mampu 

bersikap baik (ramah) terhadap orang lain. Adapun yang menjadi komponen 

kesadaran diri dalam perilaku yaitu; 

a) Keramahan yang tulus dan santun, dimaknai penghormatan dan 

penghargaan terhadap orang lain serta menjadi pertimbangan dalam 

mengambil keputusan untuk mempengaruhi masyarakat luas. 

b) Ulet dan tangguh, merupakan salah satu unsur pembentuk kesadaran 

diri dalam wujud sikap diri atau dimaknai dengan sikap pantang 

menyerah dalam berusaha, tangkas lincah dan cekatan. 

d. Indikator Kesadaran Diri 

Menurut Goleman, kesadaran diri pada individu dapat diketahui melalui 

beberapa indikator antara lain: 

1) Mengenali perasaan dan perilaku diri sendiri 

2) Mengenali kelebihan dan kekuarangan diri sendiri 

3) Mempunyai sikap mandiri 

4) Dapat membuat keputusan dengan tepat 

5) Terampil dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat dan 

keyakinan 
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6) Dapat mengevaluasi diri.
47

 

e. Ciri-Ciri Kesadaran Diri 

Menurut Adams, ciri-ciri individu yang mempunyai kesadaran diri yang 

baik adalah: 

1) Memahami diri sendiri 

2) Menyusun tujuan hidup dan karir 

3) Membangun relasi dengan orang lain 

4) Membangun nilai-nilai keberagaman 

5) Mampu menyeimbangkan antara tuntutan kebutuhan diri dengan 

kebutuhan komunitas 

6) Mengembangkan kontrol diri terhadap stimulus dengan tepat.
48

 

C. Kerangka Berfikir Penelitian 

Kerangka konseptual dibuat berdasarkan proses berfikir deduktif untuk 

menghasilkan konsep dan proposisi yang memudahkan peneliti dalam 

merumuskan permasalahan. Pada penelitian ini yang menjadi tema pembahasan 

adalah kampung KB, yang kemudian difokuskan pada kampanye kampung KB 

yang mana dalam komunikasi kampanye ada beberapa macam yang terkait 

dengan kampung KB, yaitu teori dalam riset formatif, model transteoretis/tahap 

perubahan, teori perilaku terencana, teori dalam desain, pesan reori kognitif sosial, 

model proses paralel yang diperluas, evaluasi efek kampanye, pendekatan norma 

sosial. 
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Selanjutnya, dielaborasikan dengan kesadaran akseptor KB yang bertujuan 

untuk; 

1. Memberdayakan masyarakat untuk membantu keluarga kecil berkualitas. 

2. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, 

dan ketahanan keluarga. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 

4. Meningkatkan promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak 

reproduksi. 

5. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB Nasional. 

6. Mempersiapkan SDM berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan 

sampai dengan usia lanjut. 

7. Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk 

pengelolaan pembangunan, khususnya menyangkut upaya pemberdayaan 

keluarga miskin. 

Kampanye kampung KB dalam meningkatkan kesadaran akseptor KB 

diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat daripada keburukan kepada 

masyarakat luas khususunya pasangan usia subur (PUS) dalam menentukan 

pilihan metode kontrasepsi yang digunakan. 
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Program Nasional 

KB 

Pelayanan Sejuta 

Akseptor 

Kampung KB Pencegahan Stunting 

Kampanye Kampung KB 

1. Teori dalam riset 

format 

2. Model transteoritis 

3. Teori perilaku 

terencana 

4. Teori dalam desain 

pesan 

5. Model proses 

proses paralel yang 

diperluas 

6. Teori dalam 

mengevaluasi efek 

kampanye 

7. Pendekatan norma 

sosial 

Kesadaran Akseptor 

KB 

1. Sistem nilai 

2. Cara pandang 

(attitude) 

3. Perilaku 

(behavior))  
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah 

kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Kemudian para ahli 

mendefinisikan bahwa hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Atas dasar defenisi tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis 

merupakan jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenaranya.
49

 

Berdasarkan tinjauan teori komunikasi kampanye dan teori kesadaran yang 

dipaparkan maka hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

“terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kampanye kampung KB terhadap 

peningkatan kesadaran akseptor KB di Kabupaten Sinjai”. 

                                                           
49

Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Cet. III: Jakarta; Prenadamedia Group, 

2015), h.38. 



 

57 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif karena terdiri 

dari dua variabel yaitu kampanye kampung KB dengan kesadaran akseptor KB, 

yang akan diteliti dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kampanye kampung 

KB terhadap kesadaran akseptor KB di Kabupaten Sinjai. Penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik.
1
 

Penelitian ini menggunakan metode survei ex post facto yaitu penelitian di 

mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan 

pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, 

keterikatan antar variabel bebas dengan variabel bebas, maupun antar variabel 

bebas dengan variabel terikat, sudah terjadi secara alami, dan peneliti dengan 

setting tersebut ingin melacak kembali jika dimungkinkan apa yang menjadi 

faktor penyebabnya.
2
 

Penelitian ex post facto bertujuan untuk membandingkan dua atau tiga 

peristiwa yang sudah terjadi melalui hubungan sebab akibat dengan mencari 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2009), h. 7  
2
Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metode Penelitian Panduan Bagi Peneliti 

Pemula,(Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2019), h. 168 
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sebab-sebab terjadinya peristiwa berdasarkan pengamatan akibat-akibat yang 

mungkin tampak dan teramati. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sinjai yang memiliki 

Sembilan Kecamatan yang diantaranya Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Selatan, 

Sinjai Barat, Sinjai Utara, Sinjai Borong, Sinjai Tengah, Bulupoddo, Pulau 

Sembilan serta Kecamatan Tellulimpoe. Dengan keterbatasan peneliti maka 

penelitian ini akan di bagi menjadi tiga bagian Kecamatan yang terdiri dari 

Kecamatan dengan tingkat akseptor tertinggi, sedang dan terendah yang mewakili 

tempat penelitian. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi.
3
 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan hanya 

sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Oleh 

karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akseptor KB di Kabupaten 

Sinjai, dari hasil survei awal diketahui jumlah kampung KB yang terdapat di 

                                                           
3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIII; Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2006), h. 130.   
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Kabupaten Sinjai berjumlah 9 wilayah dari jumlah sebanyak itu dibagi atas 9 

kecamatan. Jumlah akseptor aktif berdasarkan PUS secara keseluruhan adalah 

sebanyak 31.951 orang. 

Tabel 3.1 Populasi 

KECAMATAN JUMLAH AKSEPTOR 

Sinjai Selatan 5.350 

Tellulimpoe  4.520 

Sinjai Barat 4.518 

Sinjai Timur 4.026 

Sinjai utara 4.312 

Sinjai Tengah 3.350 

Bulupoddo  2.440 

Sinjai Borong 2.203 

Pulau Sembilan 1.232 

JUMLAH 31.951 

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

PengendaliaPenduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2020 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Apa yang dipelajari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 
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populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (mewakili).
4
 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan proporsional 

cluster random sampling (sampel menurut area) teknik ini digunakan untuk 

menentukan sampel karena sumber data pada yang akan diteliti luas. Proporsional 

cluster random sampling merupakan sampling yang tiap-tiap unit dikumpulkan 

sebagai suatu kumpulan atau cluster, dalam hal ini cluster diartikan sebagai 

kelompok atau kumpulan dimana unsur-unsur satu cluster homogen dengan 

cluster yang lain terdapat perbedaan.
5
 

Di sini peneliti menetapkan tiga Kecamatan yang menjadi wakil populasi 

yang terbagi dari tingkat akseptor KB tertinggi, sedang, dan terendah. Adapun 

jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 11.272 akseptor KB dengan tingkat 

kesalahan 1% maka jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 264 akseptor KB 

dari jumlah populasi. 

a. Kecamatan Tellulimpoe  = 4.520/11.272 X = (105 akseptor KB) 

b. Kecamatan Sinjai Utara  = 4.312/11.272 X = (100 akseptor KB) 

c. Kecamatan Bulupoddo  = 2.440/11.272 X = (57 akseptor KB) 

Berdasarkan perhitungan yang telah diuraikan jumlah sampel yang 

terhitung sebesar 262 orang. Untuk menghindari ketidaksempurnaan sampel 

dalam mengisi angket maka jumlah angket yang dibagikan peneliti sebanyak 262 

angket. Sedangkan responden yang akan mengisi angket kampanye kampung KB 

                                                           
4
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods (Cet. Bandung: Alfabeta), h. 

120 
5
 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

h.159 
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dalam meningkatkan kesadaran akseptor KB sebanyak 262 orang sehingga 

peneliti menetapkan 262 orang tersebut sebagai sampel mewakili 31.951 akseptor 

KB di Kabupaten sinjai. 

Rumus = n/k x jumlah sampel 

Keterangan : 

 N= jumlah akseptor KB 

 K= jumlah populasi 

C. Metode Pengumpulan Data 

Kualitas instrumen penelitian dan kualitas pemgumpulan data merupakan 

dua hal utama yang memengaruhi kualitas dari hasil penelitian.
6
 Adapun tujuan 

utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data, sehingga teknik 

pengumpulan data menjadi langkah yang paling penting untuk diperhatikan dalam 

penelitian.
7
 

Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang paling strategis dalam 

penelitian kuantitatif. Selain itu, teknik ini juga merupakan bagian yang 

menentukan keberhasilan penelitian yang dilakukan.
8
 Dalam penelitian ini, 

metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan 

atau disebut field research, yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ada. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,… h. 193 

7
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D…, h. 308 

8
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Publik serta Ilmu- Ilmu Sosial Lainnya ( Jakarta: Kencana, 2009), h. 123 
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1. Observasi 

Observasi adalah cara atau metode untuk menghimpun keterangan atau 

data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.
9
 

Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini pertimbangan bahwa data yang 

dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung mengamati objek yang 

diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di 

lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, 

mencatat, dan menganalisa secara sistematis. 

2. Angket atau Kuesioner dan Google Form (Angket Online) 

Angket atau sering dikenal dengan kuesioner adalah metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
10

 Dalam penelitian ini 

peneliti memberikan kuesinoer kepada responden yang telah disusun 

menggunakan skala. Skala adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

mengukur, sehingga data yang diperoleh adalah berupa angka-angka. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert. Prasetyo
11

 menjelaskan bahwa 

skala Likert merupakan sejumlah pertanyaan yang sistematis untuk menunjukkan 

sikap seorang responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Skala Likert  

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

                                                           
9
Sitti Mania, “Observasi Sebagai Alat Evaluasi dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran” 

Lentera Pendidikan 11, no. 2 (Desember 2008); h. 221 
10

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D…, h. 142 
11

Jannah Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) 

h. 110. 
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sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan jawaban setiap item instrumen 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.
12

 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berisi 

daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan variabel yaitu kampanye kampung 

KB dan peningkatan kesadaran akseptor KB. Misalnya variabel untuk kampanye 

kampung KB dimensinya adalah pengetahuan, sikap, dan perilaku sedangkan 

untuk variabel peningkatan kesadaran akseptor KB dimensinya yaitu kesadaran 

emosi, mengenali emosi sendiri dan pengaruhnya, pengakuan diri yang akurat, 

kepercayaan diri, kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri 

sendiri. Angket tersebut kemudian disebarkan kepada para anggota PLKB dan 

akseptor KB yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

Responden akan diminta untuk memilih kategori jawaban yang telah 

disusun oleh peneliti, misalnya sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), 

tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) dengan memberikan tanda 

centang (√) pada jawaban yang dirasa cocok. Dalam penelitian ini, untuk menskor 

skala kategori likert, jawaban diberi bobot atau disamakan dengan nilai kuantitatif 

5, 4, 3, 2, 1 untuk lima pilihan pernyataan positif dan 1, 2, 3, 4, 5 untuk 

pernyataan negatif.
13

 Adapun kisi-kisi instrumen yang dimaksud yaitu: 

 

 

 

 

                                                           
12

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D…, h. 134  
13

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D…, h. 146-147. 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen 

Variabel  Dimensi  Indikator  No Item Jumlah  

Kampanye 

kampung KB 

(X)  

Pengetahuan 

 

1. Upaya peningkatan 

capaian KB 

1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10. 

10 

Sikap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Upaya meningkatkan 

kesehatan lingkungan. 

3. Upaya peningkatan 

kesehatan masyarakat. 

4. Upaya meningkatkan 

pendapatan keluarga. 

5. Sarana dan Prasana. 

6. Upaya peningkatan 

pengetahuan dan 

keterampilan. 

11,12,13,1

4,15,16,17

,18,19,20. 

10 

Perilaku 

 

7. Upaya peningkatan 

partisipasi dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

8. Upaya pembinaan 

keagamaan 

21,22,23,2

4,25,26,27

,28,29. 

9 

Total     29 

Kesadaran 

Akseptor KB 

(Y)  

Kesadaran emosi, 

mengenali emosi 

sendiri dan 

pengaruhnya 

1. Mengenali perasaan dan 

perilaku diri sendiri 

 

1,2,3,4,5. 5 

Pengakuan diri yang 

akurat 

 

 

 

 

2. Mengenali kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri 

3. Mempunyai sikap 

mandiri 

4. Dapat membuat 

keputusan dengan tepat 

6,7,8,9,10,

11,12. 

7 

Kepercayaan diri, 

kesadaran yang kuat 

tentang harga diri 

dan kemampuan diri 

sendiri 

5. Terampil dalam 

mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pendapat dan 

keyakinan 

6. Dapat mengevaluasi diri 

13,14,15. 3 

Total     15 

Sumber : data Primer, 2022 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, agenda dan lain sebagainya.
14

 Dokumentasi 

bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Sehingga peneliti 

merasa perlu membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan kegiatan 

lapangan dan dibentuk dalam dokumentasi. Biasanya dalam bentuk foto-foto, 

catatan hasil wawancara maupun rekaman wawancara sehingga mendukung 

kevalidan data.  

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatan meneliti yakni mengumpulkan data lapangan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan lebih mudah. Secara umum instrumen penelitian memiliki 

banyak bentuk dan berbeda-beda dalam penggunaanya. Suharsimi Arikunto dalam 

hal ini menjelaskan instrumen penelitian bisa misalnya angket atau kuesioner, 

metode interview, metode observasi, dan metode dokumentasi.
15

 Adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peneliti sendiri, daftar 

pertanyaan dan pernyataan untuk lembar angket atau kuesioner, kamera (camera), 

alat perekam suara (tape recorder). 

 

 

 

 

                                                           
14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu  Pendekatan Praktik (Jakarta; Rineka 

Cipta, 2006), h. 231 
15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu  Pendekatan Praktik, h. 192 
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E. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen 

Penelitian memerlukan instrumen-instrumen penelitian yang telah 

memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu 

instrument penelitian minimal ada dua macam, yakni validasi dan reliabilitas.
16

 

1. Validasi Instrumen 

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan suatu instrumen yang valid untuk 

melakukan pengumpulan data. Uji validitas merupakan suatu ukuran yang 

mengukur tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Uji validitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Validasi suatu instrumen 

akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan untuk 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran.
17

 

Mengetahui tingkat validitas suatu instrument penelitian, maka sebelum 

instrumen tersebut digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba dan hasilnya 

dianalisis. Untuk menguji tingkat validitas instrumen penelitian  dapat digunakan 

teknik korelasi product moment dari Pearson dengan rumus sebagai berikut: 

    
 ∑    (∑  )(∑  )

√[ ∑  
 

 (∑   )][ ∑     (∑  ) ]

 

Keterangan : 

    = koefisien validitas item yang dicari. 

                                                           
16

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. IX; Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013), h. 228.   
17

R. Gunawan Sudarmanto, Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS (Cet. I; 

Yogyakarta; Graha Ilmu, 2005), h. 77-78. 
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  = skor responden untuk tiap item. 

  = total skor tiap responden dari seluruh item. 

∑   = jumlah skor dalam distribusi X. 

∑   = jumlah skor dalam distribusi Y. 

∑    = jumlah kuadrat masing-masing skor X. 

∑   = jumlah kuadrat masing-masing skor Y 

  = jumlah subyek.
18

 

Interpretasi terhadap nilai koefisien korelasi     maka ditentukan dengan 

pedoman berikut:
19

 

Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien korelasi dengan 

skor totalnya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung uji-t dengan rumus 

sebagai berikut: 

 
       

  √   

√    

 

 

                                                           
18

R. Gunawan Sudarmanto, Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS, h. 77-78  
19

Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung; Alfabeta, 2019), h. 231 
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Keterangan:  

t = nilai t hitung 

r = koefisien korelasi hasil r hitung 

n = jumlah responden.
20

  

Langkah selanjutnya adalah untuk menghitung df atau dk dengan rumus: DF= 

N-2. Setelah itu menentukan        berdasarkan df-nya dengan alfa 0,05 (5%), 

kemudian membandingkan         dengan        guna menentukan apakah butir 

tersebut valid atau tidak, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika         lebih kecil dari (<)        maka butir tersebut invalid (tidak valid). 

Jika         lebih besar dari (>)       maka butir tersebut valid.
21

 Validasi data 

instrumen dilihat pada lampiran. 

2. Reliabilitasi Instrumen 

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun 

internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-retest (stability), 

equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen dapat 

diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan 

teknik tertentu. Dalam penelitian ini, reliabilitas dari instrumen peningkatan 

kesadaran akseptor dengan rumus Alfa Cronbach, yaitu sebagai berikut: 

   
 

   
{  

∑    

   
} 

Keterangan: 

K = mean kuadrat antara subyek. 

                                                           
20

Hartono, Analisis Item Instrumen, (Cet. I; Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, 2015), h. 

109  
21

Hartono, Analisis Item Instrumen,…h. 114-115. 
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∑     = mean kuadrat kesalahan. 

    = varians total. 

Rumus untuk varians total dan varians item: 

    
∑   

 

 
 

(∑   )
 

  
 

  
  

   

 
 

   

  
 

Dimana: 

JKi = jumlah kuadrat seluruh skor item. 

JKs = jumlah kuadrat subyek. 

 Adapun reliabilitas dari variabel X dan Y yang dimaksud sebagai berikut: 

Reliability Statistics 

Cronbach Alpha N of Items 

X .919 29 

Y .755 16 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Sebuah penelitian akan dikatakan berhasil, jika analisis data yang 

digunakan sesuai dengan jenis, metode dan instrumen penelitian yang digunakan. 

Teknik pengolahan data menggunakan SPSS yang merupakan salah satu program 

aplikasi statistic yang paling banyak digunakan oleh pengguna computer. Program 

ini memiliki kemampuan analisa statistik cukup tinggi, memiliki interface pada 

lingkungan grafis dengan cara pengoperasian yang cukup sederhana sehingga 

mudah untuk dipahami pemakaiannya.
22

  

                                                           
22

Teguh Wahyonos, Analisis Statistik  Mudah dengan SPSS  20, (Jakarta: PT Elexmedia 

Komputindo, 2012), h. 2. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik 

analisis statistik deskriptif dan regresi sederhana, seperti penjelasan berikut: 

1. Analisis deskriptif 

Statistik deskriptif kuantitatif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui 

data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
23

 Statistik deskriptif dapat 

digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Tetapi 

bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik 

analisis yang digunakan adalah regresi sederhana. 

Analisis deskriptif yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan Range (jangkauan) 

R= Xt-Xr 

Keterangan : 

R = range 

Xt = data tertinggi 

Xr = data terendah.
24

 

b. Menentukan Jumlah Kelas Interval 

K=1 + 3,322 log n 

 

                                                           
23

Sugiyono, Statistika untuk Penelitian,…h. 29 
24

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I  (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

h. 102 
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Keterangan : 

K = banyaknya kelas 

n = banyaknya nilai observasi.
25

 

c. Menghitung Panjang Kelas Interval 

p = 
 

 
 

keterangan : 

p = panjang kelas interval 

R = Rentang nilai 

K = Kelas interval. 

d. Persentase 

P = 
 

 
       

keterangan : 

P = angka persentase 

f = frekuensi yang dicari persentasenya 

N = banyaknya sampel responden.  

e. Menghitung mean 

X= 
∑      

∑   
 

Keterangan : 

X = rata-rata untuk variabel 

 ∑   = jumlah data atau sampel 

        = tanda kelas variabel
26

 

                                                           
25

J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, (Cet. VII; Jakarta: Erlangga, 2008), h. 73  
26

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik I , …h. 72 
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f. Menghitung standar deviasi  

  √
∑    (    )

   
 

Keterangan : 

S = standar deviasi 

    = frekuensi untuk tabel 

        = tanda kelas interval variabel 

      = rata-rata 

    n = jumlah populasi.
27

 

g. Membuat tabel kategori 

kategori data hasil penelitian ini mengacu pada kategorisasi jenjang 

dengan penggolongan subjek dalam 3 kategori dari Saifuddin Azwar.
28

 Dengan 

rumus sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kategorisasi 

Batas kategori Kategori 

 ̅ (      ) 

(μ˗1,0𝜎) ≤  ̅ (μ + 1,0𝜎) 

(μ + 1,0𝜎) ≤ X 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sumber : data primer, 2022 

Keterangan: 

μ = rata-rata  

𝜎 = standar deviasi 

                                                           
27

Sugiyono, Statistika untuk Penelitian,…h. 58 
28

Saifuddin Azwar, Penyusun Skala Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 

149. 
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2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian 

hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kampanye 

kampung KB terhadap peningkatan kesadaran akseptor KB di Kabupaten Sinjai 

dapat diketahui dengan menggunakan analisis sederhana dengan langkah-langkah 

berikut: 

a. Uji prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji prasyarat analisis dilaksanakan untuk menguji data yang sudah 

didapatkan, sehingga bisa dilakukan uji hipotesis. Uji prasyarat analisis terdiri dari 

uji normalitas dengan uji linieritas ubtuk lebih jelasnya akan dijelaskan dibawah 

ini. 

Tujuan dilakukannya uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka 

dapat digunakam uji statistik berjenis parametric. Sedangkan bila data tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non parametrik.
29

 

Untuk pengujian tersebut digunakan rumus Chi-kuadrat yang di rumuskan 

sebagai berikut: 

  
       =∑

(      
) 

  
 

 

 

 
                                                           

29
Sofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Cet. III; Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2015), h. 153.  
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Keterangan: 

   = Nilai Chi-kuadrat hitung 

   = Frekuensi hasil pengamatan 

   = Frekuensi harapan.
30

 

Kriteria pengujian normal apabila   
        lebih kecil dari   

      

dimana   
      diperoleh dari daftar    dengan dk = (k-1) pada taraf signifikan = 

0,05. 

2) Uji Linearitas  

Uji linearitas adalah uji yang akan memastikan apakah data yang kita 

miliki sesuai dengan garis linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk 

mengkonfirmasikan apak sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan 

secara teori sesuai atau tidak dengan hasil penelitian yang ada. Rumus uji 

linearitas adalah sebagai berikut: 

        = 
    (  )

    ( )
 

Taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasab pembilang n-1 serta derajat 

kebebasan penyebut n-1, maka jika diperoleh f hitung > tabel  berarti data linear.
31

 

3) Uji Regresi Sederhana 

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal 

satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Adapun persamaan 

regresi sederhana yaitu: 

                                                           
30

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIII; Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2006), h. 290. 
31

Riduwan, Dasar-Dasar Statistika (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 205.  
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Keterangan : 

Y = nilai yang diprediksikan pada variabel dependen 

a = konstanta atau bila harga X= 0 

b = koefesien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau 

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan 

independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun. 

x = nilai variabel independen. 

Untuk mencari nilai a dan b, maka rumusnya adalah:
32

 

a. = 
(∑   )(∑   

 ) (∑   )(∑     )

 ∑   
  (∑   )

  

b. =
 ∑      (∑   )(∑   )

 ∑   
  (∑   )

  

Kemudian diuji signifikannya dengan menggunakan uji-t (t-test). Uji t-test 

digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. 

Hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidak 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Rumus yang 

digunakan untuk uji t ini sebagai berikut: 

  
     

   
 

Keterangan : 

t = nilai t 

   = koefisien regresi variabel.
33

 

                                                           
32

Sugiyono, Statistika untuk Penelitian,…h. 262 
33

Nana Danapriatna dan Rony Setiawan, Pengantar Statistika, (Cet. I; Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2005), h. 113. 
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Harga t hitung selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel untuk uji 

dua pihak (two tail test) pada taraf signifikan 5% dan dk = n1 + n2 – 2. Bila t 

hitung lebih besar atau sama dengan t tabel, maka hubungan antar variabel 

dinyatakan signifikan dan dapat digeneralisasikan atau diberlakukan pada 

sejumlah populasi yang diteliti. 



 

77 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Analisis statistik deskriptif 

Analasis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi. Analisis dekriptif adalah analisis data yang akan digunakan untuk 

mendeskripsikan variabel penelitian.  

Penelitian ini dilakukan pada tiga tempat yang terdapat di Kabupaten 

Sinjai yaitu kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan 

Bulupoddo yang berjumlah 262 responden untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh kampanye kampung KB terhadap akseptor KB di Kabupaten Sinjai. 

Dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputasi program SPSS 25.0 for 

windows.  

1. Analisis Deskriptif Kampanye Kampung KB di Kabupaten Sinjai 

Terkait dengan data tentang Kampanye Kampung KB di Kabupaten Sinjai, 

maka peneliti menyebarkan angket sejumlah 262 kepada responden. Jumlah item 

angket yang disebarkan sebanyak 29 item pernyataan. Jumlah item angket 

sebanyak itu dibagi  dalam 3 (tiga) indikator yaitu pengetahuan, sikap dan 

perilaku, di mana 10 item pertanyaan untuk aspek pengetahuan, 10 item 

pertanyaan untuk aspek sikap,  dan 9 (item) pertanyaan untuk aspek perilaku. 

Dari  hasil analisis deskriptif  dalam  tingkat ketepatan isi pesan kampanye 

kampung KB pada 262 orang responden, diperoleh data minimun 89, maximun 
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145, mean 123, dan Standar Deviasi (SD) 12. Dengan dasar itu maka peneliti 

menetapkan 3 kategori terkait dengan data tersebut. Ketiga kategori yang 

dimaksud adalah: 

      ≤ 116  rendah 

117 – 129  sedang 

     ≥  130  tinggi 

Jika kategori itu dijabarkan dengan data yang diperoleh dari hasil analisis, 

maka selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 1 

Tabel distribusi Frekuensi Ketepatan Pesan Kampanye Kampung KB 

di Kabupaten Sinjai 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

87 

118 

57 

33,2 

45,0 

21,7 

Jumlah 262 100,0 

Sumber: Data primer, 2022 

Data pada tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa para akseptor KB  

memberikan penilaian ketepatan pesan pada kampanye kampung KB di 

Kabupaten Sinjai terkategori Sedang (45,0%). Data dalam kegiatan itu 

menunjukkan bahwa isi pesan belum maksimal memenuhi pengetahuan, sikap dan 

perilaku para akseptor KB. Kurang maksimalnya pesan kampanye kampung KB 

dapat dicek  pada aspek-aspek isi kampanye Kampung KB sebagai berikut: 
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1) Aspek Pengetahuan 

Dimensi pengetahuan pada variabel X dengan sebaran angket sejumlah 

262 orang responden dan jumlah item pernyataan pada dimensi ini sebanyak 10 

item pertanyaan. Diperoleh hasil data minimun 43, maximun 47, mean 45, dan 

Standar Deviasi (SD) 4.2. Dengan dasar itu maka peneliti menetapkan 3 kategori 

terkait dengan data tersebut. Ketiga kategori yang dimaksud adalah: 

     ≤ 43  rendah 

44 – 46   sedang 

    ≥  47  tinggi 

Jika kategori itu dijabarkan dengan data yang diperoleh dari hasil analisis, 

maka selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 2 

Tabel Distribusi Frekuensi Pengetahuan Kampanye Kampung KB di 

Kabupaten Sinjai 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

94 

82 

89 

35,8 

31,3 

32,8 

Jumlah 262 100,0 

Sumber: Data primer, 2022 

Data pada  tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa para akseptor KB  

memberikan penilaian pada aspek pengetahuan tentang isi program kampanye 

kampung KB di kabupaten Sinjai  terkategori tinggi (35,8%). Data dalam kegiatan 
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itu menunjukkan bahwa pengetahuan tentang isi program kampanye kampung KB 

telah dilakukan dengan maksimal pada akseptor KB. 

2) Aspek Sikap 

Dimensi sikap pada variabel X dengan sebaran angket sejumlah 262 orang 

responden dan jumlah item pernyataan sebanyak 10 item pertanyaan. Diperoleh 

hasil data minimun 39, maximun 45, mean 42, dan Standar Deviasi (SD) 3. 

Dengan dasar itu maka peneliti menetapkan 3 kategori terkait dengan data 

tersebut. Ketiga kategori yang dimaksud adalah: 

     ≤ 38 rendah 

39 – 45  sedang 

    ≥  46 tinggi 

Jika kategori itu dijabarkan dengan data yang diperoleh dari hasil analisis, 

maka selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 3 

Tabel Distribusi Frekuensi Aspek Sikap Kampung KB di Kabupaten 

Sinjai 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

64 

136 

62 

24,4 

51,9 

23,6 

Jumlah 262 100,0 

Sumber: Data primer, 2022 

Data pada  tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa para akseptor KB  

memberikan penilaian pada aspek sikap akseptor tentang isi program kampanye 
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Kampung KB di Kabupaten Sinjai  terkategori sedang (51,9%). Data dalam 

kegiatan itu menunjukkan bahwa pelaksanaan kampanye Kampung KB belum 

maksimal disebabkan karena rendahnya sikap akseptor dalam pemahaman isi 

program kampanye kampung KB. 

3) Aspek Perilaku 

Dimensi Perilaku pada variabel X dengan sebaran angket sejumlah 262 

orang responden dan jumlah item pernyataan sebanyak 9 item pertanyaan. 

Diperoleh hasil data minimun 22, maximun 45, mean 37, dan Standar Deviasi 

(SD) 3. Dengan dasar itu maka peneliti menetapkan 3 kategori terkait dengan data 

tersebut. Ketiga kategori yang dimaksud adalah: 

     ≤ 33  rendah 

34 – 40   sedang 

    ≥  41  tinggi 

Jika kategori itu dijabarkan dengan data yang diperoleh dari hasil analisis, 

maka selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 4 

Tabel distribusi frekuensi aspek perilaku Kampung KB di Kabupaten 

Sinjai 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

52 

137 

73 

19,8 

52,2 

27,8 

Jumlah 262 100,0 

Sumber: Data primer, 2022 
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Data pada  tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa para akseptor KB  

memberikan penilaian pada aspek perilaku akseptor dalam kampanye Kampung 

KB di Kabupaten Sinjai  terkategori sedang (52,2%). Data dalam kegiatan itu 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kampanye kampung KB belum maksimal 

disebabkan karena rendahnya perilaku akseptor dalam pemahaman isi program 

kampanye Kampung KB di Kabupaten Sinjai. 

Berdasarkan hasil analisis variabel kampanye kampung KB serta 

dimensinya di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa ketidak maksimalnya 

ketepatan isi pesan dalam program kampanye kampung KB disebabkan karena 

rendahnya sikap dan perilaku akseptor dalam memahami isi program pelaksanaan 

kampanye kampung KB di Kabupaten Sinjai 

2. Analisis Deskriptif Kesadaran Akseptor KB di Kabupaten Sinjai 

Terkait dengan data tentang kesadaran akseptor KB di Kabupaten Sinjai, 

maka peneliti menyebarkan angket sejumlah 262 kepada responden. Jumlah item 

angket pada variabel Y yang disebarkan sebanyak 15 item pernyataan. Dimensi 

yang dilihat pada variabel kesadaran Akseptor KB tersebut sebanyak 3 yaitu, 

pertama kesadaran emosi, mengenali emosi sendiri dan pengaruhnya, kedua 

Pengakuan diri dan yang ketiga adalah kepercayaan diri, kesadaran yang kuat 

tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri. Dimensi Pertama terdiri dari 5 

pertanyaan, dimensi kedua sebanyak 7 pertanyaan dan dimensi ketiga sebanyak 3 

pertanyaan. 

Dari  hasil analisis deskriptif  pada variabel kesadaran akseptor KB 

sebanyak 262 orang responden, diperoleh data minimun 52, maximun 75, mean 
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68, dan Standar Deviasi (SD) 12. Dengan dasar itu maka peneliti menetapkan 3 

kategori terkait dengan data tersebut. Ketiga kategori yang dimaksud adalah: 

≤ 64  rendah 

65 – 71 sedang 

≥  72  tinggi 

Jika kategori itu dijabarkan dengan data yang diperoleh dari hasil analisis, 

maka selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 5 

Tabel distribusi Frekuensi Kesadaran Akseptor KB di Kabupaten 

Sinjai 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

90 

107 

65 

34,5 

40,8 

34,3 

Jumlah 262 100,0 

Sumber: Data primer, 2022 

Data pada  tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa para akseptor KB  

memberikan penilaian pada kesadaran akseptor KB di Kabupaten Sinjai 

terkategori Sedang (40,8%). Data dalam kegiatan itu menunjukkan bahwa isi 

pesan belum maksimal memenuhi kesadaran emosi, pengakuan diri, dan 

kepercayaan diri para akseptor KB. Kurang maksimalnya pesan kampanye 

kampung KB dapat dicek  pada aspek-aspek isi kampanye Kampung KB sebagai 

berikut: 
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1) Aspek Kesadaran emosi 

Dimensi kesadaran emosi pada variabel Y dengan sebaran angket sejumlah 

262 orang responden dan jumlah item pertanyaan pada dimensi ini sebanyak 5 

item pertanyaan. Diperoleh hasil data minimun 17, maximun 25, mean 20, dan 

Standar Deviasi (SD) 2.3. Dengan dasar itu maka peneliti menetapkan 3 kategori 

terkait dengan data tersebut. Ketiga kategori yang dimaksud adalah: 

     ≤ 17  rendah 

18 – 20   sedang 

    ≥  21  tinggi 

Jika kategori itu dijabarkan dengan data yang diperoleh dari hasil analisis, 

maka selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 6 

Tabel distribusi Frekuensi Aspek Kesadaran Emosi Akseptor KB di 

Kabupaten Sinjai 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

211 

47 

4 

80,5 

17,9 

1,5 

Jumlah 262 100,0 

Sumber: Data primer, 2022 

Data pada  tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa para akseptor KB  

memberikan penilaian pada aspek kesadaran emosi askeptor KB di kabupaten 

Sinjai  terkategori tinggi (80,5%). Data dalam kegiatan itu menunjukkan bahwa 

kesadaran emosi akseptor di Kabupaten Sinjai telah maksimal. 
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2) Aspek Pengakuan Diri 

Dimensi pengakuan diri pada variabel Y dengan sebaran angket sejumlah 

262 orang responden dan jumlah item pernyataan pada dimensi ini sebanyak 7 

item pertanyaan. Diperoleh hasil data minimun 22, maximun 35, mean 31, dan 

Standar Deviasi (SD) 3.2. Dengan dasar itu maka peneliti menetapkan 3 kategori 

terkait dengan data tersebut. Ketiga kategori yang dimaksud adalah: 

     ≤ 27  rendah 

28 – 34   sedang 

    ≥  35  tinggi 

Jika kategori itu dijabarkan dengan data yang diperoleh dari hasil analisis, 

maka selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 7 

Tabel distribusi Frekuensi Aspek Pengakuan Diri Akseptor KB di 

Kabupaten Sinjai 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

77 

150 

35 

29,3 

57,2 

13,3 

Jumlah 262 100,0 

Sumber: Data primer, 2022 

Data pada  tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa para akseptor KB  

memberikan penilaian pada aspek pengakuan diri akseptor di Kabupaten Sinjai  

terkategori sedang (57,2%). Data dalam kegiatan itu menunjukkan bahwa 

pengakuan diri akseptor KB di kabupaten masih perlu ditingkatkan. 
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3) Aspek Kepercayaan Diri 

Dimensi kepercayaan diri pada variabel Y dengan sebaran angket sejumlah 

262 orang responden dan jumlah item pernyataan pada dimensi ini sebanyak 3 

item pertanyaan. Diperoleh hasil data minimun 9, maximun 15, mean 14, dan 

Standar Deviasi (SD) 2.3. Dengan dasar itu maka peneliti menetapkan 3 kategori 

terkait dengan data tersebut. Ketiga kategori yang dimaksud adalah: 

     ≤ 12  rendah 

13 – 15   sedang 

    ≥  16  tinggi 

Jika kategori itu dijabarkan dengan data yang diperoleh dari hasil analisis, 

maka selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut: 

 Tabel 4. 8  

Tabel distribusi Frekuensi Aspek Kepercayaan Diri Akseptor KB di 

Kabupaten Sinjai 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Tinggi  

Sedang 

Rendah 

0 

198 

64 

0 

75,5 

24,4 

Jumlah 262 100,0 

Sumber: Data primer, 2022 

Data pada  tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa para akseptor KB  

memberikan penilaian pada aspek kepercayaan diri askeptor KB di kabupaten 

Sinjai terkategori sedang (75,5%). Data dalam kegiatan itu menunjukkan bahwa 

kepercayaan diri akseptor KB di kabupaten Sinjai masih perlu ditingkatkan. 
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada variabel kesadaran akseptor KB 

peneliti menyimpulkan bahwa belum maksimalnya peningkatan kesadaran 

akseptor disebabkan karena tingkat pengakuan diri serta kepercayaan diri akseptor 

dalam mengambil keputusan pada penggunaan alat kontrasepsi baik dalam jangka 

panjang maupun pendek belum maksimal. 

2. Analisis Regresi Sederhana 

Pada bagian analisis ini digunakan model regresi linear sederhana. Analisis 

regresi ini digunakan utnuk mengukur pengaruh variabel bebas (X) tehadap 

variabel terikat (Y), yakni pengaruh kampanye kampung KB terhadap kesadaran 

Askeptor KB di kabupaten Sinjai.  

Sebelum  uji regresi dilakukan maka, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data dan uji linieritas. Ke dua uji tersebut merupakan Uji prasyarat 

digunakan untuk menguji data yang diperoleh di Kabupaten Sinjai khususnya di 3 

Kecamatan dalam memastikan bahwa data tersebut memenuhi persyaratan untuk 

selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis inferensial. Uji 

prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, linear 

data, dan regresi sederhana. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian data atau uji kenormalan data dilakukan terlebih dahulu sebelum 

dilakukan hipotesis. data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya, 

data yang baik adalah data yang normal dalam pendistribusiannya. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas dengan sampel one-sampel 
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kolmogrovsmirnov adalah jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

Berikut ini akan disajikan tabel output SPSS version 2.1 uji normalitas data 

kampanye kampung KB dan peningkatan kesadaran akseptor KB di Kabupaten 

Sinjai. 

Tabel 4. 9 

Uji Normalitas X-Y 

One-sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 262 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 5.12937291 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .057 

Positive .031 

Negative -.057 

Test Statistic .057 

Asymp. Sig. (2-tailed) .036 

a. Test distribution is normal 

b. Calculated from data 

Berdasarkan tabel output SPSS  di atas, dapat diketahui bahwa signifikan 

Asymp. Sig. (2-tailed) variabel X-Y memiliki nilai sebesar 0,036 yang 

menunjukkan bahwa lebih besar dari 0.05 selanjutnya memberikan asumsi bahwa 

data tersebut berdistributi normal karena sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan dalam uji normalitas kolmogrov-smirnov yang menyatakan bahwa jika 

nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi 
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normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari 

tanggapan responden dinyatakan berdistribusi normal. 

 

b. Uji Linearitas Data 

Uji lineritas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

suatu hubungan linear secara siginifikan atau sebaliknya. Teknik yang digunakan 

dalam menguji lineritas data adalah dengan menggunakan test for linearity dengan 

bantuan SPSS version 2.5. dasar pengambilan keputusan apakah terdapat 

hubungan yang linear pada data yang didapatkan dilapangan ataukah tidak dengan 

mengacu pada perbandingan nilai signifikan (sig) dengan 0,05 atau mengacu pada 

pernyataan berikut ini: 

1) Jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 0,05 maka 

terdapat hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

2) Jika nilai signifikan deviation from linearity lebih kecil 0,05 maka tidak 

terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Berikut ini disajikan hasil pengujian linearitas data antara variabel 

kampanye kampung KB dengan variabel peningkatan kesadaran akseptor KB. 
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Tabel 4. 10 

Variabel X-Y 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

kesadaran * 

pengetahuan 

Between Groups (Combined) 3817.903 51 74.861 2.870 .000 

Linearity 2429.060 1 2429.060 93.115 .000 

Deviation 

from Linearity 

1388.843 50 27.777 1.065 .371 

Within Groups 5478.188 210 26.087   

Total 9296.092 261    

 

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

linearity yang diperoleh signifikan yaitu 0,000 < 0,05 dan deviation from linearity 

didapatkan nilai 0,371, selanjutnya memberikan asumsi bahwa data tersebut 

memiliki hubungan linear yang kuat karena sesuai dengan pengambilan keputusan 

dalam uji linearitas yang menyatakan bahwa jika nilai signifikan (sig) deviation 

from linearity lebih besar dari 0,05 maka ada hubungan yang linear secara 

signifikan antara variabel. Dengan demikian, data yang terkait hubungan antara 

variabel kampanye kampung KB dengan kesadaran akseptor KB di Kabupaten 

Sinjai dikatakan memiliki hubungan yang linear secara signifikan. 

Setelah dilakukan ke dua uji tersebut, maka selanjutnya dilakukan uji 

untuk melihat pengaruh setiap variabel bebeas (X) terhadap (Y) secara parsial 
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maupun multivariat. Untuk kepentingan analisis regresi tersebut maka secara 

prosedural sebelum dilakukan analisis pengaruh terlebih dahulu perlu dilakukan 

analisis korelasional untuk mengetahui apakah variabel bebas berhubungan 

dengan variabel dependen. Semua analisis itu melibatkan sampel responden 

sebanyak 262 orang. Untuk kemudahan analisis, maka peneliti dengan 

menggunakan fasilitas komputer program SPSS versi 25. Dari analisis tersebut 

diperoleh data sebagai berikut; 

1) Pengaruh kampanye kampung KB terhadap kesadaran akseptor KB. 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran akseptor 

KB di kabupaten Sinjai tidak lepas dari pengetahuan (X1), sikap (X2), dan 

perilaku (X3). 

Dari analisis regresi diperoleh nilai R sebanyak 0,540. Dengan dasar itu, 

maka besarnya nilai koefisien determinasi (penentu) variabel X terhadap Y 

adalah sebanyak 0,291 (r). Hal  ini berarti bahwa variabel-variabel yang 

diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,283. 

Selanjutnya nilai F menunjukkan 35,331. Nilai F ini dinyatakan signifikan. 

Dengan dasar itu maka hasil analisis data yang diperoleh dalam sampel 

penelitian ini, dapat digeneralisasikan pada populasi atau data tersebut 

mencerminkan populasi.  

Memahami besarnya pengaruh variabel prediksi (X) terhadap terpengaruh 

(Y), maka angka koefisien deteminasi sebesar 0,291 dikalikan dengan 

100%, sehingga diperoleh persentase sebesar 29,1 %. Hal ini berarti daya 

ramal model multiple regresi (MR) atau Y= 40,070 + 0,27X1 + 0,232X2 + 
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0,461X3  hanya menyumbangkan 29,1 % terhadap partisipasi dalam 

kegiatan kampanye kampung KB. 

Dengan nilai R
2
 sebanyak 0,291 (29,1 %), nampaknya dikategorikan 

rendah. Rendahnya pengaruh komunikasi terhadap partisipasi, bila dikaji 

lebih dalam, maka nampak disebabkan tidak efektifnya proses komunikasi 

yang terjadi pada kegiatan kampanye kampung KB di Kabupaten Sinjai. 

Tidak efektifnya proses komunikasi dalam kegiatan kampanye kampung 

KB tersebut disebabkan oleh unsur yang membentuknya tidak dilakukan 

secara baik, sehingga tidak memberikan sumbangan atau pengaruh yang 

besar. 

Rendahnya pengaruh unsur komunikasi dapat dilihat pada unsur-unsur 

komunikasi itu sendiri. Misalnya, pada unsur pengetahuan, dimana sekitar 

89 orang (32,8%), responden menyatakan bahwa rendahnya pemahaman 

dan pengetahuan akseptor tentang aspek-aspek sosial yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program kampanye Kampung KB. Pada unsur sikap 

sebanyak 62 orang (23,6%) rendahnya sikap akseptor dalam memahami isi 

program kampanye Kampung KB. 

Dalam kaitan dengan perilaku, sebanyak 73 (23,8%) rendahnya perilaku 

akseptor dalam memperaktekkan isi pesan program kampanye kampung 

KB. Akibatnya, komunikasi kampanye kampung KB yang dilakukan tidak 

memudahkan askeptor dalam memahami sosialisasi dengan maksimal. 
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Menyimak uraian-uraian di atas, kita dapat memahami bahwa rendahnya 

tingkat kesadaran akseptor diakibatkan oleh proses dalam kegiatan 

kampanye kampung KB komunikasi kurang efektif. 

2) Pengaruh pengetahuan (X1) kampanye kampung KB terhadap kesadaran 

akseptor KB. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kesadaran akseptor KB di kabupaten Sinjai. 

Dari analisis regresi diperoleh nilai R sebanyak 0,296. Dengan dasar itu, 

maka besarnya nilai koefisien determinasi (penentu) variabel X terhadap Y 

adalah sebanyak 0,088 (r). Hal  ini berarti bahwa variabel-variabel yang 

diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,084. 

Selanjutnya nilai F menunjukkan 24,967. Nilai F ini dinyatakan signifikan. 

Dengan dasar itu maka hasil analisis data yang diperoleh dalam sampel 

penelitian ini, dapat digeneralisasikan pada populasi atau data tersebut 

mencerminkan populasi.  

Memahami besarnya pengaruh variabel prediksi (X1) terhadap 

terpengaruh (Y), maka angka koefisien deteminasi sebesar 0,088 dikalikan 

dengan 100%, sehingga diperoleh persentase sebesar 8,8%. 

Dengan nilai R
2
 sebanyak 0,088 (8,8%), nampaknya dikategorikan rendah. 

Rendahnya pengaruh komunikasi terhadap partisipasi bila dikaji lebih 

dalam, maka nampak disebabkan tidak efektifnya proses sosialisasi pada 

aspek pengetahuan dalam memahami isi program pelaksanaan kampanye 

Kampung KB di Kabupaten Sinjai.  
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3) Pengaruh Sikap (X2) terhadap kampanye kampung KB terhadap kesadaran 

akseptor KB. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kesadaran akseptor KB di kabupaten Sinjai. 

Dari analisis regresi diperoleh nilai R sebanyak 0,450. Dengan dasar itu, 

maka besarnya nilai koefisien determinasi (penentu) variabel X terhadap Y 

adalah sebanyak 0,202 (r). Hal  ini berarti bahwa variabel-variabel yang 

diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,199. 

Selanjutnya nilai F menunjukkan 65,959. Nilai F ini dinyatakan signifikan. 

Dengan dasar itu maka hasil analisis data yang diperoleh dalam sampel 

penelitian ini, dapat digeneralisasikan pada populasi atau data tersebut 

mencerminkan populasi. Memahami besarnya pengaruh variabel prediksi 

(X2) terhadap terpengaruh (Y), maka angka koefisien deteminasi sebesar 

0,202 dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh persentase sebesar 

20,2%. 

Dengan nilai R
2
 sebanyak 0,202 (20,2%), nampaknya dikategorikan sangat 

rendah. Rendahnya pengaruh sikap terhadap kesadaran Akseptor KB 

tercermin pada pada unsur sikap sebanyak 62 orang (23,6%). 

4) Pengaruh aspek perilaku (X3) kampanye kampung KB terhadap kesadaran 

akseptor KB. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kesadaran akseptor KB di Kabupaten Sinjai. 

Dari analisis regresi diperoleh nilai R sebanyak 0,517. Dengan dasar itu, 

maka besarnya nilai koefisien determinasi (penentu) variabel X terhadap Y 

adalah sebanyak 0,267 (r). Hal  ini berarti bahwa variabel-variabel yang 
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diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,264. 

Selanjutnya nilai F menunjukkan 94,632. Nilai F ini dinyatakan signifikan. 

Dengan dasar itu maka hasil analisis data yang diperoleh dalam sampel 

penelitian ini, dapat digeneralisasikan pada populasi atau data tersebut 

mencerminkan populasi. Memahami besarnya pengaruh variabel prediksi 

(X3) terhadap terpengaruh (Y), maka angka koefisien deteminasi sebesar 

0,262 dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh persentase sebesar 

26,2%. 

Dengan nilai R
2
 sebanyak 0,267 (26,7%), nampaknya dikategorikan 

rendah. Rendahnya pengaruh perilaku terhadap kesadaran akseptor KB 

sebanyak 73 orang (27,8%) rendahnya perilaku akseptor dala, 

memperaktekkan isi pesan program kampanye Kampung KB. Akibatnya, 

komunikasi Kampanye kampung KB yang dilakukan tidak memudahkan 

akseptor dalam memahami sosialisasi kampanye kampung KB dengan 

maksimal. 

Menyimak uraian-uraian di atas, kita dapat memahami bahwa rendahnya 

tingkat kesadaran akseptor diakibatkan oleh proses dalam pelaksanaan kegiatan 

program kampanye Kampung KB kurang efektif. 

Setelah dilakukan uji regresi pada setiap variabel, maka selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis dengan tujuan untuk melihat penerimaan atau penolakan 

hipotesis. Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk menguji hipotesis 

tersebut dengan uji t yaitu; 
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1) Menentukan Ho dan Ha yaitu Ho berarti tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan Ha 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

2) Menentukan level of significance yang digunakan adalah sebesar 5 % atau 

(ɑ) = 0,05. 

3) Menentukan nilai t (t hitung) dengan cara melihat nilai t hitung dan 

membandingkannya dengan t tabel 

4) Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan Ho dengan dasar 

pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak, dan 

jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima. 

Uji t pada dasarnya menunjukkan ada tidaknya pengaruh satu variabel 

bebas secara individual terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat 

kolom signifikan pada masing-masing variabel independen dengan nilai signifikan 

< 0,05. Hasil uji t yang dilakukan.  

Berdasarkan hasil output SPSS version 25, menunjukkan bahwa nilai t 

hitung 11,408. Nilai t hitung tersebut dibandingkan nilai t tabel. Nilai t tabel pada 

dk 4 ɑ 0,05 adalah 2,132. Dengan dasar itu maka nilai t tabel < nilai t hitung 

(2,132 < 11.408). Dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesi 

alternatif (Ha) di terima. Jadi kesimpulannya; “ Terdapat Pengaruh Positif dan 

Signifikan antara Kampanye Kampung KB terhadap Kesadaran Akseptor 

KB di Kabupaten Sinjai”.   

B. Pembahasan 
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Pembahasan ini didasarkan pada hasil analisis data yang diperoleh melalui 

analisis data deskriptif dan inferensial, adapun penjelasan akan dijabarkan sebagai 

berikut; 

 

1. Pelaksanaan Kampanye Kampung KB di Kabupaten Sinjai 

Berdasarkan tabel deskriptif pada variabel kampanye kampung KB di 

Kabupaten Sinjai termasuk kategori sedang dalam proses penyampaian dan 

ketepatan isi pesan dengan presentase 45,0 % atau sebanyak 118 orang. Sehingga 

distribusi kategori tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kampanye kampung 

KB di Kabupaten Sinjai Khususnya pada Kecamatan Tellulimpoe, Sinjai Utara 

dan Bulupoddo terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, 

sebagaimana kampanye keluarga berencana dilakukan pemerintah dengan maksud 

mengubah pola pikir masyarakat dari keluarga besar yang kurang terurus menjadi 

keluarga kecil yang lebih sejahtera. Dengan begitu, masyarakat dapat mengatur 

dan membatasi jumlah kelahiran anak yang pada akhirnya dapat menurunkan laju 

pertumbuhan penduduk secara nasional. Selain itu, kampanye juga bermanfaat 

dalam mencapai tujuan serta menggungah kesadaran dan pendapat masyarakat 

pada isu-isu tertentu. Hal ini juga diungkapan littlejohn dalam bukunya 

ensiklopedia teori komunikasi menjelaskan bahwa model transteoritis adalah 

aktifitas yang membantu orang melalui proses perubahan perilaku, termasuk 

peningkatan kesadaran, keleluasaan, re-evalusi diri, re-evaluasi lingkungan, 

pembebasan diri, liberasi sosial, kontra pengkodisian, kontrol stimulus, 

manajemen kontingensi, dan hubungan yang membantu dalam menciptakan 
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perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif, sehingga memunculkan 

kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak 

tentang isu tersebut. 

Apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye 

berkaitan dengan aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan perilaku 

(behavioral). Ketiga aspek ini bersifat saling berkaitan dan merupakan sasaran 

pengaruh yang harus dicapai secara bertahap agar suatu kondisi dapat tercapai. 

Sejalan dengan tulisan Antar Venus dalam bukunya Manajemen 

Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye 

Komunikasi Publik menuliskan bahwa pada tahapan pertama, kegiatan kampanye 

biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau 

kognitif. Pada tahap ini sasaran pengaruh yang diharapkan adalah munculnya 

kesadaran, berubahnya keyakinan, atau meningkatnya pengetahuan khalayak 

tentang isu atau gagasan tertentu. Dalam konsep Ostergaard, tahap ini merupakan 

tahap awareness, yakni menggugah kesadaran, menarik perhatian, dan memberi 

informasi tentang produk atau gagasan yang dikampanyekan. Tahapan berikutnya 

diarahkan pada perubahan dalam ranah sikap sasarannya adalah untuk 

memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian, atau khalayak pada isu-isu yang 

menjadi tema kampanye. Yang terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk 

mengubah perilaku khalayak secara dan konkret.
1
 

2. Kesadaran Akseptor KB dalam Penerimaan KB di Kabupaten Sinjai 

                                                           
1
Antar Venus, Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis dalam 

Mengefektifkan Kampanye Komunikasi Publik,, (Cet. 2 Edisi Revisi, Bandung; Simbiosa 

Rekatama Media, 2019) h. 15 
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Berdasarkan tabel di atas pada variabel kesadaran akseptor KB dalam 

mengambil keputusan berdasarkan ketepatan isi pesan termasuk pada kategori 

sedang dengan presentase 40,8 % atau sebanyak 107 orang responden. 

Berdasarkan nilai presentase yang terdapat pada tingkat kesadaran akseptor 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program kampanye kampung KB dalam 

mengubah pola pikir serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengambil 

keputusan terhadap penggunaan alat kontrasepsi baik dengan metode penggunaan 

jangka panjang maupun jangka pendek, sebagaimana sasaran kampanye dalam 

menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Sehingga 

munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan, atau meningkatnya pengetahuan 

khalayak tentang isu atau gagasan tertentu. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nunung 

Nurjannah dan Euis Susanti pada Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada yang 

berjudul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di 

Kabupaten Kuningan Tahun 2018 (Studi Kuantitatif dan Kualitatif” yang 

berkesimpulan bahwa implementasi program Kampung KB di Kabupaten 

Kuningan secara umum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari terjadinya 

peningkatan akseptor KB antara sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai 

kampung KB yaitu dari 5.244 akseptor menjadi 5.519 akseptor 

3. Pengaruh Pelaksanaan Kampanye Kampung KB terhadap 

Peningkatan Kesadaran Akseptor KB 

Hasil pengujian variabel kampanye kampung KB (X) menunjukkan bahwa 

kampanye kampung KB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
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kesadaran akseptor KB di Kabupaten Sinjai. Demikian dalam pengujian ini 

menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, dengan koefisien regresi sebesar 

0,291 dan signifikansi 0,000 dengan perbandingan nilai t tabel < nilai t hitung 

(2,132 < 11.408). Hasil tersebut membuktikan bahwa kampanye kampung KB 

sangat berpengaruh terhadap kesadaran akseptor KB di Kabupaten Sinjai. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan kampanye dalam 

menggugah kesadaran pola pikir  khalayak baik dari pengetahuan, sikap serta 

perilaku tidak terlepas dari berbagai macam tahapan yang dilakukan oleh pelaku 

kampanye itu sendiri. 

Hal ini sejalan dengan teori tentang kampanye yang diungkapkan oleh 

Rogers dan Story dalam Venus mendefenisikan kampanye sebagai serangkaian 

tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu 

pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun 

waktu tertentu. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kampanye 

adalah adanya efek atau dampak tertentu sebagai tujuan, adanya jumlah khalayak 

yang besar, dalam kurung waktu tertentu, menggunakan serangkaian tindakan 

komunikasi dan terorganisasi. 

Adapun beberapa fase kampanye yang dituliskan oleh Stephen W 

Littlejohn dalam  bukunya ensiklopedia teori komunikasi mendefenisikan bahwa 

tiga fase utama kampanye adalah perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ada 

banyak teori yang mendukung dalam pelaksanaan fase tersebut diantaranya yaitu 

teori dalam riset formatif, desain pesan, prosedur evaluasi disepanjang 

perencanaan, impelementasi, dan evaluasi kampanye. 
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Tindakan tersebut dapat bersifat sekali jadi atau berkelanjutan. Contoh 

yang sekali jadi seperti menjadi pendonor darah, menyumbangkan dana untuk 

korban bencana alam. Sementara tindakan berkelanjutan lebih berkaitan dengan 

perilaku secara permanen dalam diri khalayak, seperti perubahan pola makan atau 

turut serta menjadi akseptor keluarga berencana. Kampanye kampung KB menjadi 

tolak ukur keberhasilan terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dalam 

menunjang program nasional keluarga berencana. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisi pengaruh kampanye kampung 

KB terhadap peningkatan akseptor KB di Kabupaten Sinjai, maka dapat 

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut; 

1. Pelaksanaan kampanye kampung KB di Kabupaten Sinjai khususnya pada 

tiga Kecamatan yakni Kecamatan Tellulimpoe, Sinjai Utara dan 

Bulupoddo termasuk kategori sedang dalam proses penyampaian dan 

ketepatan isi pesan dengan presentase 45,0 % atau sebanyak 118 orang 

responden. 

2. Kesadaran akseptor KB dalam penerimaan KB di Kabupaten Sinjai pada 

tiga Kecamatan yakni Tellulimpoe, Sinjai Utara dan Bulupoddo presentase 

peningkatan kesadaran akseptor KB dalam mengambil keputusan 

berdasarkan ketepatan isi pesan termasuk pada kategori sedang dengan 

presentase 40,8 % atau sebanyak 107 orang responden. 

3. Kampanye kampung KB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan kesadaran akseptor KB di Kabupaten Sinjai dibuktikan 

dengan hasil analisis inferensial diperoleh t tabel <  nilai t hitung (2,132 < 

11.408). dengan koefesien regresi 0, 291 dan signifikansi 0,000 (sig < 

0,05). Hal ini berarti semakin tinggi keahlian pelaku kampanye kampung 

KB maka semakin meningkat dan semakin besar peningkatan kesadaran 

akseptor KB yang dicapai. 
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B. Implikasi Penelitian 

Meskipun penelitian ini telah dirancang sebaik-baiknya, namun masih 

dapat keterbatasan-keterbatasan yaitu; 

1. Keterlibatan pelaku kampanye serta sektor lain hendaknya meningkatkan 

partisipasi dalam menyuarakan pentingnya keluarga berencana untuk 

menciptakan keluarga kecil berkualitas dan sejahtera. 

2. Perlunya peningkatan keikutsertaan akseptor KB dalam melakukan 

kampanye kampung KB agar memberikan pemahaman pada pasangan usia 

subur (PUS) terhapap penggunaan alat kontrasepsi baik penggunaan 

metode jangka panjang maupun jangka pendek. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Sinjai khususnya pada tiga 

Kecamatan (Tellulimpoe, Sinjai Utara dan Bulupoddo), sehingga tidak 

dapat digeneralisasikan untuk seluruh golongan kampung KB. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yaitu 

kampanye kampung KB sehingga dimungkinkan masih ada variabel atau 

faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kesadaran akseptor dalam 

mengambil keputusan. 

5. Penelitian ini hanya menerapkan metode survei dengan alat instrumen 

berupa angket, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada 

data melalui instrument tersebut. 
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