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HUBUNGAN PEMBERIAN ASI DENGAN PERTUMBUHAN DAN 
PERKEMBANGAN PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI UPT PUSKESMAS 

GALESONG 
 

Nurul Aulia Ramadhani , Arlina Wiyata Gama , Andi Alifia Ayu Delima, Dr. dr. 
Syatirah, Sp.A., M.Kes, DR. H. Mukhlis Mukhtar, M.Ag 

Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

ABSTRAK 

ASI ialah suatu cairan khusus yang Allah SWT ciptakan langsung keluar dari 
payudara seorang ibu untuk bayinya. ASI merupakan salah satu indikator 
pembentuk utama dalam masa pertumbuhan dan perkembangan terutama pada 
bayi yang berusia 0-6 bulan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan 
pemberian ASI dengan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi usia 0-6 bulan 
di UPT Puskesmas Galesong. Metode yang digunakan yaitu observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian diambil 
dengan metode Purposive Sampling yaitu bayi usia 0-6 bulan serta memenuhi 
kriteria inklusi sebanyak 146 sampel. Sampel diambil sesuai data primer yaitu 
kuesioner yang terdiri dari kuisioner pemberian ASI, pengukuran berat badan, 
pengukuran panjang badan, dan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) 
dan data sekunder sebagai data awal kemudian di analisis menggunakan metode 
Chi-Square dengan tingkat kemaknaan sebesar 5% (α=0,05). Untuk petumbuhan 
di dapatkan nilai p-value 0,001 (P<0,05) dan perkembangan di dapatkan nilai p-
value 0,000 (P<0,05). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara pemberian ASI dengan pertumbuhan dan 
perkembangan pada bayi usia 0-6 bulan di UPT Puskesmas Galesong. 

Kata Kunci : ASI, Pertumbuhan, Perkembangan 
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN BREASTFEEDING AND THE 
GROWTH AND DEVELOPMENT OF INFANTS AGED BETWEEN 0-6 

MONTHS AT GALESONG HEALTH CENTRE 

Nurul Aulia Ramadhani , Arlina Wiyata Gama , Andi Alifia Ayu Delima, Dr. dr. 
Syatirah, Sp.A., M.Kes, DR. H. Mukhlis Mukhtar, M.Ag 

Medical Education Program, Faculty of Health and Medicine, Alauddin Islamic 
State University of Makassar  

ABSTRACT 

 Breast milk is a special liquid that Allah SWT creates through a mother's breast 
for her baby. Breast milk has been considered to be one of the main forming 
indicators during the period of growth and development, especially in infants aged 
between 0-6 months. The major purpose of this study was to investigate the 
relationships between breastfeeding and the growth and development of infants 
aged between 0-6 months at Galesong Health Centre. The method used for this 
study was analytical observation by using a cross sectional approach. The samples 
of this study were elected by using the purposive sampling method. There were 
146 selected samples in this research. The samples were the infants aged between 
0-6 months who met the inclusion criteria. The data of this research consisted of 
primary and secondary research data. The data collection methods used in this 
study were a breastfeeding questionnaire, weight measurement, body length 
measurement, and a Developmental Pre-screening Questionnaire (KPSP). The 
research data were further analyzed using the Chi-Square method with a 
significance level of 5% of (α=0.05). The findings of this research indicated the p-
value for the infants‟ growth was 0.001 (P<0.05), while the p-value for the 
infants‟ development was 0.000 (P<0.05). Therefore, it could be concluded that 
there were significant relationships between breastfeeding and the growth and 
development of infants aged between 0-6 months at Galesong Health Centre.  

Key Words: Breast milk, Growth, Development 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh ketersediaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan fisik yang tangguh. 

Salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini adalah peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat Indonesia dengan indikator utama adalah Angka 

Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR). Salah satu faktor 

yang berkaitan dengan AKB adalah status gizi bayi. Pemberian makanan 

pertama yang berkualitas dan optimal, merupakan langkah penting untuk 

peningkatan gizi bayi adalah dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang 

merupakan faktor penting pada bayi terutama pada awal keluarnya kolostrum 

karena mengandung antibodi yang mempunyai efek terhadap penurunan risiko 

kematian (Putu et al., 2020). 

Di dalam Islam juga kita telah diperintahkan oleh Allah SWT betapa 

pentingnya pemberian gizi dan nutrisi pada anak sehingga di dalam Al-Qur‟an 

Surah Al-Baqarah ayat 233,  Allah Swt berfirman : 
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Terjemahnya : 

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban 

ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang 

ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin 

anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila 

kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 

kerjakan.” 

Muhammad Nasib Ar-Rifa‟i dalam tafsir Ibnu Katsir berpendapat 

bahwa anjuran Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 merupakan bimbingan 

bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, 

yaitu selama dua tahun. Setelah itu tiada lagi penyusuan. Oleh karena itu, 

Allah berfirman, “Bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan.” 

Mayoritas imam mengatakan bahwa tidak dilarang penyusuan kecuali yang 

kurang dari dua tahun. Jadi, apabila bayi yang berusia lebih dari dua tahun 

menyusu, maka tidak dilarang (tidak diharamkan) (Asad & Andalus, n.d.).  

Berdasarkan tafsir tersebut, sangatlah jelas bahwa dalam Al-Qur‟an 

telah dijelaskan bahwa pemberian ASI pada bayi selama dua tahun sangat 

besar pengaruhnya pada perkembangan diri anak karena masa tersebut 

merupakan golden period. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pemberian 

ASI pada bayi tidak hanya mendapatkan makanan tetapi juga bayi 

mendapatkan stimulasi dari sang ibu. Tindakan atau perlakuan sebagian orang 

tua terhadap bayinya dengan cara mengganti ASI dengan susu lain tanpa ada 
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sebab-sebab yang jelas, hanya akan merugikan anak. Anak akan kehilangan 

makanan dan minuman yang sangat menentukan pertumbuhan fisiknya. Lebih 

dari itu, dan ini yang sangat penting, anak kehilangan kontak batin dengan 

ibunya, yaitu kasih sayang seperti yang dirasakan oleh anak-anak lain selama 

mereka menyusu (Asad & Andalus, n.d.).  

Kewajiban ibu menyusui bayinya merupakan kelanjutan asupan 

makanan dalam kandungan, oleh karena bayi ketika masih dalam kandungan 

menerima asupan makanan melalui darah ibunya. Namun setelah bayi itu 

lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama 

bagi bayi, karena ia telah terpisah dari kandungan ibunya. ASI-lah yang paling 

cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya. Apa yang disedot oleh 

bayi ketika masih dalam kandungan dan susu yang diperoleh dari ibunya 

ketika lahir tidak perlu dikhawatirkan akan terserang penyakit pada diri bayi 

akibat ASI tersebut, bahkan sebaliknya ASI akan membuat bayi tumbuh lebih 

baik dan sehat dan hubungan serta kasih sayang antara ibu dan anak lebih 

terbina (Herawati & Mukhtar, 2021). 

Air Susu Ibu (ASI) adalah suatu cairan khusus yang diciptakan khusus 

oleh Allah SWT langsung keluar dari payudara seorang ibu untuk bayinya. 

ASI merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh bayi karena  

kandungannya sangat sempurna, praktis, murah dan bersih yang didapatkan 

langsung dari payudara ibu (Yusrina & Devy, 2017).  

Sifatnya yang sangat mudah diserap oleh tubuh bayi, menjadikan ASI 

sebagai zat gizi utama yang paling memenuhi persyaratan untuk tumbuh 

kembang bayi. ASI merupakan faktor yang paling menentukan dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi usia 0-6 bulan. Sebelum mencapai 

usia 6 bulan, sistem pencernaan bayi belum mampu mencerna makanan selain 

ASI. Oleh karena itu, pemberian ASI secara eksklusif adalah pilihan tepat dan 

sangat dianjurkan untuk jangka 6 bulan (Lukman et al., 2020). 

ASI memiliki peran penting dalam pencegahan jangka panjang 

terhadap kondisi kesehatan kronik pada anak yang dapat mempengaruhi 

tumbuh kembangnya di masa yang akan datang. Pemberian ASI tidak hanya 
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berfungsi dalam pertumbuhan anak karena memberikan nutrisi, tetapi juga 

mempunyai arti dalam perkembangan anak karena akan sangat mempererat 

hubungan antara anak dan ibu pada saat pemberian ASI (Yunita, 2017). 

Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Republik Indonesia tahun  

2016 capaian ASI eksklusif di Indonesia mengalami penurunan yaitu 54,0%. 

Sedangkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 cakupan 

pemberian ASI eksklusif pada seluruh bayi 0-6 bulan sebesar 37,3% 

(Anggraeny & Rahmiwati, 2019).  

Pada tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 84.606 

(70,82%)  bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dari total 119.471 bayi yang 

berusia di bawah 6 bulan. Hasil survey yang di lakukan di wilayah UPT 

Puskesmas Galesong pada bulan Juni-November tahun 2021 menunjukkan 

cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi sebesar 174 (75,98%)  bayi dari 

total 229 bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Berdasarkan dari data cakupan 

yang ada pada UPT Puskesmas Galesong, terlihat bahwa cakupan pemberian 

ASI eksklusif masih berada dibawah dari target nasional yaitu sebesar 83% 

sehingga melatarbelakangi penelitian ini dilakukan di UPT Puskesmas 

Galesong (Dinkes, 2020). 

Lembaga Internasional UNICEF memperkirakan, pemberian ASI 

Eksklusif sampai usia enam bulan dapat mencegah kematian 1,3 juta anak 

berusia dibawah lima tahun. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah 

melakukan kampanye pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif yang dipelopori 

oleh World Health Organization (WHO). Pemberian ASI eksklusif yang 

dahulunya berlangsung sampai bayi berusia 4 bulan, namun saat ini sangat 

dianjurkan agar ASI eksklusif diberikan sampai anak berusia 6 bulan. Bahkan 

ASI dapat diberikan hingga usia 2 tahun selama produksi ASI masih banyak 

(Siregar & Ritonga, 2020). 

Suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesehatan sejak anak 

masih dalam kandungan sampai lima tahun pertama kehidupannya bertujuan 

untuk mempertahankan kelangsungan dan kualitas hidup anak agar mencapai 

tumbuh kembang optimal baik secara fisik, mental, emosional maupun sosial 
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serta memiliki intelegasi majemuk sesuai dengan potensi genetiknya (Yunita, 

2017). 

Deteksi dini yang dilakukan dengan penilaian pertumbuhan dan 

perkembangan sangatlah penting. Semakin dini gangguan yang terjadi dapat 

terdekteksi, maka semakin cepat untuk dilakukan intervensi segera. Intervensi 

pada 1000 hari awal kehidupan memiliki pengaruh yang besar terhadap 

penurunan angka kematian dan dapat mencegah terhadap efek irreversible 

yang mungkin terjadi dari masalah gizi (Indrawati & Nuryanto, 2016).  

Tumbuh merupakan suatu pertambahan ukuran dan jumlah sel di 

seluruh bagian tubuh yang dapat diukur (kuantitatif) seperti tinggi badan dan 

berat badan. Sedangkan, Kembang adalah pertambahan fungsi alat tubuh yang 

didapatkan melalui pembelajaran dan terdiri dari kemampuan gerak kasar dan 

halus, pendengaran, penglihatan, komunikasi, bicara, emosi-sosial, 

kemandirian, intelegensia, dan perkembangan moral (Nirmala et al., 2017). 

Seorang anak yang sehat dan normal akan tumbuh sesuai dengan 

potensi genetic yang dimilikinya. Tetapi pertumbuhan ini juga akan 

dipengaruhi oleh intake zat gizi yang dikonsumsi dalam bentuk makanan. 

Kekurangan atau kelebihan gizi akan dimanifestasikan dalam bentuk 

pertumbuhan yang menyimpang dari pola standar. Pertumbuhan fisik sering 

dijadikan indikator untuk mengukur status gizi baik individu maupun 

populasi. Oleh karena itu, orang tua perlu menaruh perhatian pada aspek 

pertumbuhan anak bila ingin mengetahui keadaan gizi mereka (Siregar & 

Ritonga, 2020). 

Tumbuh kembang adalah dua proses yang tidak dapat berdiri sendiri 

tetapi terjadi secara simultan, saling berkaitan, dan berkesinambungan dari 

masa konsepsi hingga dewasa. Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor 

nutrisi, salah satunya yaitu pemberian ASI. Telah diketahui bahwa sampai usia 

6 bulan ASI adalah makanan yang ideal untuk bayi baik di tinjau dari segi 

kesehatan fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan bayi dan 

balita sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah ASI yang diperoleh, termasuk 
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energi dan zat gizi lainnya yang terkandung dalam ASI tersebut (Saputra, 

2016). 

Perkembangan mengalami peningkatan pesat pada usia 0-5 tahun. 

Masa ini disebut fase “Golden Age”, yaitu masa penting untuk memperhatikan 

tumbuh kembang anak agar sedini mungkin dapat terdeteksi apabila terdapat 

kelainan. Upaya kesehatan yang dilakukan sejak anak masih dalam kandungan 

sampai lima tahun pertama kehidupannya, ditujukan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya sekaligus meningkatkan kualitas hidup anak agar 

mencapai tumbuh kembang optimal baik fisik, mental, emosional maupun 

sosial serta memiliki intelegasi majemuk sesuai dengan potensi genetiknya 

(Yunita, 2017).  

Perkembangan anak usia dini memerlukan suatu perhatian serius. 

Upaya untuk mendapatkan hal tersebut tentunya memerlukan berbagai 

dukungan, terutama dukungan dalam aspek gizi, kesehatan dan pendidikan. 

Ketiga aspek tersebut merupakan pilar utama pengembangan anak usia dini, 

sebab memberi pengaruh yang besar terhadap kualitas anak di masa yang akan 

datang. Keberhasilan tiap fase tumbuh kembang sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan seseorang di fase selanjutnya. Sehingga orang tua selalu 

mengusahakan bahkan mengharuskan untuk memantau tumbuh kembang 

anaknya secara optimal di setiap usianya (Sajiman, Nurhamidi, 2016). 

Berdasarkan dari beberapa jurnal terkait hubungan pemberian ASI 

dengan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi usia 0-6 bulan sebelumnya, 

ada yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan bermakna dan tidak 

memiliki hubungan bermakna antara keduanya.  

Terdapat ketidaksamaan pemahaman antara beberapa pihak dalam 

menyimpulkan hubungan pemberian ASI dengan pertumbuhan dan 

perkembangan pada bayi usia 0-6 bulan. Febriani et al (2019) dan Octasila et 

al (2019) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan tumbuh kembang bayi. 

Sedangkan menurut Sofia et al (2016) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan pada pertumbuhan bayi usia 6 bulan 
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yang diberi ASI Eksklusif dan Non ASI Eksklusif dan terdapat hubungan yang 

signifikan terhadap perkembangan antara bayi yang diberi ASI Eksklusif dan 

Non ASI Eksklusif. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang kontradiktif, 

sehingga penelitian ini hadir untuk menjawab hal tersebut. Walaupun 

demikian, hasil dari penelitian ini bukan sebagai tolak ukur melainkan sebagai 

referensi tambahan dalam dunia medis. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti “Hubungan Pemberian ASI Dengan Pertumbuhan dan Perkembangan 

Pada Bayi Usia 0-6 Bulan di UPT Puskesmas Galesong.” 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada hubungan pemberian ASI dengan pertumbuhan dan 

perkembangan pada bayi usia 0-6 bulan di UPT Puskesmas Galesong? 

C. Hipotesis  

1. Hipotesis Nol (H0)  

a) Tidak terdapat hubungan antara pemberian ASI dengan pertumbuhan pada 

bayi usia 0-6 bulan 

b) Tidak terdapat hubungan antara pemberian ASI dengan perkembangan 

pada bayi usia 0-6 bulan 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a) Terdapat hubungan antara pemberian ASI  dengan pertumbuhan pada bayi 

usia 0-6 bulan 

b) Terdapat hubungan antara pemberian ASI dengan perkembangan pada 

bayi usia 0-6 bulan 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Definisi Operasional  

Tabel 1. 1 Definisi Operasional 
No Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

  Variabel Independen    

1 ASI  Air Susu Ibu (ASI) 

adalah cairan yang 

diciptakan khusus 

yang keluar 

langsung dari 

payudara seorang 

ibu untuk bayi. 

Kuisioner 1. Ya: jika 

diberikan ASI 

full selama enam 

bulan atau secara 

eksklusif  

2. Tidak: jika 

berhenti 

diberikan ASI 

sebelum berusia 

enam bulan dan 

dilakukan mix 

feeding atau 

tidak diberikan 

ASI secara 

eksklusif 

Nominal 

  Variabel Dependen    

1 Pertumbuhan Pertumbuhan 

adalah 

bertambahnya 

ukuran dan jumlah 

sel di seluruh 

bagian tubuh yang 

secara kuantitatif 

dapat diukur, 

Dinilai 

berdasarkan 

berat badan 

anak dengan 

menggunakan 

Baby scale dan 

tinggi badan 

anak dengan 

1. Gizi normal :  

-2 SD sd +1 SD  

2. Tidak normal :  

<-3 SD, - 3 SD 

sd <- 2 SD,  

> + 1 SD sd + 2 

SD, > + 2 SD sd 

+ 3 SD, dan > + 

Ordinal 
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seperti tinggi badan 

dan berat badan 

yang dinyatakan 

dalam status gizi 

menggunakan 

baby  length 

board 

3 SD 

 

2 Perkembangan Perkembangan 

adalah bertambah 

sempurnanya fungsi 

alat tubuh yang 

dapat dicapai 

melalui belajar, 

terdiri dari 

kemampuan gerak 

kasar dan halus, 

pendengaran, 

penglihatan, 

komunikasi, bicara, 

emosi-

sosial,kemandirian, 

intelegensia, dan 

perkembangan 

moral 

Cheklis KPSP 

(Kuisioner Pra 

Skrining 

Perkembangan) 

1. Normal : 

jumlah jawaban 

Ya 9 atau 10 

2. Tidak normal : 

jumlah jawaban 

Ya ≤ 6, 7, dan 8 

Ordinal 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja UPT Puskesmas Galesong 

untuk mengetahui hubungan antara pemberian ASI dengan 

pertumbuhan dan perkembangan pada bayi usia 0-6 bulan.  

E. Kajian Pustaka 

Sebagai bahan penguat penelitian, penulis mengutip beberapa 

penelitian yang relevan : 
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Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Cara Pengukuran Hasil 

1 Octasila & 

Yana (2019) 

Hubungan 

Pemberian Air 

Susu Ibu (ASI) 

dengan 

Tumbuh 

Kembang 

Balita 

Cross 

Sectional 

41 

responden 

Kuisioner yang 

mengkaji usia 

bayi, berat badan, 

tinggi badan, serta 

pertanyaan 

langsung tentang 

perkembangan 

balita yang 

mengacu pada 

KPSP 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

terdapat hubungan 

signifikan antara 

pemberian Air Susu 

Ibu (ASI) dengan 

status tumbuh 

kembang balita.  

2 Sofia & 

Afiah 

(2016) 

Tumbuh 

Kembang Bayi 

Usia 6 Bulan 

Yang Diberi 

ASI Eksklusif 

dan Non Asi 

Eksklusif 

Cross 

Sectional 

39 

responden 

Instrument ceklist 

KPSP dan KMS 

Hasil penelitian 

dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat 

hubungan yang 

signifikan pada 

pertumbuhan bayi 

usia 6 bulan yang 

diberi ASI Eksklusif 

dan Non ASI 

Eksklusif dan 

terdapat hubungan 

yang signifikan 

terhadap 

perkembangan 

antara bayi yang 

diberi ASI Eksklusif 
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dan Non ASI 

Eksklusif. 

3. Siregar & 

Ritonga 

(2018) 

Hubungan 

Pemberian ASI 

Eksklusif 

Dengan 

Pertumbuhan 

Berat Badan 

Bayi 0-6 Bulan 

Di Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Padangmatingg

i Kota 

Padangsidimpu

an Tahun 2018 

Cross 

Sectional 

67 

responden 

Data sekunder 

yang meliputi, 

umur ibu, 

pendidikan ibu, 

pekerjaan ibu, 

umur bayi, 

pemebrian ASI 

eksklusif dan 

pertumbuhan berat 

badan bayi 0-6 

bulan 

Ada hubungan 

antara pemberian 

ASI eksklusif 

dengan pertumbuhan 

berat badan bayi 0-6 

bulan di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Padangmatinggi 

Kota 

Padangsidimpuan 

Tahun 2018 

4 Febriani, 

Awwalia, 

dan 

Kumalasari 

(2019) 

Pemberian ASI 

Eksklusif 

dengan 

Tumbuh 

Kembang Bayi 

Usia 6 Bulan 

di Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Wates 

Pringsewu 

Lampung 

Cross 

Sectional 

38 

responden 

Pertumbuhan 

dinilai melalui 

hasil penimbangan 

berat badan dan 

perkembangan 

dinilai melalui 

hasil kuisioner 

KPSP 

Dari hasil penelitian 

yang dilakukan di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Wates 

Pringsewu Tahun 

2017 terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

pemberian ASI 

eksklusif dengan 

tumbuh kembang 

bayi usia 6 bulan 

dengan jumlah 

sampel sebanyak 38 
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bayi  telah 

didapatkan bahwa 

tumbuh kembang 

bayi pada usia 6 

bulan yang sesuai 

yaitu sebanyak 28 

bayi (73,7%), 

sedangkan yang 

tidak sesuai 

sebanyak 10 bayi 

(26,3%) 

5 Rachmadani 

et al (2017) 

Pemberian Asi 

Eksklusif 

Dengan 

Perkembangan 

Bayi Usia 6 

Bulan Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Guntung 

Payung 

Cross 

Sectional 

36 

responden 

lembar pertanyaan 

wawancara untuk 

mengetahui 

klasifikasi ASI 

eksklusif atau 

tidak dan lembar 

observasi KPSP 

(Kuisioner Pra 

Skrining 

Perkembangan) 

untuk menilai 

perkembangan 

bayi 

Hasil analisis 

menunjukkan ada 

hubungan pemberian 

ASI eksklusif 

dengan 

perkembangan bayi 

usia 6 bulan di 

wilayah kerja 

puskesmas Guntung 

Payung 

 

F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui Hubungan Pemberian ASI Dengan Pertumbuhan 

dan Perkembangan Pada Bayi Usia 0-6 Bulan di UPT Puskesmas 

Galesong 
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2. Tujuan khusus  

a) Untuk mengetahui distribusi pemberian ASI pada bayi 0-6 bulan di 

wilayah kerja UPT Puskesmas Galesong 

b) Untuk mengetahui pertumbuhan bayi 0-6 bulan yang diberi ASI dan tidak 

diberi ASI di UPT Puskesmas Galesong 

c) Untuk mengetahui perkembangan bayi 0-6 bulan di UPT Puskesmas 

Galesong diberi ASI dan tidak diberi ASI 

d) Untuk mengetahui hubungan antara pemberian ASI dengan pertumbuhan 

pada bayi usia 0-6 bulan di UPT Puskesmas Galesong 

e) Untuk mengetahui hubungan antara pemberian ASI dengan perkembangan 

pada bayi usia 0-6 bulan di UPT Puskesmas Galesong 

G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan 

menerapkan ilmu yang telah didapat di bidang Kesehatan terutama 

mengenai hubungan pemberian ASI dengan pertumbuhan dan 

perkembangan pada bayi usia 0-6 bulan di UPT Puskesmas Galesong.  

2. Bagi Pengetahuan  

Dapat dijadikan bahan bacaan dan salah satu bahan acuan untuk untuk 

penelitian selanjutnya di bidang Kesehatan ibu dan anak.  

3. Bagi Masyarakat  

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pemberian ASI pada bayi 0-6 bulan.  

4. Bagi instansi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan 

pengembangan ilmu secara empiris khususnya mengenai Hubungan 

Pemberian ASI Dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Bayi Usia 

0-6 Bulan. Menambahkan referensi penelitian tentang kasus ibu dan anak, 

sehingga dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. ASI  

1. Pengertian ASI  

Air Susu Ibu (ASI) merupakan cairan biologis kompleks yang 

mengandung semua nutrient yang diperlukan untuk tumbuh kembang 

anak. Terkadang masih banyak ibu yang memberi tambahan susu formula 

pada bayinya yang cukup bulan dan sehat karena merasa ASInya belum 

keluar atau kurang (Lukman et al., 2020). 

Dalam Al-Qur‟an surah Al-Talaaq ayat 6, Allah Swt. Berfirman : 

                     

                        

                          

        

 Terjemahnya : 

 “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

 tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

 untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang 

 sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 

 nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan 

 (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

 musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 

 kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 

 itu) untuknya.” 
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Terkait dengan ayat ini, Ibnu Katsir berpendapat bahwa ketika si istri 

yang dicerai menyusui anak (dari suami yang mencerai) maka ia memiliki 

hak memeroleh jasa penyusuan tersebut dan orangtua (ayah) atau wali dari 

anak yang disusui tersebut terikat kewajiban pemberian upah terhadap ibu 

dari si anak atau istri yang dicerai tersebut. Menurut Qurthubi, yang 

dimaksud jika mereka yaitu wanita yang di thalaq itu menyusukan (anak-

anak) mu, maka wajib bagi ayah  memberikan upah penyusuan tersebut 

(Anhu, n.d.). 

 Ketika terjadi perbedaan pendapat antara laki-laki (suami) dan 

perempuan (istri yang dicerai) yang menuntut pemberian upah penyusuan 

yang besar namun pihak laki-laki (suami) tidak mengabulkannya atau 

mungkin setelah berusaha mencoba namun akhirnya tidak mampu, maka 

boleh dicarikan ibu susuan bagi bayi jika si ibu dari bayi tersebut mau atau 

rela dengan pengupahan ibu susuan bagi si bayi (Anhu, n.d.). 

 Ayat di atas, juga memberi jalan bagi mantan suami mencari 

perempuan lain untuk menyusukan anaknya. Begitu juga ketika seorang 

ibu menemui kesulitan dalam menyusui bayinya, maka ibu tersebut dapat 

meminta bantuan kepada seorang wanita yang dia percayai. Pada dasarnya 

setiap ibu tentu menginginkan bayinya tumbuh subur dan sehat. Jika ASI 

merupakan salah satu unsur pokok yang dapat mewujudkan kesehatan 

bayinya, maka sangat wajar jika para ibu berusaha memberi bayinya ASI 

(Herawati & Mukhtar, 2021). 

 Karena susu yang berasal dari makhluk lain kandungannya tidak akan 

sama dengan ASI, terbukti bahwa ASI dengan susu sapi memiliki 

kandungan yang berbeda jauh. Sehingga dapat menimbulkan masalah 

misalnya alergi susu sapi. Hal ini juga menjadi alasan mengapa 

diperbolehkannya seorang bayi meminum ASI dari perempuan lain yang  

bukan ibunya atau dengan kata lain dari donor ASI karena kandungannya 

yang tidak akan sama dengan yang dibutuhkan bayi manusia sehingga 

dapat menimbulkan berbagai penyakit.  
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Meskipun demikian, dalam konteks pasangan suami istri yang tidak 

bercerai pun ayat ini tetap berlaku, tentu saja dengan konteks „kesulitan‟ 

yang sesuai, seperti masalah kesehatan pada ibu sehingga tidak dapat 

menyusui anaknya secara langsung, atau kesulitan-kesulitan lainnya. Yang 

jelas poin yang dapat diambil adalah bahwa kedudukan ASI tidak dapat 

digantikan dengan jenis makanan atau minuman lainnya bagi bayi. Atau 

dengan kata lain, lebih baik disusukan oleh perempuan lain dari pada 

beralih pada susu atau makanan pengganti ASI lainnya (Imam Ibnu Katsîr) 

(Ismail, 2018) 

Masalah kecukupan gizi yang merupakan masalah klasik yang masih 

ditemui di Indonesia adalah cakupan ASI eksklusif. Hal ini sangat perlu 

menjadi perhatian mengingat Indonesia harus terus memupuk daya saing 

sumber daya manusia agar generasi kedepan dapat tumbuh dan 

berkembang dengan semestinya (Syakir et al., 2019).   

Gizi baik pada kenyataannya dipengaruhi oleh pola makan anak dan 

riwayat pemberian ASI pada waktu bayi. Anak yang pernah mendapatkan 

ASI eksklusif, maka pertumbuhan dan perkembangannya lebih baik 

dibandingkan anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif (Saharuddin, 

2017). 

World Health Organization (WHO) dan United Nation Childrens Fund 

(UNICEF) merekomendasikan sebaiknya anak hanya diberi air susu ibu 

(ASI) selama paling sedikit enam bulan pertama dalam kehidupan seorang 

bayi dan dilanjutkan dengan makanan pendamping yang tepat sampai usia 

2 tahun dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian anak 

(Yusrina & Devy, 2017).. 

2. Manfaat ASI 

Pemberian ASI perlu karena memberikan beberapa manfaat bagi bayi 

antara lain, dapat memberikan kehidupan yang baik dalam pertumbuhan 

maupun perkembangan bayi, mengandung antibodi yang melindungi bayi 

dari penyakit infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit, mengandung 

komposisi yang tepat karena kandungan ASI diciptakan sesuai dengan 
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kebutuhan bayi, meningkatkan kecerdasan bayi, terhindar dari alergi yang 

biasanya timbul karena konsumsi susu formula, bayi merasakan kasih 

sayang ibu secara langsung saat proses menyusui, dan ketika beranjak 

dewasa akan mengurangi risiko untuk terkena hipertensi, kolesterol, 

overweight, obesitas dan diabetes tipe 2. Bayi yang tidak diberikan ASI 

eksklusif akan lebih rentan untuk terkena penyakit kronis, seperti jantung, 

hipertensi, dan diabetes setelah ia dewasa serta dapat menderita 

kekurangan gizi atau mengalami obesitas (Yusrina & Devy, 2017). 

Pemberian ASI eksklusif selain bermanfaat bagi bayi juga bermanfaat 

bagi ibu diantaranya sebagai kontrasepsi alami saat ibu menyusui dan 

sebelum menstruasi, menjaga kesehatan ibu dengan mengurangi risiko 

terkena kanker payudara dan membantu ibu untuk menjalin ikatan batin 

kepada anak. Pemberian ASI dapat membantu mengurangi pengeluaran 

keluarga karena tidak membeli susu formula yang harganya mahal 

(Yusrina & Devy, 2017). 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian ASI 

a. Faktor Internal  

Faktor internal yang mempengaruhi pemberian ASI seperti :  

1) Pengetahuan: Pengetahuan adalah sejumlah informasi yang 

dikumpulkan dan dipahami seseorang terhadap sesuatu hal. 

Pengetahuan dapat berasal dari pengalaman tertentu yang pernah 

dialami dan yang diperoleh dari hasil belajar secara formal, 

informal dan non formal (Nugraheny & Alfiah, 2015). 

2) Pendidikan: Pendidikan diartikan sebagai suatu proses belajar yang 

memberikan latar belakang berupa mengajarkan kepada manusia 

untuk dapat berpikir secara obyektif dan dapat memberikan 

kemampuan untuk menilai apakah budaya masyarakat dapat 

diterima atau mengakibatkan seseorang merubah tingkah laku 

(Nugraheny & Alfiah, 2015). 

3) Pekerjaan: Beberapa wanita bekerja mempunyai kecemasan yaitu 

dengan memberikan ASI secara eksklusif dapat merusak prospek 
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peningkatan karier mereka dalam bekerja (Nugraheny & Alfiah, 

2015). 

4) Penyakit ibu: Beberapa penyakit dapat mempengaruhi proses 

pemberian ASI seperti: gagal jantung, gagal ginjal dan anemia 

berat (Nugraheny & Alfiah, 2015). 

5) Faktor suami: Salah satu kunci kesuksesan laktasi adalah adanya 

dukungan dari keluarga khususnya suami. Dukungan yang 

diberikan dapat berupa dukungan fisik maupun dukungan 

psikologis (Nugraheny & Alfiah, 2015). 

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yang mempengaruhi pemberian ASI seperti : 

1) Promosi susu formula bayi: Adanya promosi susu formula bisa 

menjadi kemungkinan gagalnya pemberian ASI. Promosi tersebut 

dapat berasal dari petugas kesehatan misalnya pada saat pasien 

pulang dibekali susu formula, ataupun dari iklan-iklan di beberapa 

media baik cetak maupun elektronik (Nugraheny & Alfiah, 2015). 

2) Informasi dari tenaga kesehatan: Pemberian informasi dari tenaga 

kesehatan dapat membantu menambah wawasan serta dapat 

menimbulkan kesadaran bagi para ibu-ibu menyusui (Nugraheny & 

Alfiah, 2015). 

4. Kandungan ASI  

a. Kolostrum  

Cairan susu kental berwarna kekuning-kuningan yang dihasilkan pada 

sel alveoli payudara ibu. Sesuai untuk kapasitas pencernaan bayi dan 

kemampuan ginjal baru lahir yang belum mampu menerima makanan 

dalam volume besar. Jumlahnya tidak terlalu banyak tetapi kaya akan gizi 

dan sangat baik bagi bayi. Kolostrum mengandung karotin dan Vitamin A 

yang sangat tinggi. Tetapi sayang, karena kekurangtahuan atau karena 

kepercayaan yang salah, banyak ibu yang baru melahirkan tidak 

memberikan kolostrum kepada bayinya. Kolostrum seharusnya tidak 
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dibuang sia-sia, akan tetapi disusukan kepada bayi (Mustika, Nurjanah, 

2018). 

b. Protein  

Protein dalam ASI terdiri dari casein (protein yang sulit dicerna) dan 

whey (protein yang mudah dicerna). ASI lebih banyak mengandung whey 

daripada casein sehingga protein ASI mudah dicerna. Sedangkan pada 

susu sapi kebalikannya. Untuk itu pemberian ASI Eksklusif wajib 

diberikan sampai bayi berumur 6 bulan (Mustika, Nurjanah, 2018). 

c. Lemak  

Lemak ASI adalah penghasil kalori (energi) utama dan merupakan 

komponen zat gizi yang bervariasi. Lebih mudah dicerna karena sudah 

dalam bentuk emulsi. DHA/Docosahexaenoic Acid merupakan asam 

lemak tak jenuh yang membantu perkembangan otak sebagai pembentuk 

jaringan syaraf, sinap, dan indra pengelihatan (Mustika, Nurjanah, 2018). 

d. Laktosa  

Merupakan karbohidrat utama pada ASI. Fungsinya sebagai sumber 

energi, meningkatkan absorbsi kalsium dan merangsang pertumbuhan 

lactobacillus bifidus (Mustika, Nurjanah, 2018). 

e. Vitamin A 

Konsentrasi vitamin A berkisar pada 200 IU/dl (Mustika, Nurjanah, 

2018). 

f. Zat besi  

Meskipun ASI mengandung sedikit zat besi (0,5 – 1,0 mg/ liter), bayi 

yang menyusu jarang kekurangan zat besi (anemia). Hal ini dikarenakan 

zat besi pada ASI yang lebih mudah diserap (Mustika, Nurjanah, 2018). 

g. Taurin 

Berupa asam amino dan berfungsi sebagai neurotransmitter, berperan 

penting dalam maturasi otak bayi. DHA dan ARA merupakan bagian dari 

kelompok molekul yang dikenal sebagai omega fatty acids. DHA 

(docosahexaenoic acid) adalah sebuah blok bangunan utama di otak 

sebagai pusat kecerdasan dan untuk kesehatan mata. Akumulasi DHA di 
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otak lebih dari dua tahun pertama kehidupan. ARA (arachidonic acid) 

yang ditemukan di seluruh tubuh dan bekerja bersama-sama dengan DHA 

untuk mendukung visual dan perkembangan mental bayi (Mustika, 

Nurjanah, 2018). 

h. Lactobacilus  

Berfungsi menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri 

Escherichia Coli yang sering menyebabkan diare pada bayi (Mustika, 

Nurjanah, 2018). 

i. Lactoferin  

Sebuah besi – batas yang mengikat protein, ketersediaan besi untuk 

bakteri dalam intensitas, serta memungkinkan bakteri sehat tertentu untuk 

berkembang. Memiliki efek langsung pada antibiotic berpotensi berbahaya 

seperti bakteri Staphylococci dan Escherichia Coli. Hal ini ditemukan 

dalam konsentrasi tinggi dalam kolostrum, tetapi berlangsung sepanjang 

tahun pertama, bermanfaat menghambat bakteri staphylococcus dan jamur 

candida (Mustika, Nurjanah, 2018). 

j. Lisozim  

Dapat memecah dinding bakteri sekaligus mengurangi insidens caries 

dentis dan maloklusi (kebiasaan lidah yang mendorong ke depan akibat 

menyusu dengan botol dan dot). Enzim pencernaan yang kuat yang 

ditemukan dalam air susu ibu pada tingkat 50 kali lebih tinggi daripada 

dalam susu formula. Lisozim menghancurkan bakteri berbahaya dan 

akhirnya mempengaruhi keseimbangan bakteri yang menghuni usus 

(Mustika, Nurjanah, 2018). 

5. Produksi ASI 

Proses diproduksinya ASI dimulai saat dirangsang oleh isapan mulut 

bayi pada puting susu. Isapan tersebut merangsang kelenjar Pituitary 

Anterior untuk memproduksi sejumlah prolaktin yaitu hormon yang 

membuat keluarnya air susu. Proses pengeluaran air susu juga tergantung 

pada let down refleks, dimana isapan puting susu dapat merangsang 

kelenjar Pituitary Posterior untuk menghasilkan hormon oksitosin, yang 
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dapat merangsang serabut otot halus di dalam dinding saluran susu agar 

membiarkan susu dapat mengalir secara lancar (Hartati & Sukarni, 2017).  

Selama periode menyusui, produksi ASI sangat ditentukan oleh prinsip 

supply and demand artinya semakin sering payudara diisap dan 

dikosongkan maka akan semakin sering dan semakin banyak ASI yang 

akan diproduksi. Namun hal ini, tidak berlaku pada 1-3 hari setelah 

kelahiran bayi. Pada saat tersebut produksi ASI lebih ditentukan oleh kerja 

hormon prolaktin sehingga bayi perlu tetap sering menyusu untuk 

mendapatkan kolostrum secara maksimal. Pada saat kolostrum berubah 

menjadi ASI transisi (sekitar hari ke-2 atau ke-3) maka mulailah prinsip 

supply and demand tersebut dan di masa-masa awal ini, terkadang antara 

supply dan demand belum sesuai. Misalnya: demand bayi sudah besar, 

tetapi supply ibu masih sedikit sehingga bayi akan sering menangis karena 

lapar (Hartati & Sukarni, 2017).  

B. Pertumbuhan 

1. Pengertian Perutumbuhan 

Pertumbuhan (growth) merupakan perubahan secara fisiologis sebagai 

hasil dari kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal 

dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan meliputi pertambahan 

dalam hal besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun 

individu yang dapat diukur atau bersifat kuantitatif (Herlina, 2018). 

Pertumbuhan ini berlangsung sejak janin berada dalam kandungan dan 

pada masa setelah lahir. Untuk mendapatkan anak yang berkualitas baik di 

kemudian hari, orang tua khususnya ibu harus mempersiapkan diri sebaik-

baiknya. Bayi tanpa pemberian gizi yang cukup selama dalam kandungan 

akan mengakibatkan kecerdasannya bermasalah (Lukman et al., 2020). 

Pertumbuhan anak-anak di negara berkembang salah satunya Indonesia 

ternyata masih terkebelakang dibandingkan anak-anak di negara maju. 

Masalah kurang konsumsi pangan atau gizi harus diatasi sejak dini, jika 

kita menginginkan anak-anak Indonesia bertumbuh dan berkembang 
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dengan baik dengan pesat. Pertumbuhan anak sangat erat kaitannya 

dengan status gizi pada anak (Herlina, 2018). 

Gangguan pertumbuhan yang berkaitan dengan status gizi seperti 

malnutrisi merupakan kaitan yang tidak terpisahkan, diketahui anak 

dengan stunting, wasting, ataupun status gizi kurang umumnya memiliki 

riwayat berat badan lahir rendah (Jalaluddin, S., Faradilah, A., & Larasati, 

2019). 

2. Penilaian Pertumbuhan  

Penilaian pertumbuhan anak harus dilakukan secara berkala. Banyak 

masalah fisik maupun psikososial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

anak. Pertumbuhan yang terganggu dapat merupakan tanda awal adanya 

masalah gizi dan kesehatan (Kemenkes, 2020). 

Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran fisik dari waktu ke waktu, 

baik dalam segi dimensi, proporsi, maupun komposisi atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan antopometri (Octasila & Yana, 2019). 

Standar Antropometri Anak digunakan untuk menilai atau menentukan 

status gizi anak. Penilaian status gizi Anak dilakukan dengan 

membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan 

dengan Standar Antropometri Anak. Klasifikasi penilaian status gizi 

berdasarkan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada 

WHO Child Growth Standards untuk anak usia 0-5 tahun (Kemenkes, 

2020). 

Standar Antropometri Anak didasarkan pada parameter berat badan 

dan panjang/tinggi badan yang terdiri atas 4 (empat) indeks, meliputi:  

a. Indeks Berat Badan Menurut Umur (BB/U)  

Indeks BB/U ini menggambarkan berat badan relatif dibandingkan 

dengan umur anak. Indeks ini digunakan untuk menilai anak dengan berat 

badan kurang (underweight) atau sangat kurang (severely underweight), 

tetapi tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak gemuk atau 

sangat gemuk. Penting diketahui bahwa seorang anak dengan BB/U 

rendah, kemungkinan mengalami masalah pertumbuhan, sehingga perlu 
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dikonfirmasi dengan indeks BB/PB atau BB/TB atau IMT/U sebelum 

diintervensi (Kemenkes, 2020). 

b. Indeks Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U)  

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau 

tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi 

anak-anak yang pendek (stunted) atau sangat pendek (severely stunted), 

yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. 

Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat 

diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi 

sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin, namun hal ini jarang 

terjadi di Indonesia (Kemenkes, 2020). 

c. Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB 

atau BB/TB) 

Indeks BB/PB atau BB/TB ini menggambarkan apakah berat badan 

anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks ini 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (wasted), gizi 

buruk (severely wasted) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih 

(possible risk of overweight). Kondisi gizi buruk biasanya disebabkan oleh 

penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun 

yang telah lama terjadi (kronis) (Kemenkes, 2020). 

d. Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U) 

Indeks IMT/U digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi 

kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih dan obesitas. Grafik IMT/U 

dan grafik BB/PB atau BB/TB cenderung menunjukkan hasil yang sama. 

Namun indeks IMT/U lebih sensitif untuk penapisan anak gizi lebih dan 

obesitas. Anak dengan ambang batas IMT/U >+1SD berisiko gizi lebih 

sehingga perlu ditangani lebih lanjut untuk mencegah terjadinya gizi lebih 

dan obesitas (Kemenkes, 2020). 

Penentuan status gizi anak merujuk pada tabel Standar Antropometri 

Anak dan grafik pertumbuhan anak, namun grafik lebih menggambarkan 
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kecenderungan pertumbuhan anak. Baik tabel maupun grafik 

menggunakan ambang batas yang sama (Kemenkes, 2020).  

Tabel 2.1 Kategori dan Ambang Batas status gizi anak 
berdasarkan indeks 

Indeks Kategori Ambang Batas (Z-Score) 
Berat badan 
Menurut Umur 
(BB/U) anak usia 
0-60 bulan 

Berat badan sangat 
kurang (severely 
underweight) 
Berat badan kurang 
(underweight) 
Berat badan normal 
Risiko Berat badan 
lebih 

< -3 SD 
 
 
-3 SD sampai dengan< -2 SD 
 
-2 SD sampai dengan +1 SD 
>+1 SD 

Panjang Badan 
atau Tinggi Badan 
menurut Umur 
(PB/U atau TB/U) 
anak usia 0-60 
bulan 

Sangat pendek 
(severely stunted) 
Pendek (stunted) 
Normal 
Tinggi 

< -3 SD 
 
-3 SD sampai dengan < -2 SD 
-2 SD samapi dengan +3 SD 
> +3 SD 

Berat Badan 
menurut Panjang 
Badan atau Tinggi 
Badan (BB/PB 
atau BB/TB) anak 
usia 0-60 bulan 

Gizi buruk 
(severely wasted) 
Gizi kurang 
(wasted)  
Gizi baik (normal) 

< -3 SD 
 
-3 SD sampai dengan < -2 SD 
 
-2 SD sampai dengan +1 SD 

Berisiko gizi lebih 
(possible risk of 
overweight 
Gizi lebih 
(overweight)  
Obesitas (obese) 

> +1 SD sampai dengan +2 SD 
 
 
> +2 SD sampai dengan +3 SD 
 
> +3 SD  

 

 

Indeks Massa 
Tubuh menurut 
Umur (IMT/U) 
anak usia 0-60 
bulan 

Gizi buruk 
(severely wasted) 
Gizi kurang 
(wasted) 
Gizi baik (normal) 
Berisiko gizi lebih 
(possible risk of 
overweight) 
Gizi lebih 

< -3 SD 
 
-3 SD sampai dengan < -2 SD 
 
-2 SD samapi dengan +1 SD 
> +1 SD sampai dengan +2 SD 
 
 
> +2 SD sampai dengan +3 SD 
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(overweight) 
Obesitas (obese) 

 
> +3 SD 

Indeks Massa 
Tubuh menurut 
Umur (IMT/U) 
anak usia 5-18 
tahun 

Gizi buruk 
(severely thinness) 
Kurus 
Normal 
Gemuk 
Obesitas 

< -3 SD 
 
-3 SD sampai dengan < -2 SD 
-2 SD sampai dengan +1 SD 
+1 SD sampai dengan +2 SD 
> +2 SD 

C. Perkembangan 

1. Pengertian Perkembangan  

Perkembangan (development) adalah bertambahnya kemampuan (skill) 

dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang 

teratur dan dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan 

(Nelwatri, H., Agonwardi. and Setyanie, 2018). 

Perkembangan balita dipengaruhi oleh pengetahuan orang tua terutama 

ibu. Sehingga diharapkan setiap ibu mempunyai pengetahuan tentang 

perkembangan balita. Ibu dapat memberikan kontribusi yang paling 

dominan terhadap perkembangan dan mampu menilai penyimpangan 

perkembangan balita sehingga dapat segera meminta bantuan tenaga 

profesional agar dapat ditangani secara tepat (Nelwatri, H., Agonwardi. 

and Setyanie, 2018). 

2. Ciri-Ciri Perkembangan 

Perkembangan merupakan sederetan perubahan fungsi organ tubuh 

yang berkelanjutan, teratur dan saling berkait. Perkembangan terjadi 

secara stimultan dengan pertumbuhan. Perkembangan merupakan hasil 

interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang 

mempengaruhinya, antara lain meliputi perkembangan sistem 

neuromuskuler, bicara, emosi, dan sosial. Semua fungsi tersebut berperan 

penting dalam kehidupan manusia yang utuh. Terdapat beberapa ciri-ciri 

perkembangan, yaitu : 

a. Perkembangan melibatkan perubahan  

 Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan, maka 

setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Perkembangan 
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sistem reproduksi misalnya, disertai dengan perubahan pada organ 

kelamin, perkembangan intelegensia menyertai pertumbuhan otak dan 

serabut saraf. Perubahanperubahan ini meliputi perubahan ukuran 

tubuh secara umum, perubahan proporsi tubuh, berubahnya ciri-ciri 

lama dan timbulnya ciri-ciri baru sebagai tanda kematangan suatu 

organ tubuh tertentu (Nurmalasari, 2017). 

b. Perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya  

 Seseorang tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan 

sebelum ia melewati tahapan sebelumnya. Sebagai contoh, seorang 

anak tidak akan bisa berjalan sebelum ia berdiri. Karena itu 

perkembangan awal ini merupakan masa kritis karena akan 

menentukan perkembangan selanjutnya (Nurmalasari, 2017). 

c. Perkembangan mempunyai pola yang tetap  

 Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang 

tetap, yaitu:  

1) Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian 

menuju ke arah kaudal. Pola ini disebut pola sefalokaudal 

(Nurmalasari, 2017). 

2) Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proksimal (gerak 

kasar) lalu berkembang ke bagian distal seperti jari-jari yang 

mempunyai kemampuan dalam gerak halus. Pola ini disebut 

proksimodistal (Nurmalasari, 2017). 

d. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan  

 Tahap ini dilalui seorang anak mengikuti pola yang teratur dan 

berurutan, tahap-tahap tersebut tidak bisa terbalik, misalnya anak 

terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum mampu membuat 

gambar kotak, dsb (Nurmalasari, 2017). 

e. Perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda  

 Seperti halnya pertumbuhan, perkembangan berlangsung dalam 

kecepatan yang berbeda-beda. Kaki dan tangan berkembang pesat pada 
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awal masa remaja, sedangkan bagian tubuh yang lain mungkin 

berkembang pesat pada masa lainnya (Nurmalasari, 2017). 

f. Perkembangan berkolehrasi dengan pertumbuhan  

 Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun 

demikian, terjadi peningkatan mental, ingatan, daya nalar, asosiasi, dll 

(Nurmalasari, 2017). 

3. Aspek Perkembangan 

 Aspek perkembangan anak terdiri dari : 

a. Motorik Halus (Fine Motor Adaptive)  

 Merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak 

untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan 

bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan otot-otot kecil, tetapi 

melakukan koordinasi yang cermat, misalnya kemampuan untuk 

menggambar, memegang suatu benda, dll (Nurmalasari, 2017). 

b. Motorik kasar (Gross Motor)  

 Aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. 

Perkembangan motorik kasar merupakan aspek perkembangan yang 

menarik perhatian, karena mudah diamati. Misalnya tengkurap, duduk, 

berdiri dan berjalan. Perlu diingat bahwa adalah perkembangan 

motorik kasar sedikit berhubungan dengan intelegensia anak di 

kemudian hari (Nurmalasari, 2017). 

c. Perkembangan Bahasa  

 Merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak 

untuk memberikan respon terhadap suara mengikuti perintah dan 

berbicara spontan. Fungsi bicara sangat berkaitan dengan 

perkembangan bahasa seorang anak untuk berkomunikasi dengan 

orang lain, untuk dapat berbicara, anak harus dapat mendengar, 

mengartikan apa yang didengar, memerintahkan mulut untuk berbicara 

dan mampu menggerakkan alat bicara dengan baik.fungsi bicara dibagi 

menjadi bicara reseptif, yang berarti anak mengerti apa yang didengar, 

dan bicara ekspresif, yang berarti anak dapat mengucapkan kata-kata. 
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Tahap bicara ekspresif dapat dibagi menjadi fase pra-linguistik yaitu 

mengeluarkan suara tanpa arti dan fase linguistik yaitu kata yang 

berarti (Nurmalasari, 2017). 

d. Perkembangan Kepribadian/Tingkah Laku Sosial  

 Merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, 

bersosialisasi dan interaksi dengan lingkungannya. Sejak awal 

perkembangan, bayi/anak akan menjalin hubungan yang serasi dengan 

alam sekitarnya dan orang-orang yang bermakna untuknya. Dimulai 

dari lingkungan keluarga sendiri dan meluas ke lingkungan teman 

sebaya, tetangga, sekolah, dan masyarakat luas. Hubungan ini sangat 

berguna dan berpengaruhh terhadap perkembangan kepribadian anak 

(Nurmalasari, 2017). 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan  

a. Faktor Internal 

Secara internal perkembangan dipengaruhi oleh genetik dan hormonal. 

Hormon berpengaruh sejak bayi masih dalam kandungan, ketika janin 

berusia 4 bulan terjadi pertumbuhan yang cepat pada sistem hormonal 

salah satunya kelenjar tiroid menghasilkan kelenjar tiroksin yang berguna 

untuk metabolisme dan kematangan otak (Sakinah & Dinata, 2018).  

b. Faktor Eksternal 

Dari segi eksternal dipengaruhi oleh banyak hal yaitu masa prenatal 

(gizi, endokrin, infeksi, kelainan imunologi, radiasi dan psikologi ibu), 

masa natal (komplikasi yang terjadi saat persalinan seperti trauma kepala 

atau afaksia dapat memicu kerusakan pada jaringan otak) dan masa 

postnatal (gizi, kelainan kongenital, lingkungan, psikologis, endokrin, 

sosioekonomi, stimulasi dan obat-obatan). Dalam banyak faktor eksternal 

yang berpengaruh konsumsi gizi adalah salah satu bagian yang dapat 

dikontrol dan diukur pengaruhnya yaitu pemberian ASI (Air Susu Ibu) 

(Sakinah & Dinata, 2018). 

5. Deteksi Dini Penyimpangan Perkembangan 

Deteksi dini penyimpangan perkembangan anak dilakukan di semua 



 

31 
 

tingkat pelayanan kesehatan dan salah satunya adalah dengan melakukan 

pemeriksaan perkembangan anak menggunakan Kuesioner Pra Skrining 

Perkembangan (KPSP). Adapun tujuan pemeriksaan perkembangan anak 

menggunakan KPSP adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal 

atau ada penyimpangan (Sartika, 2018). 

Skrining dilakukan saat anak berusia 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 

42, 48, 54, 60, 66, dan 72 bulan. apabila orang tua datang dengan keluhan 

anaknya mempunyai masalah tumbuh kembang, sedangkan umur anak 

bukan umur skrining, maka lakukan pemeriksaan menggunakan KPSP 

untuk umur skrining terdekat (yang lebih muda) yang telah dicapai anak 

(Sartika, 2018). 

a) Alat/instrumen yang digunakan : 

1) Formulir KPSP menurut umur Formulir berisi 9-10 pertanyaan 

tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. 

Sasaran KPSP adalah anak umur 0- 72 bulan. 

2) Alat bantu pemeriksaan berupa: pensil, kertas, bola sebesar bola 

tenis, kerincingan, kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah, 

kismis, kacang tanah, potongan biscuit kecil berukuran 0,5-1 cm. 

b) Cara menggunakan KPSP 

1) Pada waktupemeriksaan/skrining, anak harus dibawa 

2) Tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan, dan tahun 

anak lahir. Bila umur anak lebih 16 hari dibulatkan menjadi 1 

bulan 

3) Setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan 

umur anak 

4) KPSP terdiri dari 2 macam pertanyaan, yaitu Pertanyaan yang 

dijawab oleh ibu/pengasuh anak dan Perintah kepada ibu/pengasuh 

anak atau petugas untuk melaksanakan tugas yang tertulis pada 

KPSP 
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5) Jelaskan kepada orangtua agar tidak ragu-ragu atau takut 

menjawab, oleh karena itu pastikan ibu/pengasuh anak mengerti 

apa yang ditanyakan kepadanya 

6) Tanyakan pertanyaan tersebut secara berurutan, satu persatu. Setiap 

pertanyaan hanya ada 1 jawaban, ya atau tidak. Catat jawaban 

tersebut pada formulir 

7) Ajukan pertanyaan yang berikutnya setelah ibu pengasuh anak 

menjawab pertanyaan terdahulu 

8) Teliti kembali apakah pertanyaan telah dijawab 

c) Interpretasi hasil KPSP (Hitung berapa jumlah jawaban)  

1) Jawaban Ya (ibu atau pengasuh anak menjawab bahwa anak bisa 

atau pernah atau sering atau kadang-kadang melakukannya). Jika 

jumlah jawaban Ya 9 atau 10 (S) maka perkembangan anak sesuai 

dengan tahap perkembangan, jumlah jawaban Ya 7 atau 8 (M) 

maka perkembangan anak meragukan, jumlah jawaban Ya 6 (P) 

atau kurang maka kemungkinan adanya penyimpangan 

2) Jawaban Tidak (ibu atau pengasuh anak menjawab bahwa anak 

belum pernah melakukan atau tidak pernah atau ibu/pengasuh anak 

tidak tahu). Maka tidak perlu merincikan jumlah jawaban 

d) Intervensi  

1) Jika perkembangan anak sesuai umur (S), maka beri pujian kepada 

ibu karena telah mengasuh anaknya dengan baik, teruskan pola 

asuh anak sesuai dengan tahap perkembangan anak, beri stimulasi 

perkembangan anak setiap saat dan sesering mungkin sesuai 

dengan umur dan kesiapan anak, ikutkan anak pada kegiatan 

penimbangan dan pelayanan kesehatan diposyandu secara teratur 

selama 1 kali dalam sebulan dan setiap ada kegiatan Bina Keluarga 

Balita (BKB), jika anak sudah memasuki usia prassekolah (36-72 

bulan) anak dapat diikutkan pada kegiatan di pusat pendidikan 

anak dini usia (PAUD), kelompok bermain, dan taman kanak- 

kanak, dan lakukan pemeriksaan/skrining rutin menggunakan 
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KPSP setiap 3 bulan pada anak berumur kurang dari 24 bulan dan 

setiap 6 bulan pada umur 24 sampai 72 bulan. 

2) Jika perkembangan anak meragukan (M), maka berikan petunjuk 

pada ibu untuk melakukan stimulasi perkembangan pada anak 

lebih sering lagi setiap saat dan sesering mungkin, ajarkan ibu cara 

melakukan intervensi stimulasi perkembangan anak untuk 

mengatasi penyimpangan/mengejar ketertinggalannya, lakukan 

pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan adanya 

penyakit yang menyebabkan penyimpangan perkembangan, 

lakukan penilain ulang KPSP 2 minggu kemudian dengan 

menggunakan daftar KPSP yang sesuai dengan umur anak, dan jika 

KPSP ulang jawaban Ya tetap 7 atau 8, maka kemungkinan ada 

penyimpangan (P). 

3) Jika terjadi penyimpangan pada perkembangan anak (P), maka 

buatlah rujukan ke RS dengan menuliskan jenis dan jumlah 

penyimpangan perkembangan (motorik kasar, motorik halus, 

bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian). 



 
 

34 
 

  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain Penelitian ini adalah penilitian observasional analitik yaitu 

peneliti melakukan observasi terhadap objek yang akan diteliti dengan 

pendekatan cross sectional menggunakan data kuantitatif yang diambil secara 

simultan atau bersamaan pada waktu yang sama untuk menghubungkan antara 

pemberian ASI dengan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi usia 0-6 

bulan. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih ialah UPT Puskesmas 

Galesong. Selain itu, target waktu dalam penelitian ini yaitu kurang lebih 2 

bulan, yaitu 29 November 2021-15 Januari 2022. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Dependen:  

Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan 

dan perkembangan pada bayi usia 0-6 bulan. 

2. Variabel Independen:  

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah ASI. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek 

yang yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja UPT 

Puskesmas Galesong yang  berjumlah 229 Responden pada bulan Juni-

November tahun 2021. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila 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. 

Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative 

(mewakili). Adapun dalam penelitian ini, pola pengampilan sampelnya 

diambil menggunakan metode Purposive Sampling yaitu bayi usia 0-6 bulan 

serta memenuhi kriteria inklusi. 

Cara pengambilan sampel dengan rumus slovin : 

n = 
 

      

    = 
   

             
 

    = 146 

Keterangan :  

n : Jumlah sampel 

N : Populasi 

e : Error margin  

Adapun pengambilan sampel dilakukan pada pemilihan dengan 

menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi penelitian ini adalah karakteristik umum dari 

subjek penelitian dari suatu populasi yang akan diteliti Dalam 

penelitian ini yang termasuk kriteria inklusi adalah : 

1) Ibu yang tinggal di wilayah kerja UPT Puskesmas Galesong 

2) Ibu yang bersedia menjadi responden 

3) Ibu dengan bayi berusia 0-6 bulan 

4) Bayi dengan riwayat lahir cukup bulan 

5) Bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif 
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6) Bayi yang mengkonsumsi ASI dengan susu formula 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi digunakan untuk mengeluarkan subjek yang tidak 

layak untuk diteliti. Dalam penelitian ini yang termasuk kriteria 

eksklusi adalah :  

1) Bayi dengan kelainan bawaan dan penyakit kronik yang 

mempengaruhi tumbuh kembang 

2) Ibu yang mengundurkan diri dari penelitian 

3) Ibu dan anak yang sedang mengalami isolasi mandiri karena 

mengalami Covid-19 

E. Cara Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan 

menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data, langsung pada 

subjek sebagai sumber informasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

melalui kuisioner pemberian ASI, pengukuran berat badan, pengukuran 

panjang badan, dan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP). 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Data 

sekunder diperoleh dengan metode dokumentasi. Data sekunder yang dipakai 

pada penelitian ini yaitu seluruh bayi usia 0-6 bulan yang dilihat dari data UPT 

Puskesmas Galesong pada bulan Juni-November tahun 2021. 

F. Instrumen Penelitian 

Alat ukur atau instrumen penelitian adalah alat – alat yang akan digunakan 

untuk pengumpulan data. Instrumen penelitian pemberian ASI menggunakan 

kuisioner pemberian ASI, instrument pertumbuhan yang digunakan pada 

penelitian berupa Baby scale, baby  length board, dan pita ukur berdasarkan 

standar World Health Organization Nasional Statistics (WHO-NCHS), dan 

instrument penelitian perkembangan menggunakan cheklist Kuisioner Pra 

Skrining Perkembangan (KPSP). 
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Isapan 
mulut bayi 

Faktor yang mempengaruhi 
Tumbuh kembang 

Faktor Internal 
Faktor Eksternal 

Perkembangan 

- Perkembangan motorik 
kasar  

- Perkembangan motorik 
halus 

- Perkembangan 
psikososial 

- Perkembangan 
psikoseksual  

- Perkembangan kognitif 

 

Pertumbuhan 

- Berat Badan menurut 
Umur (BB/U) 

- Tinggi Badan menurut 
Umur (TB/U) 

- Berat Badan menurut 
Panjang Badan/Tinggi 
Badan (BB/PB atau 
BB/TB) 

- Indeksi Massa Tubuh 
menurut Umur (IMT/U) 

 

G. Kerangka Teori 

 
 

       

 

 

 

 

           Gambar 3. 1 Kerangka Teori 
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Perkembangan 

Pertumbuhan 

 
 
 

H. Kerangka Konsep 

 Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka teori diatas maka dapat dibuat 

kerangka konsep sebagai berikut: 

Variabel Independen             Variabel perancu                         Variabel Dependen 

  

 

 

 

 

 

 
 

   Gambar 3.2 Kerangka Konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian 
ASI pada 
bayi 0-6 

bulan 

Karakteristik bayi : 

- Herediter/Genetik 
- Kecukupan 

Konsumsi 
- Status kesehatan 

Karakteristik ibu : 

-Faktor usia 
-Faktor pengetahuan 
-Faktor pekerjaan 
-Faktor penghasilan 
-Faktor dukungan 
keluarga 
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I. Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

          

           Gambar 3.3 Kerangka Kerja 

 

Purposive Sampling 

Variabel Dependen : 

Pertumbuhan dan Perkembangan 

Variabel Independen : 

ASI  

Analisis data dengan 

ditabulasikan ke dalam SPSS 

Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi 

Populasi : 

Seluruh bayi usia 0-6 bulan  

Sampel : 

Bayi usia 0-6 bulan yang memenuhi kriteria 

inklusi 

Pengumpulan Data : 

Data Primer -> Diperoleh melalui kuisioner pemberian ASI dan 
pengukuran berat badan, pengukuran panjang badan, Kuisioner 

Pra Skrining Perkembangan (KPSP). 

Data Sekunder -> Seluruh bayi usia 0-6 bulan yang dilihat dari 
data UPT Puskesmas Galesong pada bulan Juni-November 

tahun 2021. 
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J. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul dalam tahap pengelompokan data diolah 

terlebih dahulu. Tujuannya untuk menyederhanakan seluruh data yang 

terkumpul, menyajikan dalam susunan yang baik dan rapi. Pengolahan data 

pada penelitian ini dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

a) Seleksi 

Bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kategori 

b) Editing 

Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali data yang telah 

dikumpulkan untuk memastikan kesempurnaan pengisian dan setiap 

instrumen pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan tersebut 

dapat diproses lebih lanjut. 

c) Coding (memberi kode) 

Coding dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, juga 

untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. 

d) Tabulasi 

Tabulasi dilakukan untuk mengelompokkan data yang sesuai dengan 

tujuan dam kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang telah diberikan 

kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah 

dalam analisis data 

2. Analisa Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan aplikasi Statistical for Social Science (SPSS), dengan 

menggunakan analisis univariat dan bivariat.  
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a. Analisis Univariat 

 Analisis univariat adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

karakteristik sampel dan responden. 

b. Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat yaitu analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang 

diduga berhubungan atau berkorelasi. Analisis bivariat pada penelitian ini 

dilakukan untuk melihat kedua variabel antar pemberian ASI dengan pertumbuhan 

dan perkembangan. Analisis ini menggunakan uji statistik Chi-Square (X2). Uji 

statistik ini dipakai untuk mengetahui hubungan antara variabel independent 

dengan variabel dependent dengan taraf signifikan 0,05 atau α 5% . Jika rvalue< 

maka H0 ditolak yang artinya ada hubungan antara variabel dependent dengan 

variabel independent.Jika rvalue> maka H0 diterima yang artinya tidak ada 

hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent. 

K. Penyajian Data 

 Data akan dijelaskan dalam bentuk narasi dan disajikan dalam tabel. 

L. Etika Penelitian 

 Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian 

kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Dalam melakukan penelitian ini ada hal-hal yang 

berhubungan dengan etika penelitian, yaitu :  

1) Membuat surat pengantar yang ditunjukan kepada pihak atau instansi 

sebagai permohonan izin untuk melaksanakan penelitian.  

2) Sebelum meminta responden untuk mengisi instrumen penelitian, peneliti 

menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian, serta meminta 

persetujuan responden untuk ikut serta dalam penelitian dengan baik dan 

sopan.  
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3) Setiap responden dijamin kerahasiaannya atas data yang diperoleh dari 

hasil kueisioner dengan tidak menuliskan nama pasien, tetapi hanya 

berupa inisial pada laporan hasil penelitian.  

4) Tidak memaksa atau melakukan intervensi pada responden penelitian saat 

sedang dilakukan pengumpulan data.  

5) Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan 

sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil 

Penelitian ini dilakukan di UPT Puskesmas Galesong, Kabupaten Takalar 

Sulawesi Selatan, mulai tanggal 29 November 2021 hingga 15 Januari 2022. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 146 sampel. Desain 

penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan cross 

sectional. Pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

pemberian ASI dengan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi usia 0-6 bulan 

di lokasi penelitian.  

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 

sebesar 146 sampel. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini yaitu 

penguruan berat badan dan panjang badan, kemudian juga menggunakan 

kuisioner yang terdiri dari data demografi responden, kuisioner mengenai 

pemberian ASI, dan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP).  

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan melalui tahap seleksi, editing, 

coding, dan tabulasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini terdiri dari hasil analisis 

univariat dari masing-masing variabel yang diteliti dan analisis bivariat yaitu 

menggunakan uji Pearson Chi-Square berupa kolerasi antara masing-masing 

variabel dependen dan variabel independen. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengolahan data yang dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut:  

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mendiskripsikan atau menjelaskan 

mengenai karakteristik setiap variabel yang diteliti. Pada Analisis univariat ini 

data kategori dapat dijelaskan dengan angka atau nilai jumlah data presentase 

setiap kelompok yang dapat dilihat berdasarkan tabel berikut : 
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  Tabel 4.1 Distribusi Karakteristik Ibu dan Bayi UPT Puskesmas Galesong 

Tahun 2021 

Kategori  Frekuensi Persentase % 

Usia Ibu   

15-25 56 38.4 

26-35 81 55.5 

36-45 9 6.2 

Pekerjaan   

IRT 

Honorer 

ASN 

Freelance 

PNS 

135 92.5 

6 4.1 

2 1.4 

1 0.7 

2 1.4 

Pendidikan   

SD 

SMP 

SMA 

D3 

S1 

S2 

36 24.7 

45 30.8 

48 32.9 

10 6.8 

6 4.1 

1 0.7 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 

Perempuan 

61 41.8 

85 58.2 

Umur Anak   

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

5 3.4 

13 8.9 

14 9.6 

6 4.1 

10 6.8 

98 67.1 
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ASI   

Ya 

Tidak 

84 57.5 

62 42.5 

Sumber : Data Primer, 2021 

Hasil Distribusi tabel 4.1, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan 

di UPT Puskesmas Galesong diperoleh usia ibu 15-25 tahun sebanyak 56 

responden (38,4%), usia ibu 26-35 tahun sebanyak 81 responden (55,4%), dan 

usia ibu 36-45 tahun sebanyak 9 responden (6,2%). Pada distribusi frekuensi 

pekerjaan ibu diperoleh hasil bahwa Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 135 

responden (92,4%), pekerjaan ibu sebagai Honorer sebanyak 6 responden (4,1%), 

pekerjaan ibu sebagai ASN sebanyak 2 responden (1,4%), pekerjaan ibu sebagai 

PNS sebanyak 2 responden (1,4%), dan pekerjaan ibu sebagai Freelance sebanyak 

1 responden (0,7%). Pada distribusi frekuensi pendidikan ibu diperoleh hasil 

bahwa SD sebanyak 36 responden (24,7%), pendidikan ibu SMP sebanyak 45 

responden (30,8%), pendidikan ibu SMA sebanyak 48 responden (32,9%), 

pendidikan ibu D3 sebanyak 10 responden (6,8%), pendidikan ibu S1 sebanyak 6 

responden (4,1%), dan pendidikan ibu S2 sebanyak 1 responden (0,7%). Pada 

distribusi frekuensi jenis kelamin bayi diperoleh hasil bahwa bayi perempuan 

sebanyak 85 bayi (58,2%) dan bayi laki-laki sebanyak 61 bayi (41,8%). Pada 

distribusi frekuensi pendidikan ibu diperoleh hasil bahwa usia bayi 1 bulan 

sebanyak 5 bayi (3,4%),  usia bayi 2 bulan sebanyak 13 bayi (8,9%), usia bayi 3 

bulan sebanyak 14 bayi (9,6%), usia bayi 4 bulan sebanyak 6 bayi (4,1%), usia 

bayi 5 bulan sebanyak 10 bayi (6,8%), usia bayi 6 bulan sebanyak 98 bayi 

(67,1%). Pada distribusi frekuensi pemberian ASI diperoleh hasil bahwa bayi 

yang diberi ASI secara eksklusif sebanyak 84 bayi (57,5%) dan bayi yang tidak 

diberi ASI secara eksklusif sebanyak 62 bayi (42,5%).   
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Tabel 4.2 Distribusi Pertumbuhan Bayi di UPT Puskesmas Galesong 

Tahun 2021 

Pertumbuhan Frekuensi Persentase % 

Normal 93 63,7 

Tidak normal 53 36,3 

Total 146 100 

Sumber : Data Primer, 2021 

Diketahui pertumbuhan normal pada penelitian ini sebanyak 93 bayi, hal 

tersebut terlihat pada tabel 4.2, pada penelitian yang dilakukan di UPT Puskesmas 

Galesong. Diperoleh hasil bahwa bayi yang memiliki pertumbuhan normal 

sebanyak 93 bayi (63,7%) dan bayi yang mengalami pertumbuhan tidak normal 

sebanyak 53 bayi (36,3%).  

Tabel 4.3 Distribusi Perkembangan Bayi di UPT Puskesmas Galesong 

Tahun 2021 

Perkembangan Frekuensi Persentase % 

Sesuai 104 71,2 

Tidak sesuai 42 28,8 

Total 146 100 

Sumber : Data Primer, 2021 

Bayi yang memiliki perkembangan sesuai sangat mendominasi yaitu 

sebanyak 104 bayi (71,2%), hal tersebut terlihat pada tabel 4.3, penelitian yang 

dilakukan di UPT Puskesmas Galesong diperoleh hasil bahwa bayi yang memiliki 

perkembangan sesuai  sebanyak 104 bayi (71,2%) dan bayi yang memiliki 

perkembangan tidak sesuai sebanyak 42 bayi (28,2%).  
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2. Analisis Bivariat 

Hubungan pemberian ASI terhadap pertumbuhan bayi pada usia 0-6 bulan 

dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4.4 Hubungan Pemberian ASI Terhadap Pertumbuhan Bayi Usia 

0-6 Bulan di UPT Puskesmas Galesong Tahun 2021 Berdasarkan 

Antropometri 

 

ASI 
Pertumbuhan 

Jumlah P value 
Normal Tidak normal 

 n % n % n %  

Ya 60 76.9% 18 23.1% 78 100.0% 
 

Tidak 33 48.5% 35 51.5% 68 100.0% 0.001 

Jumlah 93 63.7% 53 36.3% 146 100.0% 
 

Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan dari tabulasi tabel 4.4, dari jumlah total sampel yaitu 146 

sampel, menunjukkan hubungan antara pemberian ASI dengan pertumbuhan 

pada bayi. Diperoleh bahwa pada bayi yang diberikan ASI eksklusif memiliki 

pertumbuhan normal sebanyak 60 bayi (76,9%) dan yang tidak normal yaitu 

18 bayi (23,1%).  Pertumbuhan yang tidak normal termasuk di dalamnya 

pertumbuhan gizi kurang sebanyak 3 bayi (3,8%), beresiko gizi lebih 

sebanyak 10 bayi (12,8%), gizi lebih sebanyak 3 bayi (3,8%), dan obesitas 

sebanyak 2 bayi (2,6%). Selain itu, pada bayi yang tidak diberikan ASI secara 

eksklusif memiliki pertumbuhan normal sebanyak 33 bayi (48,5%) dan yang 

tidak normal yaitu 35 bayi (51,5%). Pertumbuhan yang tidak normal termasuk 

di dalamnya pertumbuhan gizi kurang sebanyak 4 bayi (5,9%), beresiko gizi 

lebih sebanyak 22 bayi (32,4%), gizi lebih sebanyak 6 bayi (8,8%), dan 

obesitas sebanyak 3 bayi (4,4%). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi 

yang diberikan ASI secara eksklusif memiliki pertumbuhan normal, yaitu 

sebanyak 76.9%. Hasil uji chi-square menunjukkan nilai p value sebesar 0.001 

yang lebih kecil dari pada alpha sebesar 5% (0.05). Ini menunjukkan bahwa 



 
 

48 
 

H0 ditolak dan H1 diterima sehingga disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara pemberian ASI dengan pertumbuhan pada bayi. 

Tabel 4.5 Hubungan Pemberian ASI Terhadap Perkembangan Bayi Usia 

0-6 Bulan di UPT Puskesmas Galesong Tahun 2021 Berdasarkan  

KPSP 

ASI 
Perkembangan 

Jumlah P value 
Sesuai Tidak sesuai 

 n % n % n %  

Ya 66 84.6% 12 15.4% 78 100.0% 
 

Tidak 38 55.9% 30 44.1% 68 100.0% 0.000 

Jumlah 104 71.2% 42 28.8% 146 100.0% 
 

Sumber : Data Primer, 2021 

Dari hasil penjabaran hubungan pemberian ASI terhadap perkembangan 

bayi pada tabel 4.5, yang memiliki jumlah total sampel sebanyak 146 sampel,  

menunjukkan hubungan antara pemberian ASI dengan perkembangan pada 

bayi. Diperoleh bahwa pada bayi yang diberikan ASI secara eksklusif 

memiliki perkembangan sesuai sebanyak 66 bayi (84,6%) dan tidak sesuai 

sebanyak 12 bayi (15,4). Perkembangan yang tidak sesuai termasuk di 

dalamnya meragukan sebanyak 10 bayi (12,8%) dan menyimpang sebanyak 2 

bayi (2,6%). Selain itu, pada bayi yang tidak diberikan ASI secara eksklusif 

memiliki perkembangan sesuai sebanyak 38 bayi (55,9%) dan tidak sesuai 

sebanyak 30 bayi (44,1%). Perkembangan yang tidak sesuai termasuk di 

dalamnya meragukan sebanyak 26 bayi (38,2%) dan menyimpang sebanyak 4 

bayi (5,9%). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi yang diberikan ASI 

secara eksklusif memiliki perkembangan sesuai, yaitu sebanyak 84,6%. Hasil 

uji chi-square menunjukkan nilai p value sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 

pada alpha sebesar 5% (0.05). Ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima sehingga disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

pemberian ASI dengan perkembangan pada bayi. 
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B. Pembahasan  

1. Karakteristik Ibu dan Bayi 

Hasil yang ditemukan dari penelitian yang dilakukan di UPT Puskesmas 

Galesong dari 146 responden, sebagian besar responden berusia 26-35 tahun 

berjumlah 81. Hasil penelitian ini sejalan dengan Siregar & Ritonga (2018) 

yaitu sebagian besar umur responden adalah tergolong dalam usia matang dan 

cukup untuk menerima informasi serta menerima saran diberikan oleh orang 

yang dipercayai khususnya dalam memberikan ASI pada bayi 0-6 bulan tanpa 

memberikan MP-ASI terlalu dini.  

Didapatkan hasil pada penelitian ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga 

(IRT) berjumlah 135 responden. Hasil penelitian ini sejalan dengan Siregar & 

Ritonga (2018), hal tersebut disebabkan karena ibu yang tidak bekerja 

mempunyai waktu yang lebih banyak bersama anak sehingga mempunyai 

peluang yang lebih besar untuk memperhatikan kebutuhan anaknya 

dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Sebaliknya untuk ibu yang 

dipekerjakan cenderung tidak menyusui bayinya secara eksklusif karena cuti 

hamil yang singkat, kurang- nya waktu, jarak tempat kerja dari rumah, 

kurangnya ruang pribadi untuk menyusui atau mengeluarkan ASI di tempat 

kerja, jadwal kerja yang tidak fleksibel, dan tidak adanya pusat penitipan anak 

di lokasi kerja atau di dekat lokasi kerja. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan Herlina (2018), Ia mengatakan bahwa ibu yang tidak bekerja 

mempunyai banyak waktu memberikan ASI secara eksklusif sehingga ibu 

dapat memantau pertumbuhan bayi dengan membawa bayi ke posyandu 

sehingga ibu dapat mengetahui kenaikan berat badan dan panjang badan, 

sedangkan ibu yang bekerja hanya sedikit mempunyai waktu untuk bayinya 

dan tidak sempat membawa bayinya ke posyandu sehingga ibu tidak dapat 

memantau pertumbuhan bayi. 

Berdasarkan penelitian ini terdapat sebagian besar responden 

berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 48 responden. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Damayanti, Doda, dan Rompas (2020) yaitu ibu 

yang berpendidikan tinggi akan lebih baik penerimaanya terhadap ASI 
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Eksklusif serta lebih berupaya untuk mempraktekannya. Pendidkan akan 

berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan manusia baik pikiran, perasan 

maupun sikapnya dalam menyerap dan mengubah sistem informasi tentang 

ASI. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula 

kemampuan dasar yang dimiliki seseorang, khusunya pemberian ASI. 

Pada penelitian yang dilakukan di UPT Puskesmas Galesong bahwa dari 

146 responden, sebagian besar responden bayi berjenis kelamin perempuan 

berjumlah 85 responden. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

Asdianingrum (2019) yang menyatakan bahwa anak dengan jenis kelamin 

laki-laki pertumbuhannya cenderung lebih cepat dari pada anak perempuan. 

Pada penelitian ini bayi berusia 6 bulan  jumlahnya mendominasi yaitu 98 

responden dari 146 responden. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Asdianingrum (2019) yang menyatakan bahwa usia anak yang masih muda 

lebih rentan terkena penyakit dan dapat memengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangannya kelak. Hal ini juga dikarenakan bayi sudah menyapih 

makanan, belajar merangkak, dan mempunyai banyak mainan sehingga 

kesehatan akan dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. 

2. Hubungan Pemberian ASI Terhadap Pertumbuhan Bayi Pada Usia 0-6 

Bulan   

Pertumbuhan balita yang baik bisa dikatakan apabila seorang balita yang 

bertambah usia, maka akan bertambah pula berat badan dan tinggi badan 

dalam batas yang normal sesuai dengan usianya. Hal ini didukung teori oleh 

Rohan dan Siyoto yang menyatakan bahwa pertumbuhan adalah proses yang 

dinamis dan terus menerus dan bertambahnya besarnya sel di seluruh bagian 

tubuh (Octasila & Yana, 2019). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di UPT Puskesmas Galesong 

dengan total sampel sebanyak 146 balita, didapatkan hasil bahwa bayi yang 

mendapatkan ASI secara eksklusif lebih banyak memiliki pertumbuhan 

normal yaitu sebanyak 60 bayi (76,9%). Sedangkan pada bayi yang tidak 

diberikan ASI secara eksklusif memiliki pertumbuhan normal sebanyak 33 

bayi (48,5%). Hasil uji chi-square menunjukkan Nilai p-value yang dihasilkan 
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adalah sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari alpha. Hal ini 

mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian 

ASI dengan pertumbuhan. 

Pada hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan 

antara pertumbuhan bayi yang berusia 0-6 bulan yang diberikan ASI secara 

eksklusif dan bayi yang tidak diberikan ASI secara eksklusif. Sebagian besar 

dari anak yang mendapatkan ASI secara eksklusif dinyatakan pertumbuhan 

yang normal. Pada hasil penelitian ini, balita dalam kategori pertumbuhan 

normal bisa disebabkan karena nutrisi yang didapat sudah baik sehingga bisa 

menimbulkan pertumbuhan yang baik pula. Hal ini didukung teori yang 

dikemukakan oleh Salim Choiri yang menyebutkan bahwa intake nutrisi yang 

baik dan seimbang, pemeliharaan kesehatan yang baik, pola pengasuhan yang 

baik, serta kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, dan lain-lain dapat 

mempengaruhi pertumbuhan.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octasila & Yana 

(2019) hasil uji chi-square menunjukkan nilai p value 0.02 artinya ada 

hubungan yang signifikan antara pemberian Air Susu Ibu (ASI) dengan status 

pertumbuhan pada bayi. Pertumbuhan baik bisa disebabkan karena nutrisi 

yang didapat sudah baik sehingga bisa menimbulkan pertumbuhan yang baik 

pula.  

Dalam penelitian serupa yang dikemukakan oleh Febriani et al (2019) 

hasil uji chi-square menunjukkan nilai p value 0.019 (<0,05) maka dapat 

disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara pemberian Air Susu Ibu 

(ASI) dengan status pertumbuhan pada bayi. Ia menyatakan bahwa bayi yang 

mendapatkan ASI eksklusif pertumbuhannya lebih baik dibandingkan dengan 

bayi yang tidak mendpatkan ASI eksklusif.  

Begitu pula dengan hasil penelitian Siregar & Ritonga (2018) hasil uji chi-

square menunjukkan nilai p value 0.003 (<0,05) artinya bahwa ada hubungan 

antara pemberian ASI dengan pertumbuhan berat badan bayi 0-6 bulan di 

Wilayah Kerja Puskesmas Padangmatinggi Kota Padangsidimpuan Tahun 

2018. Semua pertumbuhan bayi yang mendapatkan ASI sebagian besar adalah 
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normal terutama bayi yang mendapat ASI eksklusif. Hal ini disebabkan karena 

kandungan nutrisi yang terdapat pada ASI sudah memenuhi kebutuhan dari 

bayi hingga umur 6 bulan.  

Temuan ini berbanding terbalik dengan studi yang dilakukan oleh Sofia & 

Afiah (2016) diperoleh hasil dengan nilai Nilai Sig (p Value) P= 0,249 (> 

0,05), yang artinya tidak terdapat perbedaan pertumbuhan bayi usia 6 bulan 

yang diberi ASI Eksklusif dan Non ASI Eksklusif. Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan bahwa Pada bayi yang menggunakan Non ASI Eksklusif rata-

rata mengalami pertumbuhan yang normal dan tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara pertumbuhan bayi yang mendapat ASI Eksklusif dan Non 

ASI Eksklusif. Hal ini terjadi dikarenakan peneliti hanya menggunakan 

indikator penelitian dari berat badan saja sehingga indikator pertumbuhan 

yang lain tidak diteliti seperti perhitungan tinggi badan. 

Ketidakberhasilan dalam penerapan pemberian ASI disebabkan adanya 

beberapa faktor penghambat seperti masih lemahnya pemahaman mengenai 

produksi ASI. Sebagian besar ibu berpersepsi bahwa produksi ASI yang 

mereka hasilkan hanya sedikit dan tidak cukup dengan kebutuhan bayi yang 

ditunjukkan dengan bayi bersikap rewel dan menangis. Ibu memiliki 

berpersepsi bahwa bayi menangis merupakan indikator bayi masih lapar 

sehingga harus diberikan makanan tambahan lainnya seperti dalam bentuk 

susu formula (Nugraheny & Alfiah, 2015).  

Pada awalnya pemberian ASI dianjurkan sejak awal kelahiran hingga bayi 

berusia empat bulan, namun pada perkembangannya anjuran tersebut 

diperpanjang hingga enam bulan. Sebab komposisi ASI sampai dengan enam 

bulan tersebut sudah cukup untuk memenuhi gizi bayi meskipun tanpa 

makanan tambahan atau produk pendamping (Ismail, 2018). 

Pemberian ASI dianjurkan hingga usia anak mencapai dua tahun sebab 

1000 hari pertama kehidupan merupakan usia emas anak. Masa itulah yang 

memengaruhi anak menjadi sehat atau cerdas ketika dewasa nanti. Maka, gizi 

yang baik dan seimbang, termasuk pemberian ASI pada 1000 hari pertama 

kehidupan harus terpenuhi (Ismail, 2018). 
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Alquran sebagai hudan dan way of life dalam beberapa kesempatan 

memerintahkan para ibu untuk menyusukan anaknya hingga dua tahun. Jika 

Al- Quran memerintahkan suatu pekerjaan, tentu di dalamnya ada manfaat. 

Sebaliknya, jika perintah tersebut diabaikan akan memunculkan 

ketidaksempurnaan pada kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan konsep 

dasar dalam dunia kesehatan yang menyebutkan bahwa ASI merupakan 

makanan yang terbaik bagi anak-anak hingga usia dua tahun sebagaimana 

disepakati oleh para ahli ilmu kedokteran (Ismail, 2018). 

Inilah isyarat manfaat mengapa Allah swt memerintahkan para ibu 

untuk menyusui anak-anaknya hingga usia dua tahun, setelah masa itu, Allah 

membimbing untuk mulai menyapih anak sebagaimana yang dikatakan dalam 

Al-Qur‟an surah Luqman ayat 14, Allah Swt. Berfirman: 

                                

           

Terjemahnya : 

 “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan 

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu.” 

Dari Tafsir al-Mishbah memiliki penjelasan makna kurangnya kemampuan 

memikul beban kehamilan, penyusuan, dan pemeliharaan anak. Patron kata ini 

mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan 

bagaikan kelemahan itu sendiri, artinya kelemahan itu telah menyatu pada 

dirinya dan dipikulnya. Hal ini mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat 

penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan tidak hanya untuk 

memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga menumbuhkembangkan 

anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima (Keguruan et al., 2019). 
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Makna dari ayat tersebut yaitu waktu menyapih selambat-lambatnya ialah 

setelah anak berumur dua tahun. Sehingga masa dua tahun merupakan masa 

kesempurnaan susuan seorang ibu kepada anaknya. Sehingga syariat seorang 

ibu yaitu diberikan tanggung jawab terhadap anaknya sejak dini dimulai pada 

masa kehamilan, kelahiran dan penyusuan. Aktivitas ini bisa dikatakan 

sebagai aktivitas paling mulia dan sebagai aktivitas paling utama seorang 

wanita. Isyarat lain yang ditunjukkan adalah bahwa pendidikan anak pada 

rentang usia nol hingga dua tahun berada di pangkuan ibunya (Ismail, 2018). 

Berdasarkan hasil di atas, menjelaskan bahwa pemberian ASI 

mempengaruhi pertumbuhan. Ibu yang memberikan ASI secara cukup pada 

balitanya, akan meningkatkan kemungkinan balita berstatus gizi baik. ASI 

harus terus diberikan kepada anak sampai umur 2 tahun atau lebih. Setelah 

ASI eksklusif 6 bulan bukan berarti pemberian ASI dihentikan (Siregar & 

Ritonga, 2020). 

ASI juga mengandung vitamin, salah satunya vitamin A yang berfungsi 

selain untuk kesehatan mata berfungsi juga mendukung pembelahan sel, 

kekebalan tubuh dan pertumbuhan. Kandungan Mineral dalam ASI 

kualitasnya lebih baik dan mudah diserap dibandingkan mineral di dalam susu 

sapi. Mineral utama yang terkandung dalam ASI adalah kalsium yang 

berfungsi untuk pertumbuhan jaringan otot dan rangka, transmisi jaringan 

saraf dan pembekuan darah (Guslaini. Margono. Setiyawati, 2019). 

3. Hubungan Pemberian ASI Terhadap Perkembangan Bayi Pada Usia 0-6 

Bulan  

Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif akan memperoleh semua kelebihan 

ASI serta terpenuhinya kebutuhan gizinya secara maksimal. ASI juga 

merupakanan makanan untuk perkembangan otak anak. ASI mengandung 

kolesterol tinggi yang diperlukan untuk mielinisasi. Demikian juga kadar AA 

dan DHA juga tinggi pada ASI. Anak yang mendapatkan ASI mempunyai 

kecerdasan yang lebih baik dari pada yang tidak mendapatkan ASI (Herlina, 

2018). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan di UPT Puskesmas Galesong 

dengan total sampel sebanyak 146 balita, didapatkan hasil bahwa bayi yang 

mendapatkan ASI secara eksklusif lebih banyak memiliki perkembangan 

sesuai sebanyak 66 bayi (84,6%). Sedangkan, pada bayi yang tidak diberikan 

ASI secara eksklusif memiliki perkembangan sesuai sebanyak 38 bayi 

(55,9%). Hasil uji chi-square menunjukkan nilai p value sebesar 0.000 yang 

lebih kecil dari pada alpha sebesar 5% (0.05). Hal ini mengindikasikan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI dengan 

perkembangan. 

Pada hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu terdapat perbedaan 

antara perkembangan bayi yang berusia 0-6 bulan yang diberikan ASI secara 

eksklusif dan bayi yang tidak diberikan ASI secara eksklusif. Sebagian besar 

dari anak yang mendapatkan ASI dinyatakan memiliki perkembangan yang 

sesuai.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukman et al 

(2020) hasil uji chi-square menunjukkan nilai p value 0,006 lebih kecil dari 

nilai α = 0,05. Dari analisis tersebut dapat diartikan bahwa ada perbedaan atau 

terjadi hubungan yang signifikan antara tingkat perkembangan anak yang 

mendapatkan ASI eksklusif dan anak yang mendapatkan PASI di wilayah 

kerja Puskesmas Camba.  

Dalam penelitian serupa yang dikemukakan oleh Sofia & Afiah (2016) 

diperoleh hasil dengan nilai nilai p value = 0,006 (< 0,05), yang artinya 

terdapat perbedaan perkembangan bayi usia 6 bulan yang diberi ASI Eksklusif 

dan Non ASI Eksklusif. Dari data diatas diperoleh kecenderungan penggunaan 

ASI Eksklusif mempengaruhi perkembangan bayi. Perkembangan yang 

optimal memerlukan dukungan nutrisi yang baik, dan juga stilmulasi yang 

adekuat. Pemberian ASI eksklusif pada bayi dapat memenuhi semua 

kebutuhan dasar anak.  

Begitu pula dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rachmadani 

et al (2017) diperoleh hasil analisis data dengan menggunakan uji statistik chi 

square dan diperoleh nilai p-value = 0,02, dengan demikian p-value < 0,05. 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan pemberian ASI eksklusif 

dengan perkembangan bayi usia 6 bulan di wilayah kerja puskesmas Guntung 

Payung.  

Anak adalah harapan masa depan, yang kelak akan menjadi penerus 

bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan agar kelak menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, bermoral dan berbudi luhur. 

Agama Islam menjelaskan bahwa anak adalah amanah (titipan) Allah SWT, 

yang harus dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh setiap 

orang tua. Sejak lahir anak memiliki potensi yang harus dikembangkan 

sebagai penunjang kehidupannya di masa depan (Nurhadi, 2018). 

Dengan bekal itu kemudian anak belajar, mula-mula melalui hal-hal yang 

dapat diindra dengan menggunakan panca indranya sebagai jendela 

pengetahuan. Selanjutnya bertahap dari hal-hal yang dapat diindra kepada 

yang abstrak, dan dari yang dapat dilihat kepada yang dapat dipahami. Setelah 

dilahirkan manusia mulai memasuki proses belajar melalui interaksi dengan 

lingkungannya, baik sosial maupun fisik. Sebagaimana hadist Nabi 

Muhammad SAW: 

 

 

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami 

Ibnu Abu Dza'bi dari Al Zuhriy dari Abu Salamah bin  'Abdurrahman dari 

Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi SAW bersabda: "Setiap anak 

dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan 

menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi (HR. Bukhari No. 

1296). 

Hadis di atas menjelaskan tentang status fitrah setiap anak, bahwa 

statusnya bersih, suci dan Islam baik anak seorang Muslim ataupun anak 

orang non-Muslim. Kemudian kedua orangtuanyalah yang memelihara dan 
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memperkuat keislamannya atau bahkan mengubah menjadi tidak Muslim, 

seperti Yahudi, Nasrani dan Majusi. Hadis ini memperkuat bahwa pengaruh 

orang tua sangat dominan dalam membentuk kepribadian seorang 

dibandingkan dengan faktor-faktor pengaruh pendidikan lain. Kedua orang tua 

mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik anaknya 

(Firdaus, n.d.).  

Dalam perspektif pendidikan islam, fitrah manusia di maknai dengan 

sejumlah potensi yang menyangkut kekuatan-kekuatan manusia. Kekuatan 

tersebut meliputi kekuatan hidup (upaya mempertahankan dan melestarikan 

hidupnya), kekuatan rasional (akal), dan kekuatan spiritual (agama). Ketiga 

kekuatan bersifat dinamis dan terkait secara integral. Jadi,  anak yang lahir 

pasti dalam keadaan suci dan mereka sudah membawa fitrah masing – masing. 

Fitah adalah sesuatu yang ada dalam jiwa seseorang dan memerlukan proses 

pendidikan untuk mengembangkan fitrah tersebut (Nurhadi, 2018). 

Perkembangan intelektual anak terjadi sangat pesat pada tahun-tahun awal 

kehidupan anak. Hal ini harus diperhatikan oleh orang tua terutama ibu karena 

anak tidak hanya harus dipenuhi dengan pemberian nutrisi seperti ASI untuk 

perkembangannya, tetapi anak juga membutuhkan ASAH yang diberikan pada 

saat ibu menyusui anaknya karena masa tersebut hanya datang sekali dan tidak 

dapat diulang lagi, sehingga sangat menentukan untuk pengembangan kualitas 

anak di masa yang akan datang (Firdaus, n.d.). 

Kandungan dalam ASI seperti laktosa yang merupakan karbohidrat utama 

dalam ASI, berfungsi sebagai salah satu sumber energi untuk otak. Kadar 

laktosa yang terdapat dalam ASI hampir 2 kali lipat dibanding laktosa yang 

ditemukan pada susu sapi atau susu formula. Kandungan protein dalam ASI 

juga lebih mudah diserap oleh tubuh bayi dibandingkan protein dalam susu 

sapi. Kadar lemak dalam ASI lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi dan 

susu formula yang berguna untuk mendukung perkembangan otak selama 

bayi. Asam amino taurin yang banyak terkandung dalam ASI juga sangat 

berguna untuk perkembangan otak (Guslaini. Margono. Setiyawati, 2019).  
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Perkembangan memerlukan rangsangan atau stimulasi. Stimulasi sangat 

membantu dalam menstimulus otak untuk menghasilkan hormon-hormon yang 

diperlukan untuk perkembangan. Stimulasi dapat berupa kehangatan dan cinta 

tulus yang diberikan orang tua. Interaksi anak dan orang tua melalui sentuhan, 

pelukan, senyuman dan nyanyian merupakan stimulasi dini untuk menunjang 

perkembangan anak. Anak yang mendapatkan stimulasi terarah dan teratur 

akan lebih cepat berkembangan dibandingkan dengan anak yang yang kurang 

atau tidak mendapatkan stimulasi (Atiqa, 2016). 

Namun demikian, Bayi yang mengalami penyimpangan bukan berarti 

tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi bayi tersebut belum mencapai 

perkembangan sesuai dengan umurnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh 

kurangnya stimulasi dari keluarga, kurangnya informasi dalam mendidik anak 

atau faktor lainnya (Rachmadani et al., 2017).  

C. Keterbatasan Penelitian  

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kendala dikarenakan 

penelitian ini dilakukan saat masih berlangsungnya pandemi covid-19 yang 

menyebabkan adanya keterbatasan kunjungan ataupun observasi. Waktu dan 

kesempatan untuk melakukan penelitian ini sangat terbatas dikarenakan 

jadwal akademik yang berlangsung dan kesediaan para kader dalam 

mendampingi penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:   

1. Bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI di Wilayah Kerja UPT 

Puskesmas Galesong Kabupaten Takalar adalah sebanyak 57,5% dan 

sisanya yaitu sebanyak 42,5% tidak mendapatkan ASI. 

2. Pada bayi usia 0-6 bulan di UPT Puskesmas Galesong yang 

mendapatkan ASI dan tidak mendapat ASI memiliki pertumbuhan 

yang normal. Hanya saja jumlah dari bayi yang memiliki pertumbuhan 

normal lebih banyak yang diberi ASI dari pada yang tidak diberi ASI.  

3. Pada bayi usia 0-6 bulan di UPT Puskesmas Galesong yang 

mendapatkan ASI dan tidak mendapat ASI memiliki perkembangan 

sesuai. Hanya saja jumlah dari bayi yang memiliki perkembangan 

sesuai lebih banyak yang diberi ASI dari pada yang tidak diberi ASI. 

4. Terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI dengan 

pertumbuhan bayi usia 0-6 bulan. 

5. Terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI dengan 

perkembangan bayi usia 0-6 bulan. 

B. Saran 

1. Bagi ibu 

 Diharapkan kepada ibu tetap berusaha memberikan ASI kepada 

anak sekurang-kurangnya sampai anak berusia 6 bulan. Diharapkan 

untuk para ibu untuk selalu memberikan edukasi dalam bentuk 

stimulasi seperti gerakan, sentuhan, senyuman, bahasa (suara), 

penglihatan maupun rasa karena stimulasi yang diberikan sangat 

mendukung terhadap perkembangan anak yang optimal. 
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2. Bagi Tenaga Kesehatan 

 Diharapkan kader posyandu lebih meningkatkan penyuluhan 

pentingnya pemberian ASI secara eksklusif kepada ibu yang 

mempunyai anak dibawah usia 6 bulan agar ibu juga terhindar dari 

risiko terkena kanker payudara akibat tidak memberikan ASI. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait variabel ASI dengan 

pertumbuhan dan perkembangan dengan metode dan instrumen yang 

lebih akurat sehingga bisa mengontrol semua variabel perancu yang 

ada.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN  

 

Yth. Saudara/I  

Saya Nurul Aulia Ramadhani, yang merupakan mahasiswi Program Studi 

Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai 

Hubungan Pemberian ASI Dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Bayi 

Usia 0-6 Bulan Di UPT Puskesmas Galesong. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan pemberian ASI terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan pada anak yang hasilnya juga dapat dijadikan selain sebagai 

referensi penelitian juga dapat menjadi masukan dan dasar bagi kebijakan 

pemerintah terkait perbaikan kesadaran ibu terhadap pemberian ASI.  

Maka dari itu, demi kelancaran penelitian ini saya membutuhkan informasi 

sebagai data penelitian dengan memohon kesediaan Saudara/I untuk mengisi 

kuesioner ini. Semua jawaban yang anda tuliskan sangat membantu saya dalam 

menyelesaikan penelitian ini, dan tidak dapat mencapai sasaran jika jawaban anda 

tidak sesuai dengan realita pada diri anda. Semua data akan dirahasiakan dan 

hanya digunakan dalam keperluan penelitian ini.  

Mohon untuk membaca instruksi sebelum mengisi kuesioner dan diharapkan 

untuk memeriksa kembali sebelum dikembalikan. Atas bantuan dan kerjasama 

Anda, saya mengucapkan terima kasih.  

 

Galesong,…………………… 

Responden 

 

 

             (              ) 
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Lampiran 2 

KUISIONER PEMBERIAN ASI 

1. Kuesioner ini terdiri dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dilengkapi dengan tempat untuk mengisi jawaban maupun alternatif jawaban 

yang telah disediakan  

2. Pengisian jawaban dilakukan pada tempat yang telah disediakan 

3. Berilah tanda (√) pada jawaban yang paling sesuai 

  
Nama ibu                    : .............................................  

Umur ibu : ............................................. 

Pekerjaan : ............................................. 

Pendidikan : ............................................. 

Nama anak : ............................................. 

Jenis kelamin : ............................................. 

Umur anak                  :  ............................................  
 

1. Apakah ibu hanya memberikan ASI pada anak 0-6 bulan? 
 

Ya  Tidak 

 

2. Apakah anak ibu telah diberi makanan/minuman lain selain ASI 
sebelum anak mencapai usia 6 bulan ?  

 

                                             Ya  Tidak 
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3. Sejak kapan ASI dicampur dengan PASI (Pendamping Air Susu 
Ibu) 

 

          Tidak dicampur sampai usia 6 bulan  

 
              
           Sejak usia 0-6 bulan 

 
           

          Sejak usia 3-6 bulan  

 

4. Apakah yang ibu berikan kepada anak selain ASI sebelum anak 
mencapai usia 6 bulan ?  

 

Susu Formula            Bubur Tim 
 
 

Madu             Bubur Saring 

 
 
Biskuit             Pisang 
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Lampiran 3 

KUISIONER PRA SKRINING PERKEMBANGAN 

KPSP PADA BAYI UMUR 3 BULAN 

1 Pada waktu bayi telentang, apakah masing-
masing lengan dan tungkai bergerak dengan 
mudah? Jawab TIDAK bila salah satu atau kedua 
tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah/tak 
terkendali.  
 

Ya Tidak 

2 Pada waktu bayi telentang apakah ia melihat clan 
menatap wajah anda? 

Ya Tidak 

3 Apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara 
lain (ngoceh), disamping menangis?  

Ya Tidak 

4 Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat 
mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan 
kepalanya dari kanan/kiri ke tengah?  

 

Ya Tidak 

5 Pada waktu bayi telentang, apakah. ia dapat 
mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan 
kepalanya dari satu sisi hampir sampai pada sisi 
yang lain? 

 

Ya Tidak 
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6 Pada waktu anda mengajak bayi berbicara dan 
tersenyum, apakah ia tersenyum kembali kepada 
anda? 

Ya Tidak 

7 Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, 
apakah ia dapat mengangkat kepalanya? 

 

Ya Tidak 

  8 Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, 
apakah ia dapat mengangkat kepalanya sehingga 
membentuk sudut 45° seperti pada gambar ? 

          

Ya Tidak 

  9 Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, 
apakah ia dapat mengangkat kepalanya dengan 
tegak seperti pada gambar? 

       

Ya Tidak 

  10 Apakah bayi suka tertawa keras walau tidak 
digelitik atau diraba-raba? 

Ya Tidak 
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KPSP PADA BAYI UMUR 6 BULAN 

 

1 Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat 
mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan 
kepala sepenuhnya dari satu sisi ke sisi yang 
lain? 

 
 

Ya Tidak 

2 Dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala 
dalam keadaan tegak clan stabil? Jawab TIDAK 
bila kepala bayi cenderung jatuh ke kanan/kiri 
atau ke dadanya 

Ya Tidak 

3 Sentuhkan pensil di punggung tangan atau ujung 
jari bayi. (jangan meletakkan di atas telapak 
tangan bayi). Apakah bayi dapat menggenggam 
pensil itu selama beberapa detik? 

 

Ya Tidak 

4 Ketika bayi telungkup di alas datar, apakah ia 
dapat mengangkat dada dengan kedua lengannya 
sebagai penyangga seperti pada gambar ? 
 

 

Ya Tidak 

5 Pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira 
bernada tinggi atau memekik tetapi bukan 
menangis? 

Ya Tidak 

6 Pernahkah bayi berbalik paling sedikit dua kali, 
dari telentang ke telungkup atau sebaliknya? 

Ya Tidak 
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7 Pernahkah anda melihat bayi tersenyurn ketika 
melihat mainan yang lucu, gambar atau binatang 
peliharaan pada saat ia bermain sendiri? 

Ya Tidak 

  8 Dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda 
kecil sebesar kacang, kismis atau uang logam? 
Jawab TIDAK jika ia tidak dapat mengarahkan 
matanya. 

Ya Tidak 

  9 Dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan 
agak jauh namun masih berada dalam jangkauan 
tangannya? 

Ya Tidak 

  10 Pada posisi bayi telentang, pegang kedua 
tangannya lalu tarik perlahan-lahan ke posisi 
clucluk. Dapatkah bayi mempertahankan 
lehernya secara kaku seperti gambar di sebelah 
kiri ? Jawab TIDAK bila kepala bayi jatuh 
kembali  seperti gambar sebelah kanan. 

 

Ya Tidak 
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Lampiran 4 

SURAT IZIN PENELITIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAKALAR 
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Lampiran 5. 

SURAT IZIN PENELITIAN DINAS KESEHATAN TAKALAR 

 



 

73 
 

Lampiran 6. 

SURAT IZIN PENELITIAN UPT PUSKESMAS GALESONG 
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Lampiran 7. 

SURAT IZIN ETIK PENELITIAN 

 

 



 

75 
 

Lampiran 8. 

DATA PENELITIAN 

No. 
Nama 
ibu 

Usia 
ibu 

Pekerjaan Pendidikan  
Nama 
anak 

Jenis 
Kelamin 

Umur 
anak 

ASI Pertumbuhan Perkembangan 

1 Ny. A 
27 
tahun IRT SMA An. AR Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

2 Ny. M 
20 
tahun IRT SD An. H Laki-laki 

3 
bulan Tidak Normal Sesuai 

3 Ny. S 
26 
tahun IRT SMP An. A Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

4 Ny. P 
20 
tahun IRT SMA An. APS Laki-laki 

5 
bulan Tidak Normal Sesuai 

5 Ny. H 
20 
tahun IRT SMP An. MY Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

6 Ny. T 
37 
tahun IRT SD An. MF Laki-laki 

4 
bulan Tidak Normal Sesuai 

7 Ny. H 
27 
tahun IRT SMP An. M Perempuan 

6 
bulan Ya Berisiko Lebih Sesuai 

8 Ny. Y 
30 
tahun IRT SMP An. N Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

9 Ny. K 
20 
tahun IRT SMP An. AS Perempuan 

2 
bulan Tidak Normal Sesuai 

10 Ny. K 
32 
tahun IRT SD An. MW Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Meragukan 

11 Ny. S 
30 
tahun IRT SMP An. S Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Meragukan 

12 Ny. H 
28 
tahun IRT SMP An. AR Laki-laki 

1 
bulan Tidak Gizi Lebih Sesuai 

13 Ny. J 
30 
tahun IRT SMP An. AW Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

14 Ny. K 
25 
tahun IRT SMA An. NA Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

15 Ny. H 
28 
tahun IRT SMP An. AZ Laki-laki 

6 
bulan Ya Berisiko Lebih Sesuai 

16 Ny. R 
27 
tahun IRT SD An. NA Perempuan 

4 
bulan Tidak Normal Sesuai 

17 Ny. S 
19 
tahun IRT SMA An. SK Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Menyimpang 

18 Ny. A 
21 
tahun IRT SD An. MG Laki-laki 

5 
bulan Tidak Normal Meragukan 

19 Ny. M 
37 
tahun IRT SD An. JF Perempuan 

5 
bulan Tidak Normal Meragukan 

20 Ny. R 
31 
tahun IRT SD An. NAP Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

21 Ny. R 
26 
tahun IRT SMP An. N Perempuan 

6 
bulan Ya Gizi Lebih Sesuai 

22 Ny. R 35 IRT SD An. J Perempuan 4 Tidak Normal Meragukan 
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tahun bulan 

23 Ny. H 
28 
tahun IRT SMA An. R Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

24 Ny. S 
25 
tahun IRT SMA An. MA Laki-laki 

5 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

25 Ny. N 
35 
tahun IRT SD An. RT Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

26 Ny. K 
29 
tahun IRT SD An. FA Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

27 Ny. Y 
20 
tahun IRT SMA An. N Perempuan 

5 
bulan Tidak Normal Sesuai 

28 Ny. N 
26 
tahun IRT SMP An. AAH Laki-laki 

6 
bulan Ya Kurang Meragukan 

29 Ny. H 
30 
tahun IRT SMA An. NSY Perempuan 

6 
bulan Ya Berisiko Lebih Sesuai 

30 Ny. S 
30 
tahun IRT SMP An. HF Laki-laki 

1 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

31 Ny. S 
25 
tahun IRT SMP An. MA Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

32 Ny. S 
35 
tahun IRT SMP An. NF Perempuan 

5 
bulan Tidak Normal Meragukan 

33 Ny. L 
20 
tahun IRT SMP An. S Perempuan 

4 
bulan Tidak Normal Sesuai 

34 Ny. S 
36 
tahun IRT SD An. MI Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

35 Ny. S 
30 
tahun IRT SMP An. MAA Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Meragukan 

36 Ny. J 
26 
tahun IRT SD An. SA Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Meragukan 

37 Ny. R 
30 
tahun IRT SD An. RNTM Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

38 Ny. A 
28 
tahun IRT SMP An. NRA Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

39 Ny. T 
32 
tahun IRT SMP An. R Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

40 
Ny. 
NA 

21 
tahun IRT SMA An. DR Laki-laki 

6 
bulan Tidak Normal Menyimpang 

41 Ny. DS 
25 
tahun Honorer D3 An. MI Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

42 Ny. J 
30 
tahun IRT SMP An. KP Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

43 Ny. R 
22 
tahun IRT SMP An. MA Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

44 Ny. E 
28 
tahun IRT SMP An. MA Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

45 Ny. K 
31 
tahun IRT SD An. NA Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

46 Ny. M 
33 
tahun IRT SD An. S Laki-laki 

5 
bulan Tidak Normal Meragukan 
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47 Ny. SD 
20 
tahun IRT SMP An. AA Perempuan 

5 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

48 Ny. R 
20 
tahun IRT SMP An. A Laki-laki 

5 
bulan Tidak Normal Meragukan 

49 Ny. H 
20 
tahun IRT SMP An. NA Perempuan 

5 
bulan Tidak Normal Meragukan 

50 Ny. A 
28 
tahun IRT SMA An. MAG Laki-laki 

6 
bulan Ya Obesitas Sesuai 

51 Ny. R 
30 
tahun IRT SMA An. MA Laki-laki 

6 
bulan Ya Berisiko Lebih Sesuai 

52 Ny. S 
30 
tahun IRT SD An. NAA Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

53 Ny. F 
28 
tahun IRT SMA An. NS Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

54 Ny. D 
21 
tahun IRT SMP An. MS Laki-laki 

6 
bulan Ya Berisiko Lebih Sesuai 

55 Ny. M 
32 
tahun IRT SD An. JF Perempuan 

6 
bulan Ya Berisiko Lebih Meragukan 

56 
Ny. 
NR 

19 
tahun IRT SMP An. DA Perempuan 

6 
bulan Tidak Normal Menyimpang 

57 
Ny. 
SM 

29 
tahun IRT SMA An. U Laki-laki 

4 
bulan Tidak Gizi Lebih Sesuai 

58 Ny. R 
24 
tahun IRT SMP An. R Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

59 Ny. R 
36 
tahun IRT SD  An. NA Perempuan 

3 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

60 Ny. S 
20 
tahun IRT SMP An. K Perempuan 

6 
bulan Ya Gizi Lebih Sesuai 

61 Ny. F 
21 
tahun IRT SMA An. NS Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

62 
Ny. 
HDT 

35 
tahun IRT SD An. MFA Laki-laki 

3 
bulan Tidak Obesitas Meragukan 

63 Ny. W 
19 
tahun IRT SMP An. NA Perempuan 

6 
bulan Ya Berisiko Lebih Sesuai 

64 Ny. R 
26 
tahun IRT SMA An. MF Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

65 Ny. S 
33 
tahun IRT SD An. AN Laki-laki 

4 
bulan Tidak Normal Sesuai 

66 Ny. M 
35 
tahun IRT SMA An. MAS Laki-laki 

4 
bulan Tidak Berisiko Lebih Meragukan 

67 Ny. R 
27 
tahun IRT SMP An. YI Perempuan 

6 
bulan Ya Berisiko Lebih Sesuai 

68 Ny. S 
25 
tahun IRT SMA An. H Perempuan 

6 
bulan Ya Berisiko Lebih Sesuai 

69 Ny. J 
31 
tahun IRT SD An. YI Laki-laki 

6 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

70 Ny. F 
25 
tahun IRT SMP An. A Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

71 Ny. S 20 IRT SMA An. SA Perempuan 6 Ya Normal Sesuai 
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tahun bulan 

72 Ny. J 
35 
tahun IRT SD An. AH Laki-laki 

6 
bulan Ya Gizi Lebih Sesuai 

73 Ny. M 
20 
tahun IRT SMA An. MHA Laki-laki 

6 
bulan Ya Obesitas Meragukan 

74 Ny. S 
26 
tahun IRT SD An. MS Perempuan 

6 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

75 Ny. H 
25 
tahun IRT SMA An. MSS Perempuan 

3 
bulan Tidak Berisiko Lebih Meragukan 

76 Ny. K 
27 
tahun IRT  SMA An. HZ Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

77 Ny. IJ 
35 
tahun IRT SD An. N Perempuan 

3 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

78 
Ny. 
VY 

21 
tahun IRT SMA An. NS Perempuan 

6 
bulan Tidak Normal Sesuai 

79 Ny. J 
21 
tahun IRT SMA An. AAA Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

80 Ny. N 
29 
tahun IRT SMA An. N Perempuan 

6 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

81 Ny. R 
22 
tahun IRT SMA An. N Perempuan 

3 
bulan Tidak Obesitas Meragukan 

82 Ny. J 
27 
tahun IRT SD An. KA Perempuan 

3 
bulan Tidak Gizi Lebih Sesuai 

83 Ny. F 
25 
tahun Honorer D3 An. NAW Laki-laki 

6 
bulan Tidak Gizi Lebih Sesuai 

84 Ny. S 
26 
tahun IRT SMP An. NAA Perempuan 

3 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

85 Ny. A 
25 
tahun IRT  SMP An. FA Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

86 Ny. K 
30 
tahun IRT SMA An. PR Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

87 Ny. SA 
22 
tahun IRT SMP An. MH Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

88 Ny. PA 
19 
tahun IRT SMA An. API Perempuan 

3 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

89 Ny. DS 
24 
tahun IRT S1 An. ANS Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

90 Ny. I 
30 
tahun Honorer S1 An. HF Perempuan 

3 
bulan Tidak Gizi Lebih Sesuai 

91 Ny. M 
28 
tahun IRT SMP An. MAA Laki-laki 

6 
bulan Tidak Normal Sesuai 

92 Ny. N 
28 
tahun IRT SMA An. SNA Perempuan 

3 
bulan Tidak Normal Meragukan 

93 Ny. NS 
25 
tahun IRT SMA An. SNA Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

94 Ny. R 
30 
tahun IRT SD An. RS Perempuan 

2 
bulan Tidak Normal Meragukan 

95 Ny. R 
28 
tahun IRT SMP An. A Laki-laki 

4 
bulan Tidak Gizi Lebih Sesuai 
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96 Ny. R 
25 
tahun Honorer D3 An. ZHS Perempuan 

3 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

97 Ny. R 
24 
tahun IRT SMA An. GH Laki-laki 

6 
bulan Tidak Normal Sesuai 

98 Ny. R 
25 
tahun Honorer D3 An. RRP Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

99 Ny. A 
27 
tahun IRT SMA An. A Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

100 Ny. ED 
30 
tahun IRT SD An. MA Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

101 Ny. M 
27 
tahun IRT SMP An. NA Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

102 Ny. H 
27 
tahun IRT SMA An. MNF Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Meragukan 

103 Ny. I 
33 
tahun IRT SMA An. H Perempuan 

5 
bulan Tidak Normal Meragukan 

104 Ny. P 
19 
tahun IRT SMP An. AYC Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

105 Ny. R 
25 
tahun IRT SMP An. GH Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

106 Ny. E 
30 
tahun IRT SMA An. AJ Laki-laki 

6 
bulan Ya Kurang Meragukan 

107 Ny. K 
30 
tahun IRT SD An. NA Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

108 Ny. R 
30 
tahun IRT SMA An. Z Perempuan 

2 
bulan Tidak Normal Meragukan 

109 Ny. R 
22 
tahun IRT SMA An. N Perempuan 

2 
bulan Tidak Kurang Meragukan 

110 Ny. I 
21 
tahun IRT SMA An. ANA Perempuan 

6 
bulan Ya Kurang Menyimpang 

111 Ny. S 
30 
tahun IRT SMP An. W Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Meragukan 

112 Ny. J 
34 
tahun IRT SMA An. NP Laki-laki 

1 
bulan Tidak Normal Sesuai 

113 Ny. Y 
35 
tahun IRT SD An.  MA Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

114 Ny. D 
27 
tahun Honorer D3 An. MA Laki-laki 

2 
bulan Tidak Kurang Meragukan 

115 Ny. F 
29 
tahun ASN D3 An. FI Laki-laki 

6 
bulan Tidak Normal Meragukan 

116 Ny. K 
36 
tahun IRT D3 An. MAFI Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

117 Ny. A 
29 
tahun IRT SMP An. AA Perempuan 

6 
bulan Tidak Normal Meragukan 

118 Ny. M 
27 
tahun IRT SD An. NA Perempuan 

2 
bulan Tidak Normal Sesuai 

119 Ny. R 
28 
tahun IRT SMP An. MFIA Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

120 Ny. E 31 IRT SD An. NA Perempuan 6 Ya Normal Sesuai 
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tahun bulan 

121 Ny. S 
31 
tahun IRT SD An. ANR Perempuan 

2 
bulan Tidak Normal Meragukan 

122 Ny. R 
31 
tahun IRT SMA An. NAR Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

123 Ny. D 
26 
tahun IRT SMA An. DA Perempuan 

1 
bulan Tidak Kurang Sesuai 

124 Ny. R 
22 
tahun IRT SMA An. K Perempuan 

1 
bulan Tidak Normal Sesuai 

125 Ny. H 
39 
tahun IRT SMP An. NA Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

126 
Ny. 
HH 

30 
tahun IRT SMP An. N Perempuan 

6 
bulan Tidak Berisiko Lebih Meragukan 

127 Ny. R 
31 
tahun IRT  SD An. NIA Perempuan 

6 
bulan Ya Berisiko Lebih Sesuai 

128 
Ny. 
SDP 

37 
tahun IRT SD An. WA Perempuan 

2 
bulan Tidak Normal Sesuai 

129 Ny. S 
23 
tahun IRT SD An. MP Perempuan 

4 
bulan Tidak Berisiko Lebih Menyimpang 

130 Ny. B 
38 
tahun IRT SD An. F Perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

131 Ny. S 
27 
tahun IRT SMA An. AM Laki-laki 

2 
bulan Tidak Berisiko Lebih Meragukan 

132 Ny. SS 
21 
tahun IRT SMA An. AS Perempuan 

3 
bulan Tidak Berisiko Lebih Meragukan 

133 Ny. F 
22 
tahun IRT SMA An. MAM Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

134 
Ny. 
AC 

30 
tahun Freelance S1 An. NAS perempuan 

2 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

135 Ny. AI 
23 
tahun IRT SMA An. AF laki-laki 

3 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

136 
Ny. 
NCB 

25 
tahun PNS D3 An. AAHA laki-laki 

3 
bulan Tidak Kurang Meragukan 

137 
Ny. 
LW 

25 
tahun IRT S1 An. SAZ perempuan 

2 
bulan Tidak Berisiko Lebih Menyimpang 

138 
Ny. 
SAAR 

24 
tahun IRT S1 An. M perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

139 
Ny. 
RAW 

21 
tahun IRT SMA An. RW perempuan 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

140 Ny. S 
33 
tahun PNS S2 An. AA perempuan 

1 
bulan Tidak Normal Sesuai 

141 
Ny. 
EIS 

32 
tahun ASN D3 An. FZG laki-laki 

2 
bulan Tidak Obesitas Meragukan 

142 
Ny. 
NFH 

21 
tahun IRT Mahasiswi An. JAP perempuan 

2 
bulan Tidak Berisiko Lebih Meragukan 

143 Ny. N 
24 
tahun IRT S1 An. SA perempuan 

1 
bulan Tidak Berisiko Lebih Sesuai 

144 
Ny. 
AFNI 

23 
tahun IRT D3 An. SM perempuan 

2 
bulan Tidak Normal Sesuai 
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145 Ny. R 
36 
tahun IRT SMP An. MI Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 

146 Ny. H 
30 
tahun IRT SMA An. A Laki-laki 

6 
bulan Ya Normal Sesuai 
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Lampiran 9. 

HASIL PENGOLAHAN DATA 

Usia.Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15-25 56 38.4 38.4 38.4 

26-35 81 55.5 55.5 93.8 

36-45 9 6.2 6.2 100.0 

Total 146 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 135 92.5 92.5 92.5 

Honorer 6 4.1 4.1 96.6 

ASN 2 1.4 1.4 97.9 

Freelance 1 .7 .7 98.6 

PNS 2 1.4 1.4 100.0 

Total 146 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 36 24.7 24.7 24.7 

SMP 45 30.8 30.8 55.5 

SMA 48 32.9 32.9 88.4 

D3 10 6.8 6.8 95.2 

S1 6 4.1 4.1 99.3 

S2 1 .7 .7 100.0 

Total 146 100.0 100.0  
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Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 61 41.8 41.8 41.8 

Perempuan 85 58.2 58.2 100.0 

Total 146 100.0 100.0  

 

Umur Anak 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 5 3.4 3.4 3.4 

2.00 13 8.9 8.9 12.3 

3.00 14 9.6 9.6 21.9 

4.00 6 4.1 4.1 26.0 

5.00 10 6.8 6.8 32.9 

6.00 98 67.1 67.1 100.0 

Total 146 100.0 100.0  

 

ASI 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 78 53.4 53.4 53.4 

Tidak 68 46.6 46.6 100.0 

Total 146 100.0 100.0  

 

Pertumbuhan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 7 4.8 4.8 4.8 

Normal 93 63.7 63.7 68.5 

Berisiko Lebih 32 21.9 21.9 90.4 

Gizi Lebih 9 6.2 6.2 96.6 

Obesitas 5 3.4 3.4 100.0 

Total 146 100.0 100.0  
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Perkembangan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sesuai 104 71.2 71.2 71.2 

Meragukan 36 24.7 24.7 95.9 

Menyimpang 6 4.1 4.1 100.0 

Total 146 100.0 100.0  

 

Uji Hubungan 

ASI * Pertumbuhan Crosstabulation 

Crosstab 

 
VAR00001 

Total Normal Tidak normal 

ASI Ya Count 60 18 78 

% within ASI 76.9% 23.1% 100.0% 

Tidak Count 33 35 68 

% within ASI 48.5% 51.5% 100.0% 

Total Count 93 53 146 

% within ASI 63.7% 36.3% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.666a 1 .001   

Continuity Correctionb 11.468 1 .001   

Likelihood Ratio 12.818 1 .000   

Fisher's Exact Test    .001 .000 

Linear-by-Linear Association 12.579 1 .000   

N of Valid Cases 146     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.68. 

b. Computed only for a 2x2 table 

ASI *  

Perkembangan Crosstabulation 

Crosstab 

 
VAR00002 

Total Sesuai Tidak Sesuai 

ASI Ya Count 66 12 78 

% within ASI 84.6% 15.4% 100.0% 

Tidak Count 38 30 68 

% within ASI 55.9% 44.1% 100.0% 

Total Count 104 42 146 

% within ASI 71.2% 28.8% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance  

(2-sided) 

Exact Sig. 

 (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 14.636a 1 .000   

Continuity Correctionb 13.268 1 .000   

Likelihood Ratio 14.917 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 14.536 1 .000   

N of Valid Cases 146     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.56. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 10.  

DOKUMENTASI 

 

     

 

    

 

    


