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HUBUNGAN FAKTOR ANAK DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA 

BALITA DI PUSKESMAS KASSI-KASSI 

Tiara Putri Ramli 

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar 

 

ABSTRAK 

 

 Stunting merupakan kondisi kronis dimana keadaan tubuh menjadi sangat 

pendek dari usia seharusnya yang diukur berdasarkan panjang badan atau tinggi 

badan menurut umur (PB/U atau TB/U) dengan nilai pada tabel antropometri <-

2SD. Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan antara faktor anak (BBL, status 

imunisasi, Riwayat penyakit infeksi diare dan ISPA) dengan kejadian stunting pada 

balita di Puskesmas Kassi-Kassi. Desain penelitian yang digunakan adalah analitik 

observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah balita di lingkup kerja Puskesmas Kassi-Kassi sebanyak 1.433 balita dengan 

menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria inklusi sehingga 

didapatkan sampel sebanyak 251 balita. Hasil penelitian ini memiliki jumlah 

karakteristik balita yang mengalami stunting sebanyak 114 responden (45,4%), 

balita yang mempunyai BBLR sebanyak 38 responden (15,1%), balita yang tidak 

memiliki imunisasi lengkap sebanyak 60 responden (23,9%), balita yang 

mempunyai riwayat penyakit infeksi diare sebanyak 47 responden (18,7 %), dan 

balita yang memiliki riwayat penyakit ISPA sebanyak 16 responden (6,4%). Dari 

hasil pengujian Chi-Square, didapatkan hubungan antara BBL, status imunisasi, 

riwayat penyakit infeksi diare dengan kejadian stunting dan tidak didapatkan 

hubungan antara riwayat penyakit ISPA dengan kejadian stunting pada balita di 

Puskesmas Kassi-Kassi. 

 

Kata kunci : Stunting, BBL, Status Imunisasi, Diare, ISPA 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN VARIOUS CHILDREN’S FACTORS AND 

THE OCCURRENCES OF STUNTING IN TODDLERS AT KASSI-KASSI 

PUBLIC HEALTH CENTER 

Tiara Putri Ramli 

Medical Education Program of UIN Alauddin Makassar 

 

ABSTRAK 

 

 Stunting refers to a chronic condition where children experience impaired 

growth due to poor nutrition and infection. The toodlers with stundting are likely to 

have the body length or height of below <-2SD as the standard of body length and 

height values in the anthropometric table. The major purpose of this study was to 

investigate the relationship between childrens’ factors (baby’s birth weight, 

immunization status, the history of infectious diarrheal diseases, and acute 

respiratory infection) and the occurrences of stunting in toddlers. The research was 

conducted at the Kassi-Kassi Public Health Center. The research method used for 

this study was analytical observation by using a cross sectional approach. The 

population in this study was toddler patients at Kassi-Kassi Health Center 

amounting for 1.433 toddlers. The samples of this research consisted of 251 

toddlers which were selected by using purposive sampling technique according to 

the inclusion criteria. The findings of this study indicated that there were 114 

toddlers (45.4%) who experienced stunting due to the aforementionded factors and 

characteristics. In this research, 38 toddlers (15.1%) were identified to have low 

birth weith, 60 toddlers (23.9%) were identified to have no immunization record, 

47 toddlers (18.7%) were identified to have a history of infectious diarrheal disease, 

and 16 toddlers (6.4%) were identified to experince acure respiratory infection. 

Based on the analysis of the Chi-Square test, it could be concluded that there was a 

relationship between birth weight, immunization status, and the history of 

infectious diarrheal diseases and the occurrences of stunting. In contrast, there was 

no relationship between the acute respiratory infection and the occurences of 

stunting in toddlers, particularly at Kassi-kassi Publich Health Center. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Permasalahan gizi masih menjadi tantangan yang nyata di 

Indonesia. Meskipun perekonomian di Indonesia telah mengalami 

kemajuan yang cukup progresif, namun masih ada beberapa permasalahan 

yang terjadi, salah satunya adalah permasalahan kekurangan gizi yang 

berperan sebagai salah satu masalah yang cukup signifikan. Indonesia 

menghadapi permasalahan gizi yang cukup tinggi berupa defisiensi zat gizi 

makro dan mikro serta meningkatnya prevalensi obesitas yang mana kondisi 

ini disebut dengan ‘Beban Ganda Masalah Gizi’ atau “Double Burden of 

Malnutrition” (Bappenas, 2019).  

Balita (anak usia dibawah 5 tahun) merupakan salah satu kelompok 

yang rawan akan permasalahan gizi dikarenakan pada masa ini 

pertumbuhan terjadi sangat cepat seperti pertumbuhan fisik, perkembangan 

psikomotorik, perkembangan mental dan social (Sulistianingsih & Madi 

Yanti, 2016). Balita memiliki karakteristik pertumbuhan yaitu pada usia 0-

1 tahun berat badan naik dua kali dari berat badan lahir pada usia 5 bulan. 

Saat memasuki usia 1 tahun maka berat badannya akan naik tiga kali dari 

berat badan lahir dan pada saat memasuki usia 2 tahun maka berat badan 

anak akan naik 4 kali dari berat badan lahir. Sehingga periode balita 

merupakan usia dengan pertumbuhan dan perkembangan berat badan yang 

cukup pesat dibandingkan usia lainnya. Periode ini tidak akan terulang lagi 
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di periode usia manapun sehingga hal ini disebut sebagai “windows of 

opportunity” (Alba, et al., 2021). 

Permasalahan gizi pada balita bisa memberikan dampak yang serius 

baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Secara jangka panjang, 

balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang akan memberikan 

dampak terhadap balita yaitu tumbuh pendek dari anak seusianya yang 

disebut stunting (Utami & Mubasyiroh, 2019). Stunting merupakan kondisi 

kronis dimana keadaan tubuh menjadi sangat pendek dari usia seharusnya 

yang diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan nilai z-

score <-2SD (Sutriyawan, et al., 2020).  

  Pada tahun 2017, setengah dari populasi balita yang mengalami 

stunting di dunia berasal dari benua Asia dengan prevelensi sekitar 55% 

sedangkan sepertiga populasi balita yang mengalami stunting berasal dari 

benua Afrika dengan prevelensi sekitar 39%. Sehingga pada tahun 2018, 

WHO menyimpulkan data bahwa sekitar 83,6 juta jiwa balita menderita 

stunting di benua Asia dengan urutan pertama ialah Timur Leste dengan 

prevelensi sebesar 50,2%, urutan kedua yaitu India dengan prevalensi 

sebesar 38,4% dan Indonesia berada di urutan ketiga dengan prevalensi 

sebesar 36,4% (Khatimah, et al., 2020). 

Stunting di Indonesia masih sangat tinggi terkhusus di daerah bagian 

paling timur dan paling barat Indonesia (Bappenas, 2019). Hasil Riskesdas 

tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting nasional dengan prevelensi 

sekitar 30,8%. Data ini menurun apabila dibandingkan dengan hasil 
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Riskesdas tahun 2013 dengan prevelensi stunting pada balita berkisar 

37,2%. Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan urutan ke 3 yang 

masuk dalam kategori serius setelah Papua dan Maluku (Sukmawati, et al., 

2018).  

Hasil dari Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting di 

Sulawesi Selatan sekitar 35% pada tahun 2018 yang mengalami penurunan 

dibandingkan hasil Riskesdas pada tahun 2013 yaitu 36,8% (Megantari, et 

al., 2020). Kota Makassar yang memiliki prevelensi stunting dengan 

persentase sebesar 25,5% memiliki setidaknya 15 kecamatan yang memiliki 

kasus stunting pada tahun 2019 dengan kasus tertinggi berada pada 

kecamatan Biringkanaya sebanyak 1193 balita dengan persentasi 16,4%, 

kasus tertinggi kedua pada kecamatan Rappocini sebanyak 794 balita 

dengan persentasi sebesar 10,9 % dan kasus tertinggi ketiga pada kecamatan 

Panakkukang sebanyak 784 balita dengan persentasi 10,8 % (Halimah & 

Suntin, 2020). 

Data terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Makassar memberikan 

persentase mengenai balita yang menderita stunting di berbagai Puseksmas 

Kota Makassar dengan prevelensi peringkat pertama di Puskesmas Barrang 

Lompo sebesar 34,77%, peringkat kedua Puskesmas Kassi Kassi sebesar 

22,92%, dan peringkat ketiga Puskesmas Kaluku Bodoa sebesar 18,47% 

(Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021). Berdasarkan pertimbangan data 

diatas terlihat bahwa prevalensi stunting masih melebihi batas ambang yang 

ditetapkan WHO, yaitu sebesar 20%. Oleh karena itu sampai saat ini 
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stunting menjadi permasalahan di dunia, khususnya di Indonesia yang 

terbukti dengan tinggi badan remaja Indonesia yang masih berada dibawah 

standar WHO (Megantari, et al., 2020).  

Stunting dapat terjadi oleh faktor yaitu faktor langsung dan faktor 

tidak langsung. Faktor langsung yang dapat menyebabkan stunting terbagi 

dua yaitu faktor ibu dan faktor anak. Adapun faktor ibu seperti gizi ibu yang 

kurang saat mengandung, terbatasnya pelayanan kesehatan untuk ibu 

selama mengandung (ANC), terbatasnya pelayanan kesehatan untuk ibu dan 

anak setelah melahirkan (PNC), kurangnya sosialisasi pembelajaran terkait 

kesehatan ibu dan anak, teknik pengasuhan yang kurang tepat dan faktor 

anak seperti adanya riwayat BBLR, status imunisasi yang tidak lengkap, dan 

adanya riwayat penyakit infeksi. Selain faktor penyabab langsung, stunting 

juga memiliki faktor penyebab tidak langsung berupa faktor keluarga dan 

faktor lingkungan seperti status ekonomi yang rendah, rumah yang tidak 

memiliki air bersih dan jamban yang memadai, kurangnya pengetahuan ibu 

terkait sanitasi dan hygiene serta masih banyak lagi faktor yang 

menyebabkan terjadinya stunting (Hardani & Zaurida, 2019).  

Stunting dapat menimbulkan gangguan pada perkembangan fisik 

anak yang bersifat irreversible/tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga hal 

ini dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan kognitif dan 

motorik serta penurunan performa kerja hingga dewasa. Penelitian saat ini 

menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting akan mengakibatkan 

prestasi di sekolah menjadi buruk hal ini dapat mengakibatkan rendahnya 
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tingkat pendidikan yang berakibat pada pendapatan yang rendah saat 

dewasa nanti. Oleh karena itu stunting pada balita perlu mendapatkan 

perhatian khusus karena dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 

fisik, perkembangan mental dan status kesehatan pada anak. Selain itu 

stunting pada anak juga berhubungan dengan peningkatan kerentanan anak 

terhadap suatu penyakit, baik penyakit menular maupun Penyakit Tidak 

Menular (PTM) serta peningkatan risiko overweight dan obesitas yang 

memiliki efek jangka panjang untuk meningkatkan risiko penyakit 

degeneratif. Berdasarkan hal-hal tersebut maka stunting pada anak dapat 

dijadikan sebagai predikator rendahnya mutu sumber daya manusia di suatu 

negara yang akan mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi 

perekonomian negara tersebut, bahkan pada daerah daerah berkembang 

stunting dapat menjadi salah satu faktor penyebab kematian pada anak 

(Setiawan, et al., 2018).  

Stunting pada balita merupakan dampak dari defisiensi nutrien 

semasa “golden age periode” yaitu 1000 hari awal kehidupan yaitu 270 hari 

selama kehamilan dan 730 hari dari kelahiran sampai usia 2 tahun dari 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang akan menentukan kehidupan 

selanjutnya (Utami & Mubasyiroh, 2019). Kejadian stunting di Indonesia 

sudah menjadi permasalahan yang cukup besar sehingga diperlukan adanya 

upaya pencegahan untuk mengurangi kejadian stunting agar terciptanya 

generasi di masa depan yang berkualitas, sehat lahir batin, tumbuh kembang 

secara optimal dan tidak menghasilkan keturunan yang lemah (Hadi, 2017). 
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Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 9 yang 

berbunyi (Departemen Agama RI, 2012):  

Terjemahnya : 

  Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 

mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 

mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). 

  Oleh karena itu, pemerintah kemudian melalui program “Gerakan 

Seribu Hari Awal Kehidupan” yang dikenal sebagai 1000 HAK yang 

merupakan program dengan tujuan mempercepat perbaikan gizi untuk 

memperbaiki kehidupan anak-anak Indonesia di masa mendatang. Dengan 

tujuan untuk menurunkan prevelensi stunting beserta segala bentuk 

kekurangan gizi lainnya yang menjadi masalah di Indonesia, maka gerakan 

ini melibatkan berbagai sektor dan pemangku kebijakan. Adapun Intervensi 

pada 1000 HAK difokuskan pada 2 jenis intervensi, yaitu intervensi gizi 

spesifik merupakan rangkaian berbagai kegiatan yang cukup cost effective 

khususnya untuk mengatasi masalah gizi pendek dan intervensi gizi sensitif 

merupakan berbagai kegiatan program pembangunan yang memberi 

pengaruh pada status gizi masyarakat terutama kelompok 1000 HPK, seperti 

penanggulangan kemiskinan, pendidikan, gender, air bersih, sanitasi, serta 

kesehatan lingkungan (Haris, et al., 2019). Selain itu pemerintah Indonesia 
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berkomitmen untuk mengurangi stunting dalam program yang memiliki 

prinsip bahwa semua orang di dunia berhak mendapatkan makanan dan gizi 

yang baik yang dinamakan Scaling Up Nutrition (SUN) Movement 

(Permana & Wijaya, 2020). Dengan mencegah terjadinya stunting, maka hal 

juga dapat mencegah terbentuknya generasi yang lemah dan berusaha untuk 

membentuk generasi umat yang kuat sesuai dalam anjuran Allah SWT 

dalam  An-Nisa ayat 9 (Hadi, 2017). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan gambaran tentang permasalahan yang telah dipaparkan 

pada latar belakang terkait stunting, maka perlu dikaji lebih lanjut terkait : 

1. Apakah terdapat hubungan antara BBL dengan kejadian Stunting pada 

Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi ? 

2. Apakah terdapat hubungan antara Riwayat Imunisasi dengan kejadian 

Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi ? 

3. Apakah terdapat hubungan antara Riwayat Penyakit Infeksi dengan 

kejadian Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi ? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Tidak terdapat hubungan antara BBL dengan Kejadian Stunting 

pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi. 

b. Tidak terdapat hubungan antara status imunisasi dengan Kejadian 

Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi. 
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c. Tidak terdapat hubungan antara riwayat penyakit infeksi dengan 

Kejadian Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Terdapat hubungan antara BBL dengan Kejadian Stunting pada 

Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi. 

b. Terdapat hubungan antara status imunisasi dengan Kejadian 

Stunting pada Balita di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi. 

c. Terdapat hubungan antara riwayat penyakit infeksi dengan 

Kejadian Stunting pada Balita wilayah Puskesmas Kassi-Kassi. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 
 

No Varia

bel 

Definisi 

Operasional 

Cara 

Ukur 

Alat 

Ukur 

Hasil 

Ukur 

Skala 

Variabel Dependen 

1 Stunting Suatu 

permasalah 

pada gizi 

balita yang 

menggamba

rkan kondisi 

kronis 

sehingga 

menyebabka

n 

terhambatny

a 

Melakuk

an 

pengukur

an secara 

langsung 

dengan 

menggun

akan alat 

ukur. 

Microt

oice 

dan 

length 

board 

0 = Stunting, 

jika rentang (< -

2 SD) 

1 = Normal (≥ -2 

SD) 

 

Nominal 
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pertumbuha

n karena 

malnutrisi 

dalam 

jangka 

waktu yang 

lama yang 

dinyatakan 

dengan 

indeks TB/U 

Variabel Independen 

2 BBL Berat badan 

bayi yang 

yang 

didapatkan 

saat 

melakukan 

penimbanga

n dalam 

kurun waktu 

sesaat 

setelah lahir 

– 1 jam 

pertama 

setelah lahir  

Melihat 

Berat 

Badan 

Lahir di 

Buku 

KIA/KM

S atau 

menanya

kan 

secara 

langsung 

kepada 

responde

n 

Buku 

KIA 

0 Ya = BBLR 

(<2500gram) 

1 Tidak = 

normal (≥2500 

gram) 

Nominal  

3 Status 

Imunisasi 

Lengkapnya 

status 

imunisasi 

dasar seperti 

BCG 1x, 

Melihat 

daftar 

Riwayat 

imunisas

i lengkap 

Buku 

KIA 

0 = imunisasi 

dasar tidak 

lengkap 

1 = imunisasi 

dasar lengkap 

Nominal 
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DPT 3x, 

Polio 4x, 

Hepatitis B 

3x, dan 

Campak 1x 

di buku 

KIA/KMS. 

di buku 

KIA/KM

S  

4 Riwayat 

Penyakit 

Infeksi 

Diare 

Hasil 

wawancara 

didapatkan 

adanya 

kejadian 

berulang 

sebanyak 3 

kali dalam 

kurung 

waktu tiga 

bulan pada 

balita yang 

menderita 

penyakit 

infeksi  

Melakuk

an 

wawanca

ra dan 

rekam 

medik 

Kuesio

ner dan 

data 

sekund

er 

0 = memiliki 

riwayat diare 

sebanyak ≥ 3 

kali/hari selama 

minimal 2 hari 

yang dialami 

selama 3 bulan 

secara berturut 

turut 

1 = tidak 

memiliki 

riwayat diare 

sebanyak ≥ 3 

kali/hari selama 

minimal 2 hari 

yang dialami 

selama 3 bulan 

secara berturut 

turut. 

Nominal 

5 Riwayat 

Penyakit 

ISPA 

Hasil 

wawancara 

didapatkan 

adanya 

Melakuk

an 

wawanca

ra dan 

Kuesio

ner dan 

data 

0 = memiliki 

riwayat gejala 

ISPA sebanyak 

≥ 3 kali yang 

Nominal 
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kejadian 

berulang 

sebanyak 3 

kali dalam 

kurung 

waktu tiga 

bulan pada 

balita yang 

menderita 

penyakit 

infeksi  

rekam 

medik 

sekund

er 

dialami selama 3 

bulan secara 

berturut turut 

1 = tidak 

memiliki 

riwayat gejala 

ISPA sebanyak 

≥ 3 kali yang 

dialami selama 3 

bulan secara 

berturut turut 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini membahas mengenai hubungan faktor anak 

(BBL, Status Imunisasi, dan Riwayat Penyakit Infeksi) dengan Kejadian 

Stunting pada Balita. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data primer untuk variabel dependen stunting yang 

dilakukan dengan cara pengukuran tinggi badan dan umur balita, 

variabel independen status imunisasi yang dilakukan dengan cara 

melihat buku Kesehatan Ibu dan Anak. Adapula data sekunder untuk 

variabel independen BBL dan riwayat penyakit infeksi yang dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara secara langsung 

kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Menghubungkan 

antara stunting dengan beberapa faktor penyebab dari anak seperti BBL, 

status imunisasi, dan riwayat penyakit infeksi dengan menggunakan 

metode pengukuran, wawancara dan pengisian kuesioner. 
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E. Kajian Pustaka 
Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

 

N

o 

Peneliti/ 

Tahun 

Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Hasil 

1 (Setiawa

n, et al., 

2018) 

 

Faktor-

Faktor 

yang 

Berhubun

gan 

dengan 

Kejadian 

Stunting 

pada Anak 

Usia 24-59 

Bulan di 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Andalas 

Kecamata

n Padang 

Timur 

Kota 

Padang 

Tahun 

2018 

Studi 

analitik 

observasi

onal 

dengan 

desain 

cross 

sectional 

74 

sampel 

dipilih 

secara 

simple 

random 

sampling 

Dengan menggunakan 

analisis multivarat didapatkan 

adanya hubungan yang 

bermakna antara berat badan 

lahir dengan kejadian 

stunting. 

Berat badan lahir rendah 

merupakan salah satu faktor 

risikou yang paling dominan 

terhadap kejadian stunting. 

Hal ini dikarenakan anak yang 

lahir dengan riwayat berat 

badan lahir yang rendah 

mengalami peertumbuhan 

linier yang lebih lambat 

daripada anak yang memilihi 

berat badan lahir yang normal. 

2 (Namang

boling, et 

al., 2017) 

Hubungan 

Riwayat 

Penyakit 

Infeksi dan 

Analitik 

observasi

onal 

dengan 

116 

sampel 

dan 

metode 

Dengan menggunakan 

analisis bivariat menunjukkan 

bahwa Riwayat penyakit 

infeksi seperti diare dan ISPA 
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Pemberian 

ASI 

Eksklusif 

dengan 

Status Gizi 

Anak Usia 

7-12 Bulan 

di 

Kecamata

n Kelapa 

Lima Kota 

Kupang 

desain 

Case 

Control 

pengamb

ilan 

sampel 

yang 

digunaka

n adalah 

fixed 

disease 

sampling 

merupakan salah satu faktor 

dominan yang dapat 

menyebabkan masalah gizi 

pada balita.  

3 (Haris, et 

al., 2019) 

Determina

n Kejadian 

Stunting 

dan 

Underwei

ght pada 

Balita 

Suku Anak 

di Desa 

Nyogan 

Kabupaten 

Muaro 

Jambi 

Tahun 

2019 

cross 

sectional 

Jumlah 

sampel 

minimal 

yang 

dibutuhk

an 

sebanyak 

65 balita, 

namun 

peneliti 

hanya 

mempero

leh total 

balita 

yang ada 

sebanyak 

45 orang. 

Pada penelitian ini belum bisa 

memberikan bukti adanya 

hubungan yang signifikan 

antara status imunisai dengan 

kejadian stunting, namun 

apabila balita tidak 

mendapatkan imunisasi dasar 

lengkap maka balita tersebut 

akan memiliki kecendrungan 

lebih besar untuk menderita 

stunting. 
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4 (Maulida

h, et al., 

2019) 

Faktor 

yang 

berhubung

an dengan 

kejadian 

stunting 

pada balita 

di Desa 

Panduman 

Kecamata

n Jelbuk 

Kabupaten 

Jember 

penelitia

n analitik 

observasi

onal 

dengan 

pendekat

an cross 

sectional

. 

Jumlah 

responde

n dalam 

penelitia

n ini 

sebanyak 

76 ibu 

yang 

memiliki 

balita 

dan 

dipilih 

dengan 

cara 

simple 

random 

sampling 

Dengan menggunakan 

analisis uji Chi Square 

diperoleh nilai p=0,010 

dengan OR 0,29 dan 95% CI 

0,11–0,76. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara Riwayat 

penyakit infeksi dengan 

kejadian stunting pada balita.  

5 (Alba, et 

al., 2021) 

Hubungan 

Riwayat 

BBLR 

Dengan 

Kejadian 

Stunting 

pada 

Balita di 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Sekupang 

Kota 

Batam 

penelitia

n 

observasi

onal 

analitik 

dengan 

rancanga

n cross 

sectional 

Jumlah 

responde

n masing 

masing 

sampel 

sebanyak 

62 

responde

n dengan 

menggun

akan 

teknik 

purposiv

Dengan menggunakan 

analisis Chi Square continuity 

correction diketahui bahwa 

nilai p-value sebesar 0.000 < 

0.05 yang diperhatikan dalam 

kolom Asymp.sig. pada 

output SPSS, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima artinya 

terdapat hubungan Riwayat 

BBLR dengan kejadian 

Stunting Pada Balita Di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Sekupang Kota Batam. 
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Tahun 

2019 

e 

sampling 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

a. Untuk mengetahui hubungan faktor anak (BBL, status imunisasi, 

riwayat penyakit infeksi) dengan kejadian stunting pada balita di 

wilayah Puskesmas Kassi-Kassi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui angka kejadian stunting pada balita di wilayah 

Puskesmas Kassi-Kassi. 

b. Untuk mengetahui BBL pada balita di wilayah Puskesmas Kassi-

Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 

c. Untuk mengetahui riwayat imunisasi pada balita di wilayah 

Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 

d. Untuk mengetahui riwayat penyakit infeksi pada balita di wilayah 

Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini sebagai pembuktian teori tentang hubungan 

faktor anak dengan kejadian Stunting pada Balita. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu di 

bidang kesehatan terutama mengenai kesehatan ibu dan anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi  
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Penelitian ini dapat memberikan hasil data tambahan di 

bidang Kesehatan ibu dan anak, khususnya di bidang stunting yang 

dapat digunakan untuk menurunkan prevelensi kejadian stunting di 

Indonesia, terkhusus di Makassar. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi 

untuk meningkatkan pengetahuan mengenai stunting pada balita dan 

upaya pencegahannya. 

c. Bagi Pengetahuan 

Penelitian ini dapat menambah bahan bacaan dan acuan 

untuk penelitian selanjutnya di bidang kesehatan terkhusus pada 

penelitian mengenai stunting. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

keterampilan serta mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama 

perkuliahan dan mengetahui hubungan antara BBL, status 

imunisasi, dan riwayat penyakit infeksi dengan kejadian stunting 

pada balita. 

 



 

 

17 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Status Gizi 

1. Penilaian Status Gizi 

 Balita merupakan suatu individu yang memilki rentang usia tertentu. 

Balita dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan usia yaitu usia bayi 

(0 sampai 2 tahun), golongan balita (2 sampai 3 tahun) dan usia pra 

sekolah (> 3 sampai 5 tahun). WHO menggolongkan usia balita dari 0 

sampai 60 bulan dan pendapat lain mengatakan bahwa balita berada di 

usia 1 sampai 5 tahun. Usia balita (1 – 5 tahun) merupakan usia dalam 

siklus daur kehidupan yang mana terjadi pertumbuhan yang tidak begitu 

pesat jika dibandingkan dengan masa bayi. Siklus hidup pada masa 

balita merupakan periode emas dalam proses perkembangan anak yang 

akan menjadi modal bagi fase kehidupan selanjutnya. Balita memiliki 

kebutuhan gizi yang harus di penuhi, sebab gangguan gizi yang dialami 

pada fase ini akan mempengaruhi kualitas kehidupan selanjutnya 

(Adriani & Wirjatman, 2016). Gizi adalah komponen yang sangat 

penting pada balita. Gizi menjadi hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan sejak kecil dikarenakan berpengaruh pada pertumbuhan 

dan perkembangan otak anak. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk 

melakukan pengukuran status gizi pada anak ialah menggunakan 

metode antropometri yaitu dengan melakukan pengukuran dimensi 
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tubuh dan komposisi tubuh sesuai dengan umur/usia berdasarkan berat 

badan atau tinggi badan (Saharuddin, 2017). 

 Pada stunting metode penilaian status gizi yang paling sering 

digunakan yaitu antropometri. Antropometri dapat diartikan sebagai 

ukuran tubuh manusia. Antropometri berhubungan dengan dimensi dan 

komposisi tubuh dengan tingkat umur dan keadaan gizi. Indeks 

antropometri yang digunakan untuk stunting adalah tinggi badan 

menurut umur (TB/]U) dengan nilai Z skor <-2 SD (Mardalena, 2017). 

2. Antropometri 

 Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan setiap 

saatnya, sehingga dilakukanlah pengukungan antropometri. 

Antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh. Pertumbuhan tubuh 

pada manusia meliputi pertambahan volume, jumlah , ukuran dan fungsi 

sel, jaringan, organ tingkat individu yang diukur dengan ukuran 

panjang, berat, umur tulang dan keseimbangan metabolik. Sedangkan 

perkembangan meliputi bertambahnya fungsi dan struktur tubuh yang 

lebih kompleks dalam melakukan gerakan kasar, gerakan halus, bicara 

dan emosi dan tidak dapat diukur. kedua faktor ini dipengaruhi oleh 

faktor genetic dn faktor lingkungan (Mardalena, 2017).  

 Pengukuran antropometri dalam menilai status gizi seseorang pada 

umumnya dengan mengukur panjang badan atau tinggi badan, lingkar 

kepala, berat badan, lingkar lengan atas dan tebal kulit. Pengukuran ini 

dilakukan guna menilai pertumbuhan dan status gizi pada bayi. Indeks 
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pengukuran antropometri terdiri dari berat badan menurut umur (BB/U), 

panjang badan atau tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U), berat 

badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan 

(BB/PB atau BB/TB), indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U). 

Penilaian stunting dilakukan pengukuran yaitu panjang badan (anak 0-

24 bulan) yang diukur telentang atau berbaring dan tingid badan (anak 

> 24 bulan) diukur dengan cara berdiri menurut umur anak yang 

dihitung dalam bulan. Pengukuran indeks tinggi badan dilakukan 

dengan melakukan pengukuran pada seluruh komponen tulang tubuh 

mulai dari kaki hingga tulang tengkorak kepala. Apabila parameter 

tinggi badan dinilai dengan umur maka dapat dijadikan sebagai 

parameter untuk mengetahui status stunting (Hartiyanti & Triyani, 

2014). 

 Pengukuran antropometri untuk menilai status gizi balita terbagi dua 

pengukuran, yaitu pengukuran yang bergantung pada umur berupa berat 

badan terhadap usia (BB/U), tinggi badan terhadap usia(TB/U), lingkar 

kepala terhadap usia (LK/U), dan lingkar lengan terhadap usia (LLA/U). 

pengukuran status gizi ini memiliki kesulitan berupa kurang tepatnya 

usia anak yang akan diukur dikarenakan tidak semua anak memiliki 

catatan tanggal. Selanjutnya ialah pengukuran yang tidak bergantung 

pada umur berupa berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB), lingkar 

lengan atas terhadap tinggi badan (LLA/TB), dan lingkar lengan atas, 

lipatan kulit pada trisep, subkapular, abdominal yang dibandingkan 
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dengan standar/ baku. Pengukuran antropometri yang tidak bergantung 

pada usia berupa pengukuran berat badan terhadap tinggi badan 

(BB/TB) banyak digunakan sehingga digunakan dalam pedoman 

pengukuran yang terlihat dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak atau 

buku KIA yang berfungsi untuk memantau Kesehatan ibu dan anak 

(Kusuma & Hasanah, 2018).  

 Metode antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan 

asupan protein dan energi berupa karbohidrat dan lemak. Melakukan 

pengukuran dengan menggunakan antropometri memiliki keunggulan 

dikarekan alat yang digunakan mudah, dapat dilakukan berkali kali dan 

objektif, dapat dilakukan oleh semua orang, relative murah, hasilnya 

mudah disimpulkan dan dapat digunkan untuk mengavaluasi gizi anak 

pada masa lalu (Mardalena, 2017). Selain memiliki keunggulannya, 

pengukuran dengan menggunakan metode antropometri memiliki 

kelemahan yaitu membutuhkan data yang harus relevan, dapat 

memberikan informasi yang kurang akurat dikarenakan kesalahan dari 

alat ataupun dari pengukurnya. Namun, pengukuran dengan 

menggunakan metode antropometri ini dapat sangat baik apabila 

dilakukan pada populasi yang besar karena antropometri ini murah dan 

tidak menimbulkan rasa sakit pada populasi yang diukur. Adapun 

kategori dalam melakukan pengukuran antropometri untuk menilai 

status gizi anak yaitu (Hartiyanti & Triyani, 2014) : 
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Tabel 2.1 Antropometri 

 

B. Stunting 
1. Definisi 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang 

merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis hingga anak terlalu 

pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam 

kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, kondisi Stunting baru 

muncul setelah bayi berusia 2 tahun.  Stunting yang dialami anak dapat 

disebabkan oleh tidak terpaparnya periode 1000 hari pertama kali 
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perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, 

kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.  Stunting dapat 

pula disebabkan tidak melewati periode emas yang dimulai 1000 hari 

pertama kehidupan yang merupakan pertumbuhan anak pada 1000 hari 

pertama.  Pada masa tersebut nutrisi yang diterima bayi saat dalam 

kandungan dan menerima ASI memiliki dampak jangka panjang 

terhadap kegidupan saat dewasa.  Hal ini dapat membuat terhindar dari 

terjadinya stunting pada anak-anak dan status gizi yang kurang (Yuliana 

& Bawon Nul Hakim, 2019). 

Stunting merupakan istilah yang digunakan untuk anak yang ukuran 

tubuhnya tidak sesuai dengan usianya(bayi pendek). Stunting adalah 

keadaan tubuh yang apabila dilakukan pengukuran dengan metode 

antropometri didapatkan hasil yaitu defisit 2 SD di bawah median 

panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional.  

Stunting adalah keadaan dimana TB/U rendah atau keadaan tubuh anak 

lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya (Yuliana 

& Bawon Nul Hakim, 2019). 

2. Etiologipatomekanisme 

 Masalah gizi merupakan masalah yang multidimensi yang tentunya 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor penyebab. Adapun faktor yang 

berhubungan dengan  kejadian stunting yaitu faktor keluarga dan rumah 

tangga, faktor makanan tambahan yang tidak adekuat, faktor menyusui, 

dan faktor infeksi (Supariasa, et al., 2019). 
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 Faktor yang pertama yaitu keluarga dan rumah tangga dibagi 

menjadi dua faktor, yaitu faktor maternal dan faktor lingkungan rumah. 

Faktor maternal meliputi nutrisi yang kurang pada saat prekonsepsi, 

kehamilan dan laktasi, tinggi badan ibu yang rendah, infeksi, kehamilan 

pada usia remaja, kesehatan mental, Intrauterine Growth Restriction 

(IUGR), kelahiran preterm, jarak kehamilan yang pendek, dan 

hipertensi. Faktor lingkungan rumah berupa stimulasi dan aktivitas anak 

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

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

makanan dalam rumah tangga yang tidak sesuai, dan edukasi pengasuh 

yang rendah (Supariasa, et al., 2019).  

 Faktor kedua penyebab stunting adalah makanan tambahan atau 

komplementer yang tidak adekuat faktor ini dibagi menjadi tiga, yaitu 

kualitas makanan yang rendah, cara pemberian yang tidak adekuat, dan 

keamanan makanan dan minuman. Kualitas makanan yang rendah dapat 

berupa kualitas mikronutrien yang rendah, keragaman jenis makanan 

yang dikonsumsi dan sumber makanan hewani yang rendah, makanan 

yang tidak mengandung nutrisi, dan makanan komplementer yang 

mengandung energi rendah. Cara pemberian yang tidak adekuat berupa 

frekuensi pemberian makanan yang rendah, pemberian makanan yang 

tidak adekuat ketika sakit dan setelah sakit, konsistensi makanan yang 

terlalu halus, pemberian makan yang rendah dalam kuantitas. Keamanan 

makanan dan minuman dapat berupa makanan dan minuman yang 
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terkontaminasi, kebersihan yang rendah, penyimpanan dan persiapan 

makanan yang tidak aman (Supariasa, et al., 2019).  

 Faktor ketiga yang dapat menyebabkan stunting adalah pemberian 

ASI (Air Susu Ibu) yang salah, karena inisiasi yang terlambat, tidak ASI 

eksklusif, dan penghentian penyusuan yang terlalu cepat. Faktor 

keempat adalah infeksi klinis dan sub klinis seperti infeksi pada usus : 

diare, environmental enteropathy, infeksi cacing, infeksi pernafasan, 

malaria, nafsu makan yang kurang akibat infeksi, dan inflamasi. Selain 

ke empat faktor penyebab stunting yang telah dibahas di atas, terdapat 

pula beberapa faktor komunitas dan sosial yang secara tidak langsung 

dapat menyebabkan stunting, yaitu politik ekonomi, kesehatan, edukasi, 

sosiokultural, agrikultur dan food system, air, sanitasi dan lingkungan. 

(Supariasa, et al., 2019)   

 Dampak dari kekurangan gizi pada awal kehidupan anak akan 

berlanjut dalam setiap siklus hidup manusia. Wanita usia subur (WUS) 

dan ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) akan 

melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR). BBLR ini akan berlanjut 

menjadi balita gizi kurang (stunting) dan berlanjut ke usia anak sekolah 

dengan berbagai konsekuensinya. Kelompok ini akan menjadi generasi 

yang kehilangan masa emas tumbuh kembangnya dari tanpa 

penanggulangan yang memadai kelompok ini dikuatirkan lost 

generation. Kekurangan gizi pada hidup manusia perlu diwaspadai 

dengan seksama, selain dampak terhadap tumbuh kembang anak 
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kejadian ini biasanya tidak berdiri sendiri tetapi diikuti masalah 

defisiensi zat gizi mikro (Supariasa, et al., 2019).  

3. Ciri-Ciri anak stunting 

Stunting merupakan kekurangan gizi kronis atau kegagalan 

pertumbuhan dan digunakan scbagai indikator jangka panjang untuk 

melihat malnutrisi kronik pada anak yang dapat didiagnosis melalui 

indeks antropometrik TB/U. Stunting merupakan pertumbuhan linier 

yang gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola 

makan yang buruk dan penyakit (Yuliana & Bawon Nul Hakim, 2019). 

Untuk mengetahui kejadian stunting pada anak maka perlu diketahui 

ciri-ciri anak yang mengalami stunting sehingga jika anak mengalami 

stunting dapat ditangani sesegera mungkin. Adapun beberapa ciri-ciri 

stunting antara lain (Rahayu, et al., 2018) :  

a. Tanda-tanda pubertas terhambat. 

b. Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. 

c. Berat badan rendah untuk anak seusianya. 

d. Anak lebih pendiam dan tidak banyak melakukan eye contact. 

e. Pertumbuhan terhambat. 

f. Wajah tampak lebih muda dari usianya. 

g. Pertumbuhan gigi terhambat. 

4. Dampak 

 Dampak yang dapat ditimbulkan oleh stunting pada periode jangka 

pendek adalah teganggunya perkembangan motorik otak, kecerdasan, 
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gangguan pada pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam 

tubuh. Apabila anak mengalami stunting di usia kurang dari 6 bulan, ini 

akan membuat tubuh anak tersebut menjadi lebih kecil sehingga dapat 

berdampak langsung ke organ salah satunya otak yang terdapat sel sel 

saraf yang sangat berkaitan dengan respon anak termasuk melihat, 

mendengar, dan berpikir selama proses belajar. Gangguan 

perkembangan kognitif ini bersifat tidak dapat diperbaiki, sehingga 

tubuh gagal dalam mengejar kegagalan perkembangan otak anak. 

Sedangkan dampak stunting pada periode jangka panjang adalah 

terjadinya penurunan kekebalan tubuh sehingga anak lebih mudah sakit 

sehingga lebih meningkatkan risiko terkena penyakit tak menular  dan 

terjadi peningkatan kesakitan yang dapat meningkatkan risiko tinggi 

untuk terkena diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh 

darah , kanker, stroke dan disabilitas pada masa tua yang berakibat pada 

kualitas kerja yang tidak kompetitif yang menyebabkan rendahnya 

produktivitas ekonomi bahkan dapat menyebabkan kematian (Adriani 

& Wirjatman, 2016).  

 Selain itu dampak stunting pada periode jangka panjang dapat 

berupa menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi pendidikan yang 

dicapai di masa kanak kanak. Stunting tidak hanya sebatas berdampak 

terhadap kesehatan, permasalahan Kesehatan ini selalu berhubungan 

dengan kondisi ekonomi. Anak dengan stunting akan berlanjut ke masa 

dewasa sehingga dapat mengakibatkan terbentuknya kualitas hidup 
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yang dapat memperburuk disparitas yaitu mengurangi 10% dari total 

penghasilan karena kemampuan kognitif serta kesehatan yang kurang 

baik. Hal ini akan berdampak terjadinya kemiskinan antar generasi. Hal 

ini sangat penting untuk diperhatikan sebab permasalahan 

ketertinggalan gizi yang dialami pada waktu ini akan berdampak 

terhadap masa depan yang akan bersifat persisten dan sulit untuk 

diperbaiki (Adriani & Wirjatman, 2016). 

5. Faktor-Faktor Penyebab 

 Menurut beberapa penelitian, kejadian stunting pada anak terjadi 

karena suatu proses kumulatif yang terjadi sejak masa kehamilan, masa 

kanak-kanak dan sepanjang siklus kehidupan. Stunting pada anak ini 

merupakan konsekuensi dari berbagai faktor seperti : 

a. Faktor Genetik 

 Faktor genetik orang tua merupakan faktor yang 

mempengaruhi terjadinya stunting pada balita. Apabila salah satu 

atau kedua orang tua memiliki perawakan yang pendek dan memiliki 

gen dalam kromosom yang membawa sifat pendek maka ini dapat 

menyebabkan terwariskannya gen tersebut dan membuat anak 

tersebut berperawakan pendek atau stunting (Aridiyah, et al., 2018). 

b. Penyakit Infeksi 

 Infeksi memiliki hubungan dengan kejadian stunting antara 

lain ialah penyakit ISPA dan diare yang apabila terkena penyakit 

infeksi akan mempengaruhi proses penyerapan nutrisi sehingga 
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dapat menyebabkan malnutri. Sebaliknya, apabila seseorang 

mengalami malnutrisi maka akan berisiko lebih besar akan 

mengalami penyakit infeksi. Jika sakit infeksi yang dialami 

berlangsung lama maka akan meningkatkan risiko terjadinya 

stunting. Permasalahan gizi tidak semata hanya berhubungan 

dengan asupan gizi yang kurang melainkan riwayat infeksi juga 

berperan dalam masalah gizi anak yang mengalami penyakit infeksi 

akan memengaruhi pola makan dan penyerapan gizi yang akan 

terganggu, sehingga mengakibatkan masalah kekurangan gizi 

(Indrawani, 2014). 

c. Riwayat BBLR 

 Berat badan lahir sangat terkait dengan pertumbuhan dan 

perkembangan jangka panjang anak balita. Bayi yang lahir dengan 

berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu bayi yang lahir dengan berat 

badan kurang dari 2500 gram akan mengalami hambatan pada 

pertumbuhan dan perkembangannya serta kemungkinan terjadi 

kemunduran fungsi intelektualnya selain itu bayi lebih rentan 

terkena infeksi dan terjadi hipotermi sehingga ini dapat menjadi 

faktor penyebab terjadinya stunting (Anisa, 2012). 

d. Sanitasi Lingkungan 

 Lingkungan dapat berhubungan dengan stunting, hal ini 

berkaitan dengan kejadian infeksi apabila lingkungan tempat tinggal 

tidak sehat maka hal ini akan memperbesar risiko terjadi penyakit 
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infeksi yang dapat mengganggu proses penyerapan nutrisi seorang 

anak, sehingga dapat menghambat pertumbuhan anak. Kondisi 

kesehatan lingkungan ini dapat dilihat dari hygiene dan sanitasi 

seperti akses jamban sehat, penerapan cuci tangan pakai sabun 

(CTPS), pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga, akses 

terhadap sumber air bersih serta pengelolaan air minum (Indrawani, 

2014). 

e. Faktor Ekonomi 

 Pendapatan keluarga menjadi faktor yang berhubungan 

dengan stunting pada balita. Status ekonomi yang rendah berdampak 

pada ketidakmampuan untuk mendapatkan pangan yang cukup dan 

berkualitas karena rendahnya kemampuan daya beli. Kondisi 

ekonomi seperti ini membuat balita stunting sulit mendapatkan 

asupan zat gizi yang adekuat (Indrawani, 2014). 

f. Pendidikan Orang Tua 

 Pendidikan orang tua sebagai salah satu faktor yang 

mempengatuhi status gizi dengan adanya tingkat Pendidikan yang 

tinggi diharapkan agar pemahaman mengenai informasi pemenuhan 

gizi dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat mencegah 

terjadinya stunting. Selain itu anak yang terlahir dari orang tua yang 

memiliki Pendidikan tinggi cenderung lebih mudah untuk menerima 

edukasi Kesehatan selama kehamilan, seperti nutrisi saat hamil dan 

pemeberian ASI Ekslusif selama 6 bulan (Aridiyah, et al., 2018). 
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g. ASI Ekslusif 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah 

pemberian Air Susu Ibu (ASI) tanpa menambahkan dan atau 

menggantikan dengan makanan dan minuman lain yang diberikan 

kepada bayi sejak baru dilahirkan selama 6 bulan. Menurut UNICEF 

Anak yang diberikan ASI saja selama enam bulan pertama akan 

mengalami pertumbuhan yang baik. ASI dapat melindungi bayi dari 

serangan penyakit infeksi karena ASI mengandung antibodi, protein 

dan vitamin A. biasanya, bayi yang baru lahir perlu menyusu antara 

10 hingga 12 kali sehari, dengan jarak antara 1,5 hingga 2 jam sekali. 

Jika frekuensi menyusui lebih sering, tidak usah dibatasi. Biarkan 

bayi menyusu hingga merasa kenyang, karena kebutuhan setiap bayi 

selalu bervariasi. Atau pada bayi yang baru lahir karena waktunya 

lebih banyak untuk tidur, upayakan membangunkannya agar ada 

waktu untuk menyusui. Mulai usia 6 bulan bayi memerlukan 

makanan tambahan pendamping ASI untuk dapat menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Seseorang balita 

diberikan makanan pendamping ASI selama 0-6 bulan akan 

menyebabkan produksi ASI menurun karena bayi tidak mau 

mengisap lagi akibat perasaan kenyang. Jika diberikan makanan 

pendamping ASI secara dini itu juga berdampak pada pencernaan 

bayi. Pada usia 0-6 bulan sistem pencernaan bayi belum sempurna 
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jiika sudah diberikan makanan pendamping ASI anak cenderung 

mengalami diare (Kurniasih, 2012). 

6. Kelainan kongenital yang mempengaruhi tumbuh kembang 

 Kelainan kongenital adalah kelainan yang terjadi saat pertumbuhan 

sehingga mempengaruhi struktur, fungsi, atau pun metabolisme pada 

bayi yang timbul semenjak kehidupan intrauterus dan dapat 

diidentifikasi sebelum lahir, saat lahir dan di kemudian hari (Kalalo, et 

al., 2019).  Beberapa kelainan kongenital seperti penyakit jantung 

bawaan akan memberikan dampak pada pertumbuhan anak berupa 

terjadinya gizi buruk yang disebabkan  karena meningkatnya kebutuhan 

energi sehingga laju pernafasan akan meningkat sedangkan asupan 

kalori akan menurun. Penyakit jantung bawaan ini diperberat karena 

adanya Riwayat anak lahir dengan berat badan yang rendah (Jalaluddin, 

et al., 2019). Selain itu kelainan kongenital seperti kecacatan saraf 

tabung (neuro tube defect), bibir sumbing dan down syndrome akan 

memberikan dampak pada tumbuh kembang anak. Beberapa kelainan 

yang terjadi ini dapat disebabkan karena gangguan metabolisme folat 

sehingga terjadi hyperhomocysteinaemia dan komplikasi yang lebih 

sering saat mengandung (Yulivantina, et al., 2021).  

C. Berat Badan Lahir 

1. Definisi  

 Berat badan lahir merupakan hasil peningkatan/penurunan semua 

jaringan yang ada pada tubuh antara tulang, otot, lemak, cairan tubuh, 
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dan lainnya. Berat lahir pada umumnya sangat terkait dengan 

pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang. Berat badan lahir 

adalah pengukuran terpenting bayi saat lahir dimana bayi ditimbang 

dalam kurun waktu 1 (satu) jam setelah lahir yang ditujukan untuk 

mengetahui apakah berat badan bayi tersebut normal, rendah atau lebih 

sebagai indikator terbaik untuk mengetahui keadaan gizi dan tumbuh 

kembang anak.  Berat badan bayi yang dilahirkan < 2500 gram atau 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) akan memberikan dampak berupa 

gagal tumbuh (grouth faltering). Seseorang bayi yang lahir dengan 

BBLR akan sulit dalam mengejar ketertinggalan pertumbuhan awal 

sehingga menyebabkan terjadinya stunting (Winowatan, et al., 2017). 

2. Klasifikasi Berat Badan Lahir 

 Berdasarkan berat badannya, berat bayi lahir diklasifikasikan 

menjadi :  

a. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 

 Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) diartikan sebagai bayi 

yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. BBLR 

merupakan penyebab tertinggi angka kematian bayi, terutama dalam 

satu bulan pertama kehidupan. Bayi dengan berat badan lahir rendah 

umumnya mengalami proses hidup jangka panjang yang kurang 

baik. Apabila tidak meninggal pada awal kelahiran, bayi BBLR 

memiliki risiko tumbuh dan berkembang lebih lambat dibandingkan 

dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Selain gangguan 
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tumbuh kembang, individu dengan riwayat BBLR mempunyai 

faktor risiko tinggi untuk terjadinya penyakit degeneratif 

(Mahayana, et al., 2017). 

 Berdasarkan klasifikasi masa kehamilan oleh Depkes RI, 

BBLR dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu BBLR prematur, 

bayi kecil untuk masa kehamilan (KMK), dan Kombinasi prematur 

dan bayi kecil masa kehamilan. Menurut American Academy of 

Pediatrics (AAP) sebagai berikut (Gomella, et al., 2013): 

1) Berdasarkan masa kehamilan/Gestational age yaitu: 

a) Preterm/bayi kurang bulan, yaitu masa kehamilan < 37 

minggu (≤259). 

b) Late preterm, yaitu usia kehamilan 34-36 minggu (239-259 

hari). 

c) Early preterm, yaitu usia kehamilan 22-34 minggu . 

d) Term/bayi cukup bulan, yaitu usia kehamilan 37-41 minggu 

(260-294 hari). 

e) Post term/bayi lebih bulan, yaitu usia kehamilan 42 minggu 

atau lebih (≥ 295 hari). 

2) Berdasarkan berat lahir/Birthweight: 

a) Berat lahir amat sangat rendah/Extremely low birthweight 

(ELBW), yaitu bayi dengan berat lahir < 1000 gr 

b) Berat lahir sangat rendah/Very low birthweight (VLBW), 

yaitu bayi dnegan berat lahir < 1500 gr 
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c) Berat lahir rendah/Low birthweight (LBW), yaitu bayi 

dengan berat lahir < 2500 gr  

3) Berdasarkan berat lahir dan masa kehamilan: 

a) Sesuai masa kehamilan/Appropriate for gestational age 

(AGA) adalah berat lahir antara 10 persentil dan 90 

persentil untuk usia kehamilan. 

b) Kecil masa kehamilan/Small for gestational age 

(SGA)/IUGR adalah berat lahir 2 standar deviasi dibawah 

berat badan rata-rata untuk masa kehamilan atau dibawah 

10 persentil untuk masa kehamilan. IUGR (Intrauterine 

Growth Restriction)/pertumbuhan janin yang 

terhambat/terganggu adalah kondisi janin yang mengalami 

gangguan pertumbuhan dalam rahim (intrauterine). 

Kegagalan dalam pertumbuhan rahim yang optimal 

disebabkan oleh suatu in utero. 

c) Besar masa kehamilan/Large for Gestational Age (LGA) 

LGA di defenisikan sebagai berat lahir 2 standar deviasi 

diatas rata- rata berat untuk masa kehamilan atau di atas 90 

persentil untuk masa kehamilan. LGA dapat di lihat pada 

bayi yang ibunya mengalami diabetes, bayi dengan sindrom 

Beckwith-Wiedemandan sindrom lainya, bayi lebih bulan 

(usia kehamilan > 42 minggu), dan bayi dengan hydrops 

fetalis. Bayi LGA juga berhubungan dengan peningkatan 
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berat badan ibu saat hamil, multiparitas, jenis kelamin bayi 

laki-laki, penyakit jantung bawaan, khusunya perubahan 

pada arteri besar, displasia sel, dan etnik tertentu (hispanik).  

b. Bayi Berat Lahir Normal 

 Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 

sampai 42 minggu dan berat badan lahir > 2500 - 4000 gram 

(Prawirohardjo, 2014). 

c. Bayi Berat Lahir Lebih  

 Bayi berat lahir lebih adalah Bayi yang dilahirkan dengan 

berat lahir lebih > 4000 gram. Bayi dengan berat lahir lebih bisa 

disebabkan karena adanya pengaruh dari kehamilan posterm, bila 

terjadi perubahan anatomik pada plasenta maka terjadi penurunan 

janin, dari penelitian Vorher tampak bahwa sesudah umur 

kehamilan 36 minggu grafik rata-rata pertumbuhan janin mendatar 

dan tampak adanya penurunan sesudah 42 minggu. Namun 

seringkali pula plasenta masih dapat berfungsi dengan baik sehingga 

berat janin bertambah terus sesuai dengan bertambahnya umur 

kehamilan. Risiko persalinan bayi dengan berat >4000 gram pada 

kehamilan posterm meningkat 2-4 kali lebih besar dari kehamilan 

term. Selain itu faktor risiko bayi berat lahir lebih adalah ibu hamil 

dengan penyakit diabetes militus, ibu dengan DMG 40% akan 

melahirkan bayi dengan BB berlebihan pada semua usia kehamilan 

(Prawirohardjo, 2014). 
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3. Dampak 

 Pada bayi yang lahir dengan BBLR, sejak dalam kandungan telah 

mengalami retardasi pertumbuhan interauterin dan akan berlanjut 

sampai usia selanjutnya setelah dilahirkan yaitu mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat dari bayi yang 

dilahirkan normal dan sering gagal menyusul tingkat pertumbuhan yang 

seharusnya dicapai pada usianya setelah lahir. Hambatan pertumbuhan 

yang terjadi berkaitan dengan maturitas otak yaitu sebelum usia 

kehamilan 20 minggu terjadi hambatan pertumbuhan otak seperti 

pertumbuhan somatik. Penelitian menemukan bahwa pada bayi BBLR 

kecil masa kehamilan, setelah berusia 2 bulan mengalami gagal tumbuh 

(growth falthering). Gagal tumbuh pada usia dini (2 bulan) 

menunjukkan risiko untuk mengalami gagal tumbuh pada periode 

berikutnya. Usia 12 bulan bayi BBLR kecil masa kehamilan tidak 

mencapai panjang badan yang dicapai oleh anak normal, meskipun anak 

normal tidak bertumbuh optimal, dengan kata lain kejar tumbuh (catch 

up growth) tidak memadai. Kejar tumbuh pada anak yang lahir BBLR 

berlangsung hingga usia dua tahun. Gagal tumbuh dan kejar tumbuh 

yang tidak memadai merupakan suatu keadaan patologis yang 

menyebabkan kejadian stunting pada balita. Bayi BBLR juga 

mengalami gangguan saluran pencernaan karena saluran pencernaan 

belum berfungsi seperti kurang dapat menyerap lemak dan mencerna 

protein sehingga mengakibatkan kurangnya cadangan zat gizi dalam 
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tubuh. Akibatnya, pertumbuhan bayi BBLR akan terganggu dan apabila 

keadaan ini berlanjut dengan pemberian makanan yang tidak 

mencukupi, sering mengalami infeksi, dan perawatan kesehatan yang 

tidak baik, dapat menyebabkan anak mengalami stunting (Nasution, et 

al., 2016). 

D. Status Imunisasi 

1. Pengertian Imunisasi 

Imunisasi secara Bahasa berasal dari kata imun yang berarti kebal 

(resisten) atau imunitas yang berarti kekebalan. Sehingga imunisasi 

merupakan suatu upaya memberikan kekebalan tubuh baik secara aktif 

maupun secara pasif melalui cara buatan yaitu pemberian antigen yang 

akan menstimulus antibodi atau immunobiologik ke dalam tubuh 

(Rachmawati, et al., 2019). 

Imunisasi adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seorang 

terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak terpajan pada penyakit 

tersebut ia tidak menjadi sakit. Program imunisasi nasional terdiri dari 

imunisasi dasar yang harus diselesaikan sebelum usia satu tahun yaitu, 

imunisasi Hepatitis B, BCG, DPT-Hb-Hib, Polio dan Campak (Ranuh, 

et al., 2014). 

Imunisasi dasar adalah pemberian imunisasi awal untuk mencapai 

kadar kekebalan di atas ambang perlindungan. Sedangkan imunisasi 

lanjutan adalah imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat 
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kekebalan di atas ambang perlindungan atau untuk memperpanjang 

masa perlindungan (Mulyani, et al., 2013). 

2. Tujuan Imunisasi 

Adapun beberapa tujuan dalam melakukan imunisasi antara lain 

(Ranuh, et al., 2014) : 

a. Mencegah dan menurunkan terjadinya penyakit tertentu pada 

seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu di dunia. 

b. Mencegah dan menurunkan penyakit-penyakit menular yang 

berbahaya bagi bayi dan anak.  

c. Mencegah dan menurunkan angka morbiditas dan mortalitas serta 

dapat mengurangi kecacatan yang disebabkan oleh PD3I (Pnyakit 

yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi). 

d. Menurunkan morbiditas, mortalitas dan cacat serta bila mungkin 

didapat eradikasi suatu penyakit dari suatu daerah atau negeri. 

e. Mengurangi angka penderita suatu penyakit yang sangat 

membahayakan kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian pada 

penderitanya. Penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi yaitu 

campak, polio, difteri, tetanus, batuk rejan, hepatitis B, TBC. 

3. Manfaat Imunisasi Dasar 

 Manfaat imunisasi dasar adalah mengurangi angka penderita suatu 

penyakit yang sangat membahayakan kesehatan bahkan bisa 

menyebabkan kematian pada penderitanya. Imunisasi tidak hanya 

bermanfaat untuk individu seorang anak saja, namun juga memiliki 
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manfaat lebih luas. Adapun beberapa manfaat nya antara lain (Hafid, et 

al., 2013) :  

a. Manfaat untuk anak dalam pemberian imunisasi akan memberikan 

fungsi serta manfaatnya dalam hal untuk melindungi bayi yang 

kadar imunitas tubuhnya masih sangat rentan dari penyakit yang bisa 

dan dapat untuk menyebabkan kesakitan kecacatan, ataupun bahkan 

kematian bayi. Di dalam vaksin sendiri sebenarnya terdapat bakteri 

bibit penyakit. Tentu saja bukan bakteri yang berbahaya, namun 

bakteri yang lemah atau yang sudah mati. Dengan memiliki bakteri 

didalam tubuh, secara alami tubuh akan membentuk pertahanan diri 

yang disebut antibodi. Antibodi ini akan melumpuhkan bakteri 

serupa yang akan menimbulkan penyakit. Bakteri akan tinggal lama 

di dalam tubuh, sehingga ketika nanti bakteri masuk ke dalam tubuh 

maka antibodi akan tahu cara mengatasinya. Dengan demikian, anak 

bisa terhindar dari penyakit. 

b. Manfaat untuk keluarga dalam pemberian imunisasi yang tepat, 

dapat membantu menghilangkan kecemasan orangtua dari risiko 

sakit yang akan diderita oleh anaknya. Selain itu juga menghemat 

biaya pengobatan bila anak sakit. 

c. Manfaat untuk negara dalam pemberian imunisasi jika cakupan 

imunisasi cukup luas, dapat meningkatkan kekebalam komunitas 

yang bisa mencegah masyarakat terjangkit penyakit infeksi tertentu.  

Selain itu dapat pula bermanfaat untuk memperbaiki tingkat 
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kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan bersemangat untuk 

melanjutkan pembangunan negara. 

4. Klasifikasi Imunisasi 

 Imunitas dibagi dalam dua hal, yaitu aktif dan pasif. Aktif adalah 

bila tubuh anak ikut menyelenggarakan terbentuknya imunitas, 

sedangkan pasif adalah apabila tubuh anak tidak bekerja membentuk 

kekebalan, tetapi hanya menerimanya saja.  

a. Imunisasi Aktif 

 Imunisasi aktif adalah pemberian bibit penyakit yang telah 

dilemahkan (vaksin) atau dimatikan agar tubuh mengalami reaksi 

imunologi spesifik yang akan memberikan respon seluler, humoral 

dan dihasilkan cell memory sehingga bila ada penyakit maka tubuh 

dapat mengenali dan meresponnya (Mulyani & Rinawati, 2013).  

b. Imunisasi Pasif 

 Imunisasi pasif terbagi atas dua, yaitu imunisasi pasif 

alamiah yang merupakan suatu proses peningkatan kekebalan tubuh 

dengan cara pemberian zat immunoglobulin yang dihasilkan melalui 

suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia 

(kekebalan yang didapat bayi dari ibu melalui plasenta) dan 

imunisasi pasif buatan yang merupakan suatu proses peningkatan 

kekebalan tubuh dengan cara pemberian zat immunoglobulin yang 

dihasilkan melalui proses infeksi yang dapat berasal dari plasma 
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manusia atau binatang (serum anti tetanus) (Dewi & Megaputri, 

2021). 

5. Jenis Imunisasi 

 Berdasarkan PERMENKES No. 12 Tahun 2017 jenis imunisasi di 

Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu imunisasi program dan 

imunisasi pilihan. 

a. Imunisasi Program 

 Merupakan imunisasi yang harus diberikan sesuai dengan 

jenis vaksin, jadwal atau waktu pemberian yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan diwajibkan pada seseorang sebagai bagian dari 

masyarakat untuk melindungi yang bersangkutan dan masyarakat 

sekitar dari pervakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Dewi & 

Megaputri, 2021). 

1) Imunisasi rutin merupakan kegiatan imunisasi yang 

dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal yang terdiri 

atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan (Dewi & Megaputri, 

2021). 

a) Imunisasi dasar merupakan pemberian imunisasi awal untuk 

mencapai kadar kekebalan di atas ambang perlindungan. 

Imunisasi dasar terdiri atas imunisasi terhadap penyakit 

hepatitis B, poliomyelitis, tuberkolosis, difteri, pertusis, 

tetanus, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh 
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Hemophilus Influenza tipe b (Hib); dan campak (Dewi & 

Megaputri, 2021). 

b) Imunisasi Lanjutan adalah ulangan imunisasi dasar untuk 

mempertahankan tingkat kekebalan di atas ambang 

perlindungan atau untuk memperpanjang masa perlindungan 

anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Imunisasi 

lanjutan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

melengkapi imunisasi dasar pada bayi yang diberikan 

kepada anak usia bawah dua tahun (baduta), anak usia 

sekolah, dan wanita usia subur (WUS) termasuk ibu hamil 

(Dewi & Megaputri, 2021).  

c) Imunisasi tambahan adalah pemberian imunisasi pada 

kelompok umur tertentu yang berisiko terkena suatu 

penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode 

waktu tertentu (Dewi & Megaputri, 2021). 

2) Imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang dapat diberikan 

kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka 

melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu 

(Hardianti, et al., 2014). 

6. Imunisasi Dasar 

a. Imunisasi BCG (Bacillus Calmette Guerin) 

 Imunisasi BCG mengandung Mycobacterium bovis hidup 

yang dilemahkan. Imunisasi BCG tidak mencegah infeksi 
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tuberkulosis tetapi mengurangi resiko tuberkulosis berat seperti 

meningitis tuberkulosa dan tuberkulosa primer.  

 Imunisasi BCG merupakan program wajib darri pemerintah 

yang diberikan pada bayi baru lahir hingga bayi berusia sebelum 2 

bulan. Namun untuk mencapai cakupan yang lebih luas, Kementrian 

Kesehatan menganjurkan pemberian imunisasi BCG pada umur 

antara 0-12 bulan. Dosis 0,05 ml untuk bayi kurang dari 1 tahun dan 

0,1 ml untuk anak (> 1 tahun). Imunisasi BCG diberikan secara 

intrakutan di daerah lengan kanan atas (insertion musculus 

deltoideus) sesuai anjuran WHO, tidak ditempat lain misal bokong, 

paha (Ranuh, et al., 2014). 

 Reaksi lokal yang timbul setelah imunisasi BCG adalah 

wajar, suatu pembengkakan kecil, merah, lembut biasanya timbul 

pada daerah bekas suntikan, yang kemudian berubah menjadi 

vesikel kecil, dan kemudian menjadi sebuah ulkus kecil dalam 

waktu 2 - 4 minggu. Reaksi ini biasanya hilang dalam 2-5 bulan, dan 

umumnya pada anak-anak meninggalkan bekas berupa jaringan 

parut dengan diameter 2-10 mm. Jarang sekali nodus atau ulkus tetap 

bertahan. Kadang-kadang pembesaran getah bening pada daerah 

ketiak dapat timbul 2-4 bulan setelah imunisasi. Sangat jarang sekali 

kelenjar getah bening tersebut menjadi supuratif. Suntikan yang 

kurang hati- hati dapat menimbulkan abses dan jaringan parut 

(Ranuh, et al., 2014). 
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 Imunisasi BCG tidak dapat diberikan pada bayi yang 

mengalami defisiensi sistem kekebalan, terinfeksi HIV asimtomastis 

maupun simtomatis, adanya penyakit kulit yang berat/ menahun, 

atau sedang menderita TBC (Dewi & Megaputri, 2021). 

b. Imunisasi Hepatitis B 

 Imunisasi Hepatitis B adalah imunisasi virus recombinan 

yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infecious yang bersifat 

wajib bagi bayi dan anak karena pola penularannya bersifar vertikal. 

Pemberian imunisasi Hepatitis B bertujuan untuk mendapatkan 

kekebalan terhadap penyakit hepatitis B. Imunisasi Hepatitis B 

disuntikkan dengan dosis 0,5 ml atau 1 (buah) HB PID, pemberian 

suntikan secara intramuskuler, sebaiknya anterolateral paha dengan 

pemberian sebanyak 3 dosis, dosis pertama diberikan pada usia 0-7 

hari, dosis berikutnya dengan interval minimum 4 minggu (1 bulan) 

(Ranuh, et al., 2014). 

 Reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan dan 

pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi 

ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari. Kontra indikasi pemberian 

imunisasi hepatitis B pada bayi yang menderita infeksi berat yang 

disertai kejang (Dewi & Megaputri, 2021). 

c. Imunisasi DTP-HB-Hib 

 Imunisasi DPT-Hb-HiB merupakan imunisasi yang 

diberikan untuk menimbulkan kekebalah aktif terhadap beberapa 
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penyakit seperti difteri, pertussis, tetanus, hepatitis B, dan infeksi 

Haemophilus influenzae tipe b secara simultan. Imunisasi DTP-HB-

Hib (Vaksin Jerap Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B 

Rekombinan, Haemophilus influen-zae tipe b) berupa suspensi 

homogen yang mengandung toksoid tetanus dan difteri murni, 

bakteri pertusis (batuk rejan) inaktif, antigen permukaan hepatitis B 

(HbsAg) murni yang tidak infeksius, dan komponen Hib sebagai 

vaksin bakteri sub unit berupa kapsul polisakarida Haemophilus 

Influenzae tipe b tidak infeksius yang dikonjugasikan kepada protein 

toksoid tetanus. (Ranuh, et al., 2014). 

 Imunisasi DTP-HB-Hib diberikan pada usia 2,3,4 bulan 

dengan interval 4 minggu yang harus disuntikkan secara 

intramuskular pada anterolateral paha atas, dengan dosis anak 0,5 

ml. Kontra indikasi pemberian vaksin DTP-HB-Hib anak yang 

mempunyai hipersensitif terhadap komponen vaksin tau reaksi berat 

terhadap dosis vaksin kombinasi sebelumnya atau bentukbentuk 

reaksi sejenis lainnya merupakan kontraindikasi absolut terhadap 

dosis berikutnya. Terdapat beberapa kontra indikasi terhadap dosis 

pertama DTP ; kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir 

atau kelaianan saraf serius lainnya merupakan kontraindikasi 

terhadap komponen pertusis. Dalam hal ini vaksin tidak boleh 

diberikan sebagai vaksin kombinasi, tetapi vaksin DT harus 

diberikan sebagai pengganti DTP, vaksin Hepatitis B dan Hib 
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diberikan secara terpisah. Vaksin tidak akan membahayakan 

individu yang sedang atau sebelumnya telah terinfeksi virus 

hepatitis B (Dewi & Megaputri, 2021). 

 Efek samping yang dimiliki oleh imunisasi ini adalah jenis 

dan angka kejadian reaksi simpang yang berat tidak berbeda secara 

bermakna dengan vaksin DTP, Hepatitis B dan Hib yang diberikan 

secara terpisah. Untuk DTP, reaki lokal dan sistemik ringan umum 

terjadi. Beberapa reaksi lokal sementara seperti bengkak, nyeri dan 

kemerahan pada lokasi penyuntikan disertai demam dapat timbul 

dalam sejumlah besar kasus. Kadang-kadang reaksi berat seperti 

demam tinggi, irritabilitas (rewel), dan menangis dengan nada tinggi 

dapat terjadi dalam 24 jam setelah pemberian (Dewi & Megaputri, 

2021). 

d. Imunisasi Polio 

 Imunisasi polio merupakan imunisasi yang digunakan untuk 

mencegah terjadinya penyakit poliomyelitis yang dapat 

menyebabkan kelumpuhan pada anak. Imunisasi polio terdapat 2 

macam yang berisi virus polio 1, 2 dan 3 yaitu Oral Polio Vaccine 

(OPV) atau biasa disebut vaksin sabin terdiri dari suspense virus 

poliomyelitis tipe 1,2, dan 3 yang sudah dilemahkan yang diberi 

melalui suntikan dan Inactived Polio Vaccine (IPV) atau biasa 

disebut vaksin salk terdiri dari virus polio yang telah dimatikan dan 

diberikan melalui suntikan. Polio- 0 diberikan saat bayi lahir sesuai 
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pedoman PPI atau pada kunjungan pertama sebagai tambahan untuk 

mendapatkan cakupan imunisasi yang tinggi. Selanjutnya dapat 

diberikan vaksin OPV atau IPV. Untuk imunisasi dasar (polio2,3,4) 

diberikan pada umur 2,4, dan 6 bulan. Interval antara dua imunisasi 

tidak kurang dari 4 minggu (Dewi & Megaputri, 2021). 

 Dosis OPV diberikan 2 tetes per-oral, IPV dalam kemasan 

0,5 ml diberikan secara intramuskular. Imunisasi IPV dapat 

diberikan tersendiri atau dalam kemasan kombinasi (DTaP/IPV, 

DTaP/Hib/IPV). Imunisasi polio ulangan diberikan satu tahun sejak 

imunisasi polio-4, selanjutnya saat masuk sekolah (5-6 tahun) 

(Ranuh, et al., 2014). 

 Kontra indikasi umumnya pada imunisasi adalah vaksinasi 

harus ditunda pada mereka yang sedang menderita demam, penyakit 

atau penyakit kronis progresif. Hipersensitif pada saat pemberian 

vaksin ini sebelumnya. Penyakit demam akibat infeksi akut : tunggu 

sampai sembuh. Efek samping yang dapat ditumbulkan berupa 

reaksi lokal pada tempat penyuntikan antara lain nyeri, kemerahan, 

indurasi dan bengkak bisa terjadi dalam waktu 48 jam setelah 

penyuntikan dan bisa bertahan selama satu atau dua hari. Kejadian 

dan tingkat keparahan dari reaksi lokal tergantung pada tempat dan 

cara penyuntikan serta jumlah dosis yang sebelumnya diterima. 

Reaksi sistemik yang ditimbulkan demam dengan atau tanpa disertai 
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myalgia, sakit kepala atau limfadenopati namun hal ini jarang terjadi 

(Ranuh, et al., 2014). 

e. Imunisasi Campak 

 Imunisasi campak merupakan virus hidup yang dilemahkan 

untuk mencegah terjadinya penyakit campak pada anak karena 

termasuk penyakit menula. Dosis pemberian vaksin campak 0,5 ml 

disuntikkan secara subkutan pada lengan kiri atas, pada usia 9-11 

bulan. Vaksin yang sudah dilarutkan harus digunakan sebelum lewat 

6 jam (Ranuh, et al., 2014). 

 Kontra indikasi pemberian imunisasi campak adalah 

individu yang mengidap penyakit immune deficiency atau individu 

yang diduga menderita gangguan respon imun karena leukimia, 

limfoma. Imunisasi ini sebaiknya tidak diberikan bagi orag yang 

alergi terhadap dosis vaksin campak sebelumnya, wanita hamil 

karena efek vaksin campak terhadap janin belum diketahui, orang 

yang alergi terhadap anamisin dan eritromisin, anak yang memiliki 

kerentanan tinggi terhadap protein telur. Efek samping dari vaksin 

campak, 15 % pasien dapat mengalami demam ringan dan 

kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah 

vaksinas (Dewi & Megaputri, 2021). 
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E. Riwayat Penyakit Infeksi 

1. Definisi Infeksi 

 Infeksi adalah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh manusia 

dan berkembang biak seh ingga menimbulkan penyakit. Infeksi pada 

balita merupakan salah satu penyakit serius dengan angka mortalitas 

yang tinggi. Penyakit infeksi ialah penyakit yang disebabkan oleh 

masuk dan berkembangnya biaknya mikroorganisme, suatu kelompok 

luas dari organisme mikroskopik yang terdiri dari satu atau banyak sel 

seperti bakteri, fungi, dan parasit serta virus. Penyakit infeksi terjadi 

ketika interaksi dengan mikroba menyebabkan kerusakan pada tubuh 

host dan kerusakan tersebut menimbulkan berbagai gejala dan tanda 

klinis. Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada manusia 

disebut sebagai mikroorganisme patogen, salah satunya bakteri patogen. 

(Novard, et al., 2019).  

 Penyakit infeksi dapat menyebabkan anak kehilangan cairan dan 

sejumlah zat gizi serta dapat menyerang berbagai sistem organ pada 

tubuh anak. Kejadian infeksi menyebabkan adanya gangguan pada 

metabolisme tubuh dan sistem imun karena terjadi peradanagan. Selain 

karena asupan nutrisi tidak adekat akibat nafsu makan yang berkurang, 

keterkaitan riwayat infeksi dengan gangguan pertumbuhan berkaitan 

dengan mekanisme peradangan yang terjadi. Pada saat terjadi 

peradangan atau inflamasi, protein hsRC (High-sensitivity C- reactive 

Protein) disekresikan oleh tubuh dan berdampak pada resistensi hormon 
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pertumbuhan GH (Growth Hormone). Mekanisme peradangan dalam 

tubuh akan menghambat kerja IGF-1 (Insulin Growth Factor-1) yang 

berperan sebagai mediator antara GH dengan pertumbuhan sel-sel otot 

dan tulang pada manusia (Himawati & Fitria, 2020). 

2. Status Gizi 

 Gangguan defisiensi gizi dan rawan infeksi merupakan pasangan 

yang erat, maka perlu ditinjau kaitannya satu sama lain. Infeksi bisa 

berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara, yaitu 

memengaruhi nafsu makan, menyebabkan kehilangan bahan makanan 

karena muntah – muntah/diare, atau memengaruhi metabolisme 

makanan. Gizi buruk atau infeksi mengahambat reaksi imunologis yang 

normal dengan menghabiskan sumber energi di tubuh. Adapun 

penyebab utama gizi buruk yakni penyakit infeksi pada anak seperti 

ISPA, diare, campak, dan rendahnya asupan gizi akibat kurangnya 

ketersedian pangan di tingkat rumah tangga atau karena pola asuh yang 

salah (Adriani & Wirjatman, 2016).  

 Infeksi akan lebih mudah mengakibatkan dampak yang berbahaya 

bila menyerang seseorang yang kurang gizi. Infeksi menyebabkan 

terjadinya penghancuran jaringan tubuh, baik untuk bibit penyakit itu 

sendiri maupun penghancuran untuk memperoleh protein yang 

diperlukan untuk mempertahankan tubuh. Hadirnya penyakit infeksi 

dalam tubuh anak akan semakin memburuk jika disertai muntah dan 

diare. Dalam kondisi ini, dalam tubuh terjadi penurunan imunitas atau 
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penurunan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Gangguan gizi 

dan penyakit infeksi sering bekerja bersama-sama dan akan memberikan 

akibat yang lebih buruk. Kurang gizi memperburuk kemampuan anak 

mengatasi serangan penyakit infeksi. Kuman yang berbahaya bagi anak 

gizi baik menjadikan kematian bagia anak gizi kurang. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dan penyakit 

infeksi, yaitu setiap penyakit infeksi akan memeperburuk status gizi 

(Adriani & Wirjatman, 2016). 

3. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 

 Infeksi Saluran Pernafasan Akut atau ISPA adalah penyakit saluran 

pernapasan akut yang dapat mengenai satu atau beberapa organ pada 

saluran pernafasan dari hidung sampai alveoli disebabkan oleh agen 

infeksius seperti bakteri, virus, atau jamur dan dapat ditularkan dari 

manusia ke manusia (Lestari, et al., 2020). ISPA dengan gejala demam 

≥ 38°C, dan batuk tidak lebih dari 10 hari sejak timbul gejala dan 

memerlukan perawatan rumah. Ada tiga unsur dalam ISPA yaitu infeksi, 

saluran pernafasan dan akut. Infeksi ialah masuknya kuman atau 

mikroorganisme ke tubuh manusia serta berkembang yang akhirnya 

menimbulkan gejala penyakit. Infeksi akut adalah infeksi yang terjadi 

selama 14 hari meskipun beberapa penyakit seperti ISPA dapat terjadi 

infeksi >14 hari.  

 Penyakit infeksi adalah faktor penyebab langsung terjadinya 

stunting. Adanya penyakit infeksi dapat memperburuk kondisi jika 
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mengalami kekurangan gizi. Balita yang kurang gizi dapat dengan 

mudah mengalami penyakit infeksi. Oleh sebab itu penanganan yang 

baik pada penyakit infeksi dapat membantu perbaikan gizi dengan 

diiimbangi pemenuhan asupan yang sesuai dengan kebutuhan anak 

balita.  Penyakit infeksi dalam tubuh anak dapat mempengaruhi keadaan 

gizi anak. Sebagai reaksi pertama akibat terdapatnya infeksi ialah 

berkurangnya nafsu makan anak sehingga tidak mau makan makanan 

yang diberikan ibunya sehingga berkurangnya asupan zat gizi ke tubuh 

anak yang dapat menyebabkan stunting (Natalia & Evitasari, 2020). 

4. Diare 

 Diare adalah pengeluaran feses yang konsistensinya lembek sampai 

cair yang ditandai dengan peningkatan volume dengan frekuensi 

pengeluaran feses sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari. Diare dapat 

mengakibatkan demam, sakit perut, penurunan nafsu makan, rasa lelah 

dan penurunan berat badan. Diare dapat menyebabkan kehilangan cairan 

dan elektrolit secara mendadak, sehingga dapat terjadi berbagai macam 

komplikasi yaitu dehidrasi, renjatan hipovolemik, kerusakan organ 

bahkan sampai koma (Utami & Luthfiana, 2016). 

 Virus atau bakteri dapat masuk ke dalam tubuh bersama makanan 

dan minuman. Virus atau bakteri tersebut akan sampai ke sel–sel epitel 

usus halus dan akan menyebabkan infeksi, sehingga dapat merusak sel-

sel epitel tersebut. Sel–sel epitel yang rusak akan digantikan oleh sel-sel 

epitel yang belum matang sehingga fungsi sel–sel ini masih belum 
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optimal. Selanjutnya,  vili–vili usus halus mengalami atrofi yang 

mengakibatkan tidak terserapnya cairan dan makanan dengan baik. 

Cairan dan makanan yang tidak terserap akan terkumpul di usus halus 

dan tekanan osmotik usus akan meningkat. Hal ini menyebabkan banyak 

cairan ditarik ke dalam lumen usus. Cairan dan makanan yang tidak 

diserap tadi akan terdorong keluar melalui anus dan terjadilah diare 

(Utami & Luthfiana, 2016). 

 Manifestasi klinis dari diare yaitu mula-mula anak balita menjadi 

cengeng, gelisah, demam, dan tidak nafsu makan. Tinja akan menjadi 

cair dandapat disertai dengan lendir ataupun darah. Warna tinja dapat 

berubah menjadi kehijau–hijauan karena tercampur dengan empedu. 

Frekeuensi defekasi yang meningkat menyebabkan anus dan daerah 

sekitarnya menjadi lecet. Tinja semakin lama semakin asam sebagai 

akibat banyaknya asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak dapat 

diabsorbsi oleh usus selama diare. Gejala muntah dapat ditemukan 

sebelum atau sesudah diare. Muntah dapat disebabkan oleh lambung 

yang meradang atau gangguan keseimbangan asam-basa dan elektrolit 

(Utami & Luthfiana, 2016). 

 Diare dapat menimbulkan terjadinya gizi kurang begitu juga 

sebaliknya. Infeksi memengaruhi status gizi melalui penurunan asupan 

makanan, penurunan absorbsi makanan di usus, meningkatkan 

katabolisme, dan mengambil gizi yang diperlukan tubuh untuk sintesis 

jaringan dan pertumbuhan (20). Di samping itu, gizi kurang bisa 



 

 

54 

menjadi faktor predisposisi terjadinya infeksi karena menurunkan 

pertahanan tubuh dan mengganggu fungsi kekebalan tubuh manusia 

(Angkat, 2018). 

F. Integrasi Keislaman terkait Stunting 

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 9 yang 

berbunyi (Departemen Agama RI, 2012):  

Terjemahnya : 

  Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 
mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). 
  Mujahid ra. Menjelaskan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan 

dengan permintaan Sa’ad bin Abi Waqqash ra., yang suatu saat sedang sakit 

keras, kepada Rasulullah saw. Kala Rasulullah saw datang menjenguk, 

Sa’ad ra. Berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki ahli waris kecuali 

seorang anak perempuan. Aku boleh mengifakkan dua pertiga dari 

hartaku ?’ ‘Tidak boleh, ‘Jawab Rasul saw. ‘Separuh, ya Rasul ?’ ‘Tidak, 

Jawab Rasul saw. Lagi. ‘Jika sepertiga, ya Rasul ?’ ‘Rasul saw. 

Mengizinkan, ‘’Ya, sepertiga juga sudah banyak. Rasul saw. Lalu bersabda, 

‘Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan 

daripada miskin yang meminta-minta kepada manusia.’ (HR. Bukhari dan 

Muslim) (Abu al-Hajjaj muhammad, 1989).   
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  Oleh karena itu, pemerintah kemudian melalui program “Gerakan 

Seribu Hari Awal Kehidupan” yang dikenal sebagai 1000 HAK yang 

merupakan program dengan tujuan mempercepat perbaikan gizi untuk 

memperbaiki kehidupan anak-anak Indonesia di masa mendatang. Dengan 

tujuan untuk menurunkan prevelensi stunting beserta segala bentuk 

kekurangan gizi lainnya yang menjadi masalah di Indonesia, maka gerakan 

ini melibatkan berbagai sektor dan pemangku kebijakan. Adapun Intervensi 

pada 1000 HAK difokuskan pada 2 jenis intervensi, yaitu intervensi gizi 

spesifik merupakan rangkaian berbagai kegiatan yang cukup cost effective 

khususnya untuk mengatasi masalah gizi pendek dan intervensi gizi 

sensitive merupakan berbagai kegiatan program pembangunan yang 

memberi pengaruh pada status gizi masyarakat terutama kelompok 1000 

HPK, seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, gender, air bersih, 

sanitasi, serta kesehatan lingkungan (Haris, et al., 2019). Selain itu 

pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi stunting dalam 

program yang memiliki prinsip bahwa semua orang di dunia berhak 

mendapatkan makanan dan gizi yang baik yang dinamakan Scaling Up 

Nutrition (SUN) Movement (Permana & Wijaya, 2020). Dengan mencegah 

terjadinya stunting, maka hal juga dapat mencegah terbentuknya generasi 

yang lemah dan berusaha untuk membentuk generasi umat yang kuat sesuai 

dalam anjuran Allah SWT dalam  An-Nisa ayat 9 (Hadi, 2017). 
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  Muslim bin Hajjaj abu al-hasan al-Qusyairy al-Naisabury, al-

Musnad al-Shahih al-Mukhtasar binaqul al-adl ‘an al-‘adl ila rasulullah 

sallalahu alaihi wasallam dalam Dar Ihya al-Turats al-‘arabi berkata :  

 نْعَ ،نَامَْثعُ نِبَْ ةَعیِبرَ نْعَ ،سَیرِدِْإ نُبِْ اللهُ دبْعَ اَنَثَّدحَ :لاَاَق ،رٍیْمَُن نُبْاوَ َ،ةَبیْشَ يِبَأ نُبْ رِكَْب وُبَأ اَنَثَّدحَ

 :مََّلسَوَ ھِیَْلعَُ الله ىَّلصَِ الله لُوسُرَ لَاَق :لَاَق َ،ةرَیْرَھُ يِبَأ نْعَ ِ،جرَعَْلأْا نِعَ ،نَاَّبحَ نِبْ ىَیحَْی نِبْ دَِّمحَمُ

 ،كَُعَفنَْی امَ ىَلعَ صْرِحْا رٌیْخَ لٍّكُ يِفوَ ،فِیعَِّضلا نِمِؤْمُلْا نَمِِ الله ىَلِإ ُّبحََأوَ رٌیْخَ ،ُّيوَِقلْا نُمِؤْمُلْا«

 امَوَِ الله رَُدَق لُْق نْكَِلوَ ،اَذكَوَ اَذكَ نَاكَ تُلَْعَف يِّنَأ وَْل لُْقَت لاََف ،ءٌيْشَ كََباصََأ نِْإوَ ،زْجَعَْت لاَوَِ ºاِب نْعَِتسْاوَ

 1»نِاطَیَّْشلا لَمَعَ حَُتفَْت وَْل َّنِإَف ،لََعَف ءَاشَ

Artinya: 

  Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Ibnu Numair mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin 'Utsman dari Muhammad bin Yahya 
bin Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Orang mukmin yang kuat lebih 
baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala daripada orang 
mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. 
Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah 
pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi 
orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka 
janganlah kamu mengatakan: 'Seandainya tadi saya berbuat begini dan 
begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu'. Tetapi katakanlah: 
'lni sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan 
dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) 
akan membukakan jalan bagi godaan syetan.' 
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G. Kerangka Teori 
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(Theory The UNICEF Conceptual Framework of Undernutrition, 2013) 
Gambar 2.1 Kerangka Teori
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H. Kerangka Konsep 
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Gambar 2.2 Kerangka Konsep
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I. Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Kerangka Kerja 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analitik observasional yang dilakukan tanpa melakukan intervensi pada 

subjek penelitian dengan menggunakan pendekatan cross sectional untuk 

mengetahui hubungan faktor anak terhadap kejadian stunting pada balita di 

wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang berjudul Hubungan Faktor Anak dengan Kejadian 

Stunting pada Balita di Puskesmas Kassi-Kassi ini akan dilakukan di 

wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

C. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan selama dalam kurun waktu bulan 01 

Desember-30 Desember 2021. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel dependen : Stunting. 

2. Variabel independent : Faktor anak berupa BBL, Status Imunisasi, dan 

Riwayat Penyakit Infeksi. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan sekelompok individu yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik serupa dan 
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kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh balita usia 0-59 bulan di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi 

sebanyak 1.433 anak. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan 

diteliti yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak memenuhi kriteria 

ekslusi yang diambil dengan teknik purposive sampling. Besar sampel 

yang akan diambil berdasarkan rumus sebagai berikut : 

! = #
1 + #	((!	) 

Keterangan :  

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Tingkat signifikan (p) 

Setelah melakukan pengambilan data awal di Puskesmas Kassi-

Kassi, didapatkan jumlah populasi Balita usia 0-59 bulan pada bulan 

Juni 2021 yaitu 1.433 orang. Maka, jumlah sampel yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah : 

! = 1433
1 + 1433	(0,057!	) 

n = 249,9 balita dibulatkan menjadi 250 balita. 
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Adapun kreiteria inklusi dan kretaria ekslusi dalam penelitian ini 

adalah : 

Tabel 3.1 Kriteria Penelitian 
Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi 

1. Balita berusia 0-59 bulan. 

2. Balita yang memiliki ibu yang 

bersedia menjadi responden 

dan tidak memiliki kendala 

dalam berkomunikasi. 

3. Balita yang tinggal di wilayah 

puskesmas Kassi-Kassi Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

4. Balita yang memiliki rekam 

medik yang lengkap 

1. Balita yang sedang sakit. 

2. Balita yang menderita 

kelainan kongenital sehingga 

dapat mempengaruhi tumbuh 

kembangnya. 

3. Responden yang berpindah 

domisili saat penelitian 

berlangsung. 

4. Responden yang sedang 

menjalani isolasi mandiri 

Covid-19 saat penelitian 

berlangsung. 

 

F. Cara Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari objek yang 

akan diteliti dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah 

ditetapkan. Data pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara 

dengan menggunakan kuesioner. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung yang didapatkan dari 

objek yang akan diteliti. Data pada penelitian ini didapatkan dari buku 

KIA dan rekam medik yang terdapat pada responden dan instansi tempat 

dilakukannya penelitian yaitu Puskesmas Kassi-Kassi. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data atau 

mengukur objek suatu variabel penelitian. Adapun instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (rekam medik) 

berupa buku Kesehatan Ibu dan Anak , kuesioner melalui metode online 

dengan menggunakan google form yang didampingi oleh peneliti saat 

melakukan pengisian dan length board atau microtoice untuk melakukuan 

pengukuran panjang badan/tinggi badan secara langsung. 

H. Pengolahan Data 

Data yang didapatkan dibuat dalam bentuk presentasi dan tabel 

distribusi frekuensi dengan pengolahan tabel kemudian dilakukan 

pengolahan secara sistematik, dan harus melalui langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Seleksi 

Bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kategori. 

2. Penyuntingan Data (Editing) 
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Dilakukan untuk memeriksa data yang masuk telah didapatkan 

sebagai usaha untuk melengkapi data yang kurang lengkap. 

3. Pengkodean  (Coding) 

Pemberian kode dengan tujuan untuk memudahkan dalam 

pengolahan data, juga untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. 

4. Tabulasi (Tubilating) 

Tabulasi dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 

tujuan dan kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberukan 

kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah 

dalam analisis data.  

I. Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan 

secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Statistical for Social 

Science (SPSS) yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang telah 

diberikan kode serta disusun dan di kelompokkan sesuai dengan tujuan 

penelitian seehingga mempermudah dalam melakukan analisis data. 

1. Analisis Univariat 

 Analisis univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran umum 

dengan cara mendeskripsikan variabel dependen dan variabel 

independen untuk melihat gambaran distribusi frekuesinya dengan 

membuat tabel distribusi frekuensi dan presentasi dari masing-masing 

frekuensi. 

2. Analisis Bivariat 
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 Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan dari 

variabel dependen dan variabel independen dengan menggunakan uji 

chi square. 

J. 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 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 yang 

akan dilakukan dengan baik dan sopan. 

3. Menjamin kerahasiaan identitas subjek atau responden penelitian 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang 

sedang dilakukan. 

4. Tidak memaksa atau melakukan intervensi subjek penelitian pada saat 

sedang dilakukan pengumpulan data. 

5. Diharapkan dari penelitian yang dilakukan 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 wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mulai tanggal 01 Desember 2021 

hingga 31 desember 2021. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

berjumlah 251 sampel. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan 

data ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor anak dengan kejadian 

Stunting anak usia 0-59 bulan di lokasi penelitian.  

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

aplikasi SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat 

kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji Chi-

Square. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, 

maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut:  

1. Analisis Univariat 

Tabel 4.1 Distribusi Data Berdasarkan Angka Kejadian Stunting 

Pada Balita di Puskemas Kassi-Kassi 

Stunting N % 

Ya 114 45,4 

Tidak 137 54,6 

Total 251 100 

Sumber : Data Primer, 2021 
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 Berdasarkan tabel 4.1, didapatkan balita di PKM Kassi-Kassi 

dengan stunting sebanyak 114 responden (45,4%) sedangkan balita 

tidak stunting sebanyak 137 responden (54,6%). 

Tabel 4.2 Distribusi Data Berdasarkan Berat Badan Lahir Pada 

Balita di Puskemas Kassi-Kassi 

Berat Badan lahir n % 

Normal 213 84,9 

Rendah 38 15,1 

Total 251 100 

Sumber : Data Primer, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan balita di PKM Kassi-Kassi dengan 

berat badan lahir normal sebanyak 213 responden (84,9%) sedangkan 

balita dengan berat badan lahir rendah sebanyak 38 responden (15,1%). 

Tabel 4.3 Distribusi Data Berdasarkan Status Imunisasi Pada 

Balita di Puskemas Kassi-Kassi 

Imunisasi n % 

Lengkap 191 76,1 

Tidak lengkap 60 23,9 

Total 251 100 

Sumber : Data Primer, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.3, didapatkan balita di PKM Kassi-Kassi 

dengan status imunisasi lengkap sebanyak 191 responden (76,1%) 

sedangkan status imunisasi tidak lengkap sebanyak 60 responden 

(23,9%). 
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Tabel 4.4 Distribusi Data Berdasarkan Riwayat Infeksi Saluran 

Nafas Akut (ISPA) Pada Balita di Puskemas Kassi-Kassi 

Riwayat Infeksi 

Saluran Nafas Akut 

n % 

Ya  16 6,4 

Tidak 235 93,6 

Total 251 100 

Sumber : Data Primer, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.4, didapatkan balita di PKM Kassi-Kassi 

dengan Riwayat ISPA sebanyak 16 responden (6,4%) sedangkan tidak 

memiliki riwayat ISPA sebanyak 235 responden (93,6%). 

Tabel 4.5 Distribusi Data Berdasarkan Riwayat Diare Pada Balita 

di Puskemas Kassi-Kassi 

Riwayat Infeksi 

Diare 

n % 

Ya  47 18,7 

Tidak 204 81,3 

Total 251 100 

Sumber : Data Primer, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.5, didapatkan balita di PKM Kassi-Kassi 

dengan riwayat diare sebanyak 47 responden (18,7%) sedangkan balita 

tidak memilki riwayat diare sebanyak 204 responden (81,3%). 
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2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.6 Hubungan Berat Badan Lahir Dengan Kejadian Stunting 

Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi. 

Parameter 

(Berat Badan 

Lahir) 

Stunting 
Total 

p-value Ya Tidak 

n % n % n % 

Normal 80 32 133 53 213 85 

0,000 Rendah 34 13 4 2 38 15 

Total 114 45 137 55 251 100 

Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabulasi tabel 4.5, didapatkan bahwa balita dengan 

berat lahir normal yang mengalami stunting sebanyak 80 responden 

(32%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 133 responden (53%), 

sedangkan balita dengan berat badan lahir rendah yang mengalami 

stunting sebanyak 34 responden (13%) dan tidak mengalami stunting 

sebanyak 4 responden (2%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, 

uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat 

korelasi yang signifikan jika p-value <0,05. Pada penelitian ini 

didapatkan p-value 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan 

antara berat badan lahir dengan kejadian stunting. 
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Tabel 4.7 Hubungan Status Imunisasi Dengan Kejadian Stunting 

Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi. 

Parameter 

(Status 

Imunisasi) 

Stunting 
Total 

p-value Ya Tidak 

N % n % n % 

Lengkap  68 27 123 49 191 76 

0,000 Tidak lengkap 46 18 14 6 60 24 

Total 114 45 137 55 251 100 

• Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabulasi tabel 4.6, didapatkan bahwa balita dengan 

status imunisasi lengkap yang mengalami stunting sebanyak 68 

responden (27%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 123 

responden (49%), sedangkan balita dengan status imunisasi tidak 

lengkap yang mengalami stunting sebanyak 46 responden (18%) dan 

tidak mengalami stunting sebanyak 14 responden (6%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, 

uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat 

korelasi yang signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini 

didapatkan p-value 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan 

antara status imunisasi dengan kejadian stunting. 
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Tabel 4.8 Hubungan Infeksi Saluran Nafas Akut Dengan Kejadian 

Stunting Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi. 

Parameter 

(ISPA) 

Stunting 
Total 

p-value Ya Tidak 

N % N % N % 

Ya  7 2 9 4 16 6 

0,551 Tidak 107 43 128 51 235 94 

Total 114 45 137 55 251 100 

• Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabulasi tabel 4.7, didapatkan bahwa balita dengan 

riwayat ISPA yang mengalami stunting sebanyak 7 responden (2%) dan 

tidak mengalami stunting sebanyak 9 responden (4%), sedangkan balita 

yang tidak memiliki riwayat ISPA yang mengalami stunting sebanyak 

107 responden (43%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 128 

responden (51%). 

Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, 

uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat 

korelasi yang signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini 

didapatkan p-value 0.551 yang berarti tidak terdapat korelasi yang 

signifikan antara riwayat infeksi salunar nafas akut dengan kejadian 

stunting. 
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Tabel 4.9 Hubungan Riwayat Diare Dengan Kejadian Stunting 

Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi. 

Parameter 

(Riwayat 

Diare) 

Stunting 
Total 

p-value Ya Tidak 

n % N % N % 

Ya  28 11 19 8 47 19 

0,023 Tidak 86 34 118 47 204 81 

Total 114 45 137 55 251 100 

Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabulasi tabel 4.9, didapatkan bahwa balita dengan 

riwayat diare yang mengalami stunting sebanyak 28 responden (11%) 

dan tidak mengalami stunting sebanyak 19 responden (8%), sedangkan 

balita yang tidak memiliki riwayat diare yang mengalami stunting 

sebanyak 86 responden (34%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 

118 responden (47%). 

Uji  chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, 

uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat 

korelasi yang signifikan jika p-value <0,05. Pada penelitian ini 

didapatkan p-value 0.023 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan 

antara riwayat diare dengan kejadian stunting. 

B. Pembahasan 

1. Krakteristik sampel dengan kejadian stunting 

 Stunting adalah kondisi status gizi balita lebih rendah dari standar 

sesuai usia nya berdasarkan tinggi badan atau panjang badan per umur 

yang dinilai berdasarkan pengukuran antropometri sebagai acuan yang 
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tepat dan akurat. Dikatakan stunting apabila hasil pengukuran yang 

dimasukkan ke dalam antropometri mendapatkan hasil < - 2 SD 

(Ernawati, 2020). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja wilayah 

Puskesmas Kassi-Kassi dengan total sampel sebanyak 251 balita 

didapatkan balita di PKM Kassi-Kassi dengan stunting sebanyak 114 

responden (45,4%) sedangkan balita tidak stunting sebanyak 137 

responden (54,6%). 

2. Hubungan berat badan lahir dengan kejadian stunting 

 Salah satu indikator kesehatan bayi baru lahir adalah berat badan. 

Berat badan lahir dikategorikan atas berat badan lahir normal (≥ 2500 

gram) dan berat badan lahir rendah (<2500 gram). Bayi yang lahir 

dengan berat badan lahir rendah maka akan berpeluang untuk memiliki 

ukuran pada antropometri tidak sesuai dengan usianya yang 

menyebabkan terjadinya kekurangan zat gizi. Sehingga untuk 

memenuhi kebutuhan, maka tubuh akan menggunakan cadangan zat 

gizi dalam tubuh. Apabila hal ini berlangsung terus menerus, maka 

cadangan zat gizi dalam tubuh akan habis dan akhirnya terjadi 

kemerosotan jaringan, rendahnya tingkat hemoglobin, serum vitamin A 

dan karoten, serta peningkatan asam laktat dan piruvat (Nainggola & 

Sitompul, 2019).  

 Selain itu bayi yang memiliki berat badan lahir rendah cenderung 

mempunyai saluran pencernaan yang belum bekerja dengan sempurna, 
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seperti tubuh kurang dalam menyerap lemak dan mencerna protein yang 

menyebabkan kurangnya cadangan zat gizi dalam tubuh. Apabila 

kondisi ini diikuti dengan pemberian nutrisi yang tidak mencukupi, bayi 

sering mengalami infeksi, dan perawatan kesehatan yang kurang baik, 

maka inilah yang dapat menyebabkan terjadinya stunting. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja wilayah 

Puskesmas Kassi-Kassi dengan total sampel sebanyak 251 balita 

didapatkan balita dengan berat lahir normal yang mengalami stunting 

sebanyak 80 responden (32%) dan balita dengan berat badan lahir 

normal yang tidak mengalami stunting sebanyak 133 responden (53%), 

sedangkan balita dengan berat badan lahir rendah yang mengalami 

stunting sebanyak 34 responden (13%) dan tidak mengalami stunting 

sebanyak 4 responden (2%).  Dari data tersebut tampak bahwa jumlah 

responden yang mengalami stunting memiliki berat badan lahir rendah 

sebanyak 34 responden (89,4 %) dan memiliki berat badan lahir normal 

sebanyak 80 responden (37,5 %). Berdasarkan data tersebut balita yang 

memiliki berat badan lahir rendah memiliki risiko untuk mengalami 

stunting. 

 Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji 

ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat 

korelasi yang signifikan jika p-value <0,05. Pada penelitian ini 

didapatkan p-value 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan 

antara berat badan lahir dengan kejadian stunting. Penelitian ini sesuai 
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dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adellia Kamilia 

(2019) di Lampung yang mendapatkan adanya tingkat signifikan 

hubungan antara berat badan lahir rendah dengan kejadian stunting 

(Kamilia, 2019). Hal ini didukung pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Beauty Grace Nainggolan dan Monalisa Sitompul 

(2019) di Bandung Barat yang mendapatkan adanya tingkat signifikan 

antara hubungan berat badan lahir rendah dengan kejadian stunting 

pada anak (Nainggola & Sitompul, 2019). Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Yeyen Supriyanto, dkk (2017) di kecamatan Sedayu 

yang mendapatkan adanya tingkat signifikan hubungan antara berat 

badan lahir dengan kejadian stunting pada anak usia 6-23 bulan dan 

memiliki risiko 6 kali lebih besar daripada anak yang memiliki berat 

badan lahir normal. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Novianti 

Tysmala Dewi dan Dhedok Widari (2018) di kabupaten Probolinggo 

yang mendapatkan hubungan antara berat badan lahir rendah baduta 

dengan stunting (Dewi & Widari, 2018). 

3. Hubungan status imunisasi dengan kejadian stunting 

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh secara aktif 

terhadap suatu antigen sehingga apabila di kemudian hari terpapar oleh 

antigen yang sama maka tubuh telah mengenali antigen tersebut dan 

mengurangi risiko penyakit yang terjadi. Imunisasi merupakan proses 

reaksi antara antibody dan antigen yang bertujuan untuk mengurangi 

angka kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat penyakit yang 
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dapat dicegah dengan adanya imunisasi (Sukma, et al., 2019). Imunisasi 

akan memberikan efek kekebalan terhadap tubuh manusia terkhusus 

pada anak usia dini yang merupakan usia yang rentan untuk terkena 

suatu penyakit oleh karena itu imunisasi merupakan hal yang sangat 

penting bagi imunitas anak (Swathma, et al., 2017).  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja wilayah 

Puskesmas Kassi-Kassi dengan total sampel sebanyak 251 balita 

didapatkan bahwa balita dengan status imunisasi lengkap yang 

mengalami stunting sebanyak 68 responden (27%) dan tidak 

mengalami stunting sebanyak 123 responden (49%), sedangkan balita 

dengan status imunisasi tidak lengkap yang mengalami stunting 

sebanyak 46 responden (18%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 

14 responden (6%). Dari data tersebut tampak bahwa jumlah responden 

yang mengalami stunting memiliki status imunisasi lengkap sebanyak 

68 responden (35,6 %) dan memiliki status imunisasi lengkap sebanyak 

46 responden (76,6 %). Berdasarkan data tersebut balita yang tidak 

memiliki status imunisasi lengkap memiliki risiko untuk mengalami 

stunting. 

 Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji 

ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan terdapat 

korelasi yang signifikan jika p-value <0,05. Pada penelitian ini 

didapatkan p-value 0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan 

antara staus imunisasi dengan kejadian stunting. Penelitian ini sesuai 
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dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dandara Swathma, 

dkk (2017) di Kendari yang mendapatkan adanya tingkat signifikan 

balita dengan riwayat imunisasi dasar tidak lengkap mempunyai risiko 

mengalami stunting 6 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang 

memiliki imunisasi dasar lengkap (Swathma, et al., 2017). Hal ini 

didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma Juwita, 

dkk (2019) di Kabupaten Pidie adanya hubungan yang signifikan antara 

kelengkapan imunisasi dasar dengan kejadian stunting pada balita di 

Kabupaten Pidie (Sukma, et al., 2019). Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Elpira Asmin dan Mujahidah Rofifah Abdullah (2021) di Ambon 

yang mendapatkan adanya tingkat signifikan hubungan antara status 

imunisasi yang tidak lengkap dengan kejadian stunting pada anak usia 

9-24 bulan (Asmin & Abdullah, 2021). Selain itu penelitian yang 

dilakukan oleh Afrinda Graharani Sandra, dkk (2021) di Surakarta yang 

mendapatkan adanya hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan 

kejadian stunting dengan risiko 3 kali lebih besar daripada anak yang 

memiliki imunisasi lengkap (Sandra, et al., 2021). 

Balita yang tidak melakukan imunisasi sama sekali atau 

imunisasinya tidak lengkap menyebabkan imunitas balita menjadi 

lemah dan meningkatkan risiko terjangkitnya suatu penyakit infeksi 

pada balita tersebut yang menyebabkan mudahnya patogen masuk 

kedalam tubuh. Apabila hal ini terjadi maka enzim pencernaan akan 

mengalami gangguan sehingga makanan tidak dapat tercerna dengan 
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baik dan terjadi gangguan penyerapan gizi yang memperburuk keadaan 

gizi. Sebagai respon utama tubuh akan menolak makanan yang 

diberikan oleh ibunya yang disebabkan kerena berkurangnya nafsu 

makan sehingga zat gizi yang masuk kedalam tubuh ikut berkurang. 

Apabila kondisi ini berlangsung secara terus menerus, maka dapat 

memberikan dampak akhir berupa gangguan pertumbuhan (Rahmad & 

Miko, 2017). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aridiyah, dkk (2017) 

mengatakan bahwa imunisasi yang lengkap belum menjamin balita 

tersebut terhindar dari suatu penyakit namun dengan melakukan 

imunisasi diharapkan agar mengurangi risiko balita tersebut untuk 

terkena suatu penyakit. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

manfaat dan efektivitas dari pemberian imunisasi seperti kualitas vaksin 

yang diberikan tidak memenuhi standar atau kurang baik. Sehingga 

balita yang imunisasinya lengkap maupun yang tidak lengkap memiliki 

peluang yang sama untuk mengalami stunting (Aridiyah, et al., 2017). 

4. Hubungan riwayat penyakit infeksi dengan kejadian stunting 

a Diare 

 Diare adalah penyakit infeksi metabolisme yang dampaknya 

dapat dilihat dengan jangka waktu yag singkat yang di tandai 

dengan gejala yaitu terjadinya pengeluaran feses/tinja paling 

sedikit 3 kali dalam satu hari dengan konsistensi feses/tinja yaitu 

lebih lembek bahkan menjadi cair biasanya disebabkan oleh bacteri 
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E. Coli yang terkontaminasi di makanan dan air minum atau adanya 

kontak secara langsung dengan penderita serta kontak langsung 

dengan hewan yang membawa bakteri tersebut (Sumampouw, 

2018). 

 Nafsu makan pada anak yang menderita penyakit infeksi 

diare akan menurun sehingga jumlah asupan zat gizi kedalam tubuh 

akan berkurang yang akan menyebabkan gangguan penyerapan 

sehingga asupan zat gizi tidak terpenuhi dan terjadi kehilangan zat 

gizi dalam tubuh yang terjadi secara terus menerus dan berulang. 

Apabila kondisi ini tidak diimbangi dengan asupan makanan yang 

sesuai maka hal ini akan mempengaruhi proses pertumbuhan anak 

(Abidin, et al., 2021). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja 

wilayah Puskesmas Kassi-Kassi dengan total sampel sebanyak 251 

balita didapatkan bahwa balita dengan riwayat diare yang 

mengalami stunting sebanyak 28 responden (11%) dan tidak 

mengalami stunting sebanyak 19 responden (8%), sedangkan balita 

yang tidak memiliki riwayat diare yang mengalami stunting 

sebanyak 86 responden (34%) dan tidak mengalami stunting 

sebanyak 118 responden (47%). Dari data tersebut tampak bahwa 

jumlah responden yang mengalami stunting memiliki riwayat   

penyakit infeksi diare sebanyak 28 responden (59,5 %) dan tidak 

memiliki riwayat   penyakit infeksi diare sebanyak 86 responden 
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(42,1 %). Berdasarkan data tersebut balita yang memiliki riwayat 

penyakit infeksi diare memiliki risiko untuk mengalami stunting. 

 Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada 

penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, 

dikatakan  terdapat korelasi yang signifikan jika p-value <0,05. 

Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.023 yang berarti terdapat 

korelasi yang signifikan antara riwayat diare dengan kejadian 

stunting. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Gita Cyntithia (2021) di Lampung yang 

mendapatkan adanya tingkat signifikan antara balita dengan 

riwayat penyakit infeksi diare dan mempunyai risiko 3 kali lebih 

besar dibandingkan dengan balita yang tidak mempunyai riwayat 

penyakit infeksi diare (Cyintithia, 2021). Hal ini didukung pula 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Linawati Novikasari, dkk 

(2021) di wilyah kerja Puskesmas Seputih yang mendapatkan 

adanya hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit infeksi 

diare dan mempunyai risiko 5 kali lebih besar dibandingkan dengan 

balita yang tidak mempunyai riwayat penyakit infeksi diare 

(Novikasari, et al., 2021). Hal ini didukung pula dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sukma Juwita, dkk (2019) di Kabupaten Pidie 

adanya hubungan yang signifikan antara kelengkapan imunisasi 

dasar dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Pidie 

(Sukma, et al., 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri 
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Harianisa, dkk (2021) di Kabupaten Solok yang mendapatkan 

adanya tingkat signifikan hubungan antara riwayat penyakit infeksi 

diare dengan kejadian stunting pada anak usia 6-59 bulan 

(Harianisa, et al., 2021). Selain itu penelitian yang Rina Hudaya, 

dkk (2021) di Kabupaten Aceh Tengah yang mendapatkan adanya 

hubungan riwayat penyakit infeksi diare anak dengan kejadian 

stunting (Hudaya, et al., 2021). 

b Infeksi saluran pernafasan akut 

 Infeksi Saluran Pernafasan Akut adalah penyakit infeksi 

yang bersifat akut yang mengenai salah satu atau lebih bagian dari 

saluran pernafasan mulai dari hidung hingga alveoli. ISPA banyak 

terjadi pada balita karena sistem pertahanan tubuh balita masih 

dalam tahap perkembangan. Adapun gejala yang dapat ditimbulkan 

pada balita yang menderita ISPA antara lain batuk, dada terasa 

sesak, dan nafas pendek serta cepat dalam dua minggu terakhir 

(Adila, 2021).   

 Tidak adanya hubungan yang didapatkan pada penelitian ini 

karena penyakit ISPA yang diderita oleh balita dapat teratasi 

dengan baik sehingga tidak mempengaruhi asupan nutrisi pada 

balita selama periode penyakit infeksi tersebut. Selain itu tidak 

adanya hubungan yang didapatkan pada penelitian ini bukan hanya 

dipengaruhi oleh frekuensi penyakit infeksi, tetapi juga 

dipengaruhi oleh durasi dari penyakit infeksi. 
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 Adanya aksees ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di 

sekitar lokasi penelitian juga berpotensi untuk menurunkan 

kerentanan anak terhadap penyakit infeksi. Akses terhadap 

pelayanan kesehatan dikaitkan dengan penurunan durasi penyakit 

infeksi jika mencakup manajemen penanganan penyakit infeksi 

yang baik, seperti meningkatkan skill praktisi kesehatan, sistem 

rujukan yang efektif dan disertai dengan promosi kesehatan dalam 

penanganan penyakit infeksi di rumah (Abidin, et al., 2021). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lingkup kerja 

wilayah Puskesmas Kassi-Kassi dengan total sampel sebanyak 251 

didapatkan bahwa balita dengan riwayat ISPA yang mengalami 

stunting sebanyak 7 responden (2%) dan tidak mengalami stunting 

sebanyak 9 responden (4%), sedangkan balita yang tidak memiliki 

riwayat ISPA yang mengalami stunting sebanyak 107 responden 

(43%) dan tidak mengalami stunting sebanyak 128 responden 

(51%). Dari data tersebut tampak bahwa jumlah responden yang 

mengalami stunting memiliki riwayat penyakit ISPA sebanyak 7 

responden (43,7 %) dan tidak memiliki riwayat penyakit ISPA 

sebanyak 107 responden (45,5 %). Berdasarkan data tersebut balita 

yang memiliki riwayat penyakit ISPA memiliki risiko untuk 

mengalami stunting. 

 Uji chi-square merupakan uji yang dilakukan pada 

penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, 
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dikatakan  terdapat korelasi yang signifikan jika p-value <0,05. 

Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.551 yang berarti tidak 

terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat infeksi saluran 

nafas akut dengan kejadian stunting. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Abidin, 

dkk (2021) di Pare-Pare yang mendapatkan tidak terdapat 

hubungan signifikan antara riwayat penyakit ISPA dengan 

kejadian stunting di Kota Parepare (Abidin, et al., 2021). Hal ini 

didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina 

Swastika Sahitarani (2020) di Kabupaten Bantul yang 

mendapatkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara 

riwayat penyakit stunting tidak berhubungan secara signifikan 

dengan durasi penyakit ISPA dengan kejadian stunting (Sahitaran, 

et al., 2020). Penelitian lain yang dilakukan oleh Livia Amelia 

Halim, dkk (2021) di Kecamatan Tuminting yang mendapatkan 

tidak adanya tingkat signifikan hubungan bermakna antara riwayat 

penyakit infeksi ISPA dengan kejadian stunting (Halim, et al., 

2021). Selain itu penelitian yang Rina Hudaya, dkk (2021) di 

Kabupaten Aceh Tengah yang mendapatkan tidak adanya 

hubungan penyakit ISPA anak dengan kejadian stunting (Hudaya, 

et al., 2021) 

C. Keterbatasan Penelitian  
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 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kendala 

dikarenakan penelitian ini dilakukan saat terjadinya pandemi covid-19 yang 

menyebabkan adanya keterbatasan antara peneliti dengan responden yang 

menyebabkan adanya keterbatasan kunjungan secara langsung. Karena 

masih dalam pandemi COVID-19 jadwal posyandu sampai saat penelitian 

telah dilakukan, belum dilaksanakan sehingga hal ini mengharuskan peneliti 

untuk melakukan penelitian secara door to door di lingkup kerja wilayah 

Puskesmas Kassi-Kassi. Saat melakukan penelitian secara door to door di 

lingkup kerja wilayah Puskesmas Kassi-Kassi peneliti membutuhkan kader 

dari puskesmas untuk menemani peneliti melakukan penelitian, namun 

beberapa dari mereka memiliki kesibukan pribadi sehingga tidak bisa 

menemani untuk melakukan penelitian. Selain itu data yang menjadi 

patokan peneliti di Puskesmas Kassi-Kassi tidak diperbaharui setiap 

bulannya sehingga ada beberapa balita yang sudah tamat maupun yang 

pindah domisili masih tercatat dalam data. Hasil dari penelitian ini 

bergantung pada kejujuran tiap responden karena menggunakan instrumen 

berupa kuesioner. Adapun kendala dalam penelitian ini yaitu waktu dan 

kesempatan untuk melakukan penelitian sangat terbatas oleh jadwal 

akademik.
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BAB V PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan yang antara BBL dengan kejadian stunting pada 

anak usia 0-59 bulan di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Terdapat hubungan yang antara status imunisasi dengan kejadian 

stunting pada anak usia 0-59 bulan di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi 

Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Terdapat hubungan yang antara riwayat penyakit infeksi diare dengan 

kejadian stunting pada anak usia 0-59 bulan di wilayah Puskesmas 

Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

4. Tidak terdapat hubungan yang antara riwayat penyakit ISPA dengan 

kejadian stunting pada anak usia 0-59 bulan di wilayah Puskesmas 

Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

5. Sebanyak 114 anak (45,4%) memiliki status gizi stunting dan 137 anak 

(54,6%) memiliki status gizi normal pada usia 0-59 bulan yang berada 

di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

6. Sebanyak 38 anak (15,1%) memiliki berat badan lahir rendah dan 

sebanyak 213 anak (84,9%) memiliki berat badan normal pada usia 0-
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59 bulan yang berada di wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

7. Sebanyak 60 anak (23,9%) memiliki status imunisasi tidak lengkap 

sesuai dengan usianya dan sebanyak 191 anak (76,1%) memiliki status 

imunisasi sesuai dengan usianya pada usia 0-59 bulan yang berada di 

wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

8. Sebanyak 47 responden (18,7%) menderita riwayat penyakit infeksi 

yaitu diare dalam kurun waktu 3 bulan sedangkan balita tidak memilki 

riwayat penyakit infeksi yaitu diare dalam kurun waktu 3 bulan 

sebanyak 204 responden (81,3%). 

9. Sebanyak 16 responden (6,4%) menderita riwayat penyakit infeksi 

yaitu ISPA dalam kurun waktu 3 bulan sedangkan balita tidak memilki 

riwayat penyakit infeksi yaitu ISPA dalam kurun waktu 3 bulan 

sebanyak 235 responden (93,6%). 

B. Saran 

1. Bagi peneliti  

 Diharapkan dapat mengembangkan pola berpikir yang ilmiah serta 

berpikir kritis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama studi 

serta menamban pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian di 

bidang kesehatan. Diharapkan juga agar peneliti selanjutnya terkhusus 

dibidang ini, agar memiliki rancangan dengan melihat beberapa 

keterbatasan yang dapat menghambat dalam penelitian ini.  
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2. Bagi lokasi penelitian saya 

 Diharapkan agar rutin dalam memperbaharui jumlah balita di setiap 

bulannya dan memberikan pembelajaran bagi kader dalam mengukur 

tinggi badan dengan baik dan benar serta memberikan penyuluhan 

tentang status gizi pada balita.
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Lampiran 1 Inform Concent 
 

LEMBAR PERSETUJUAN INFORM 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama :  

Umur :  

Alamat :  

Agama :  

Pekerjaan : 

 

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peniliti serta menyadari manfaat 

dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul : 

“Hubungan Faktor Anak dengan Kejadian Stunting pada Balita di 

Puskesmas Kassi-Kassi” 

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian 

ini dengan catatan bila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak 

membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya. 

  

 

 

Mengetahui,        Yang menyatakan 

 

 

Penanggung jawab penelitian     Responden Penelitian 
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Lampiran 2 Kuesioner Riwayat Penyakit Infeksi 
Petunjuk : dibawah ini terdapat beberapa pertanyan yang menggambarkan kondisi 

kesehatan balita selama 3 bulan terakhir. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai 

dengan kondisi balita ibu. 

1. Apakah anak ibu menderita diare/BAB encer dalam kurun waktu tiga bulan 

terakhir ?  

a. Ya, berapa kali dalam sehari dan berapa lama. 

b. Tidak 

Jawaban : Jika menjawab a dengan frekuensi diare/BAB encer ≥ 3 kali/hari 

selama minimal 2 hari, maka menderita diare/BAB encer dalam kurun 

waktu tiga bulan terakhir dan jika menjawab b, maka tidak menderita 

diare/BAB encer dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. 

2. Berapa kali dalam kurun waktu tiga bulan terakhir anak ibu terkena 

diare/BAB encer? 

a. < 3 kali 

b.  ≥ 3 kali 

Jawaban : Jika menjawab a, maka tidak menderita diare/BAB encer dan jika 

menjawab b, maka menderita diare/BAB encer. 

3. Apakah diare/BAB encer yang terjadi muncul setiap bulan dan berturut-

turut dalam kurun waktu 3 bulan terakhir? 

a. Ya 

b. Tidak 

Jawaban : Jika menjawab a, maka termasuk kategori menderita diare/BAB 

encer dan jika menjawab b, maka temasuk kategori tidak menderita 

diare/BAB encer. 

4. Apakah anak ibu menderita gejala batuk dalam kurun waktu tiga bulan 

terakhir? 

a. Ya, bagaimana gejala yang terjadi dan berapa lama? 

b. Tidak 
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Jawaban : Jika menjawab iya dengan disertai salah satu atau lebih gejala 

seperti pilek, demam atau sesak nafas ≤ 2 minggu maka menderita infeksi 

saluran pernafasan akut (ISPA). 

5. Berapa kali dalam kurun waktu tiga bulan terakhir anak ibu menderita 

infeksi saluran pernafasan Akut (ISPA)? 

a. < 3 kali 

b.  ≥ 3 kali 

Jawaban : Jika menjawab a, maka tidak menderita infeksi saluran pernafasan 

akut (ISPA) dan jika menjawab b, maka menderita infeksi saluran 

pernafasan akut (ISPA). 

6. Apakah gejala infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang terjadi muncul 

setiap bulan dan berturut-turut dalam kurun waktu 3 bulan terakhir? 

a. Ya 

b. Tidak 

Jawaban : Jika menjawab a, maka termasuk kategori menderita infeksi 

saluran pernafasan akut (ISPA) dan jika menjawab b, maka temasuk 

kategori tidak menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) 
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Lampiran 3 Persuratan 
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Lampiran 2 Data Penelitian 
NAMA JENIS 

KELAMIN 
TTL USIA BBL IMUNISASI TB RPI 

DIARE 
RPI ISPA DIAGNOSIS 

Muh adam al yusuf Laki-Laki 23/10/17 49 3200 Lengkap 93 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Nur bilqis Perempuan 26/03/17 57 3500 Lengkap 96 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ali Laki-Laki 23/05/20 18 3400 Lengkap 77 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Irmawati Perempuan 01/02/21 10 3200 Lengkap 67 Tidak Tidak Stunting 

Joshua Laki-Laki 14/04/19 19 2700 Lengkap 78 Tidak Tidak Stunting 

Rania Perempuan 15/06/17 54 3100 Lengkap 94 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ahmad Al-Qarni Laki-Laki 11/04/20 18 3100 Tidak Lengkap 82 Ya ya  Tidak Stunting 

Fira Perempuan 06/04/20 18 2800 Lengkap 75 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Bilqis aprilia Perempuan 16/04/18 42 2100 Lengkap 93 Tidak Tidak Stunting 

Kina nataraska fadli Laki-Laki 07/06/20 18 3600 Lengkap 81 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Sofia Perempuan 16/06/21 6 2800 Lengkap 65 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Katrti Perempuan 13/04/20 20 3300 Lengkap 82 Ya Ya Tidak Stunting 

Muh ehsan Laki-Laki 16/09/20 17 3000 Tidak Lengkap 51 Ya Ya Stunting 

Ainun Perempuan 05/05/17 55 3100 Tidak Lengkap 90 Tidak Tidak Stunting 

Muh al qadri Laki-Laki 14/06/20 16 2900 Tidak Lengkap 75 Tidak Tidak Stunting 

Aisyah Perempuan 06/11/18 37 3200 Tidak Lengkap 81 Tidak Tidak Stunting 
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Aafiah al mahirah Perempuan 10/06/21 6 2800 Lengkap 62 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Hafiz  Laki-Laki 04/06/19 30 3500 Tidak Lengkap 87 Ya Tidak Tidak Stunting 

Adiba Perempuan 06/11/18 37 3400 Lengkap 95 Tidak Ya Tidak Stunting 

Keneth Laki-Laki 18/10/19 26 3250 Lengkap 85 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Muhammad afif ahwal 

ismail 

Laki-Laki 26/01/17 58 3100 Lengkap 101 Tidak Tidak Stunting 

Kinara Perempuan 23/01/19 35 3000 Tidak Lengkap 91 Ya Tidak Stunting 

Ince nurhasirah akbar Perempuan 01/01/20 23 3500 Lengkap 95 Ya Tidak Tidak Stunting 

Aura Perempuan 20/11/19 36 3000 Lengkap 85 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Siti syakila Perempuan 27/03/21 9 3100 Lengkap 69 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ahmad Laki-Laki 07/07/19 28 2300 Tidak Lengkap 73 Ya Tidak Stunting 

Aqivah Perempuan 08/04/20 20 3100 Lengkap 84,5 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Aira Perempuan 17/01/20 23 2800 Lengkap 85 Tidak Tidak Stunting 

Sofia Perempuan 16/02/21 10 2500 Lengkap 71 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Erlita arsyifa aprilia Perempuan 29/04/17 55 2400 Lengkap 96 Tidak Tidak Stunting 

Alfarizki Laki-Laki 24/05/20 18 3000 Tidak Lengkap 80 Ya Tidak Tidak Stunting 

Syahwa  Perempuan 22/02/21 9 3400 Lengkap 65 Tidak Tidak Stunting 

Narel Laki-Laki 04/03/21 9 3200 Lengkap 77 Tidak Ya Tidak Stunting 
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Muhammad surqam Laki-Laki 17/05/20 18 3100 Tidak Lengkap 76,5 Tidak Tidak Stunting 

Aqilah katifah Perempuan 30/09/17 39 3600 Lengkap 93 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Putri  Perempuan 02/05/20 18 3000 Tidak Lengkap 74 Ya Tidak Stunting 

Areta Laki-Laki 28/02/21 9 2900 Lengkap 68 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Muhammad fatir Laki-Laki 21/03/20 21 3000 Lengkap 79 Ya Tidak Stunting 

Allbiru Laki-Laki 29/05/20 18 3200 Tidak Lengkap 72 Ya Tidak Stunting 

Muh. Raja Laki-Laki 08/03/21 9 3600 Lengkap 72 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Fadlan Laki-Laki 14/03/21 9 3350 Lengkap 66 Ya Tidak Tidak Stunting 

Atta rauf Laki-Laki 07/01/21 11 3400 Lengkap 69,5 Ya Ya Stunting 

Nurul suafira Perempuan 21/10/17 50 3200 Lengkap 101 Ya Ya Tidak Stunting 

Ikbal Laki-Laki 23/09/17 50 3650 Lengkap 107 Ya Tidak Tidak Stunting 

Muhammad hasan Laki-Laki 30/06/19 32 3400 Tidak Lengkap 83 Ya Tidak Stunting 

Ali Laki-Laki 30/01/18 46 2300 Lengkap 95 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Hafiz Laki-Laki 21/08/19 28 2200 Lengkap 85 Tidak Tidak Stunting 

Jingga Perempuan 05/10/17 50 3000 Lengkap 106 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Siti hasnah Perempuan 16/06/17 54 2600 Lengkap 104 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Azkaira queenbee Perempuan 06/12/18 36 3200 Tidak Lengkap 96 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Yazirah Perempuan 06/07/18 41 3000 Lengkap 92 Tidak Tidak Tidak Stunting 
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Asraf Laki-Laki 02/08/20 16 3100 Tidak Lengkap 75 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Muh. Arham Laki-Laki 01/09/19 27 2300 Lengkap 87 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Muh aqsa Laki-Laki 07/06/19 30 2900 Tidak Lengkap 87 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Khodijah Perempuan 14/09/19 27 3200 Lengkap 89 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Faizan jasid Laki-Laki 18/09/19 27 3000 Lengkap 84 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Muh zainal Laki-Laki 21/01/21 11 3200 Lengkap 71 Tidak Ya Tidak Stunting 

Annisa putri Perempuan 20/12/16 59 2300 Tidak Lengkap 98 Tidak Tidak Stunting 

Magfirah Perempuan 08/10/20 14 3300 Lengkap 78 Tidak Tidak Tidak Stunting 

faliqah Perempuan 16/01/19 36 2900 Lengkap 95 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ahmad khalid Laki-Laki 29/11/20 12 3700 Lengkap 78 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Atiqah basyirah Perempuan 30/05/18 41 3500 Lengkap 98 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Alesya Perempuan 30/11/20 12 3000 Lengkap 71 Ya Tidak Tidak Stunting 

Arumi Perempuan 07/08/19 28 3000 Tidak Lengkap 80,5 Tidak Tidak Stunting 

AnNasya Perempuan 19/12/17 48 2700 Lengkap 94,5 Tidak Tidak Stunting 

Gavrel elgio Laki-Laki 22/08/19 28 2900 Tidak Lengkap 83 Ya Tidak Stunting 

Mika Perempuan 26/07/19 29 2400 Lengkap 84 Tidak Tidak Stunting 

Davia Perempuan 10/04/18 44 2800 Lengkap 92 Tidak Tidak Tidak Stunting 
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Andi muahammad 

aidan 

Laki-Laki 19/08/19 28 3000 Lengkap 84 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Andi nur ainun Perempuan 05/08/17 52 2000 Lengkap 95 Ya Tidak Stunting 

Muh. Zikki Laki-Laki 09/05/18 43 3000 Lengkap 94 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Wa ode asura inayah Perempuan 30/03/19 33 3100 Lengkap 88 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Muhammad ardhan Laki-Laki 13/12/19 24 2900 Tidak Lengkap 78 Tidak Tidak Stunting 

Rizka auliya yuniarti Perempuan 29/06/20 17 3100 Lengkap 72 Tidak Tidak Stunting 

Muh. Alwi Laki-Laki 12/01/20 23 2800 Lengkap 81 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Aura Perempuan 11/02/20 22 2900 Lengkap 75 Tidak Tidak Stunting 

Muh rasya Laki-Laki 11/05/19 31 2900 Lengkap 85 Tidak Tidak Stunting 

Muh rizki Laki-Laki 22/05/18 43 3000 Lengkap 91 Tidak Tidak Stunting 

Khalifa muthmainnah Perempuan 23/06/21 6 3990 Tidak Lengkap 65 Tidak Ya Stunting 

Inces Perempuan 28/05/21 7 2950 Tidak Lengkap 59,5 Tidak Tidak Stunting 

Putra wibowo Laki-Laki 21/06/21 6 2200 Tidak Lengkap 61 Ya Tidak Stunting 

Syaki Laki-Laki 25/05/21 7 3000 Lengkap 70 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Muh. Khalid Ramah Laki-Laki 01/05/20 29 2495 Lengkap 73 Ya Tidak Stunting 

Safa Perempuan 12/01/18 47 2800 Lengkap 93 Tidak Tidak Stunting 

Kinanti Perempuan 15/12/20 24 3300 Lengkap 78 Ya Tidak Stunting 
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Cantika Perempuan 01/07/20 17 2500 Lengkap 77 Ya Tidak Tidak Stunting 

Natasya Tri Perempuan 18/05/20 19 2200 Lengkap 75 Tidak Tidak Stunting 

Al gazali Laki-Laki 10/05/20 19 3400 Tidak Lengkap 71 Tidak Tidak Stunting 

Divancha Perempuan 19/07/20 17 2000 Lengkap 73 Tidak Tidak Stunting 

Haikal Laki-Laki 11/11/19 25 3100 Tidak Lengkap 80 Tidak Tidak Stunting 

Nur almahirah Perempuan 12/02/21 10 2800 Lengkap 66 Tidak Tidak Stunting 

Risqiana Perempuan 08/10/20 14 2400 Lengkap 70 Ya Tidak Stunting 

Hanan Laki-Laki 29/06/20 32 2200 Lengkap 80 Tidak Tidak Stunting 

Khabir Laki-Laki 25/08/19 30 2800 Tidak Lengkap 85 Tidak Tidak Stunting 

Suci ramdani Perempuan 19/05/17 55 2500 Tidak Lengkap 89,5 Tidak Tidak Stunting 

Muh. Alfajar Laki-Laki 23/03/17 56 2600 Tidak Lengkap 93 Tidak Ya Stunting 

Aqilah afifah Perempuan 14/07/19 29 2800 Tidak Lengkap 80 Tidak Tidak Stunting 

Nasha Perempuan 07/09/20 15 3600 Lengkap 76 Ya Ya Tidak Stunting 

Andika pratama Laki-Laki 20/03/18 45 2500 Tidak Lengkap 86 Ya Ya Stunting 

Muhammad Wandi Laki-Laki 09/03/21 9 3800 tidak pernah 67 Ya Ya Stunting 

Inayah Perempuan 02/03/21 9 2400 Lengkap 66 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ghania Perempuan 30/07/19 29 3100 Lengkap 89 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Kanza Perempuan 03/03/20 21 2990 Lengkap 86 Tidak Tidak Tidak Stunting 
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Maulidya Perempuan 14/11/19 25 3000 Lengkap 80 Tidak Tidak Tidak Stunting 
  

03/03/20 33 2999 Lengkap 85 Ya Tidak Tidak Stunting 

Muh abdul rahman Laki-Laki 03/08/20 18 3050 Tidak Lengkap 74 Ya Tidak Stunting 

Al fatih Laki-Laki 02/05/21 7 3200 Tidak Lengkap 70 Ya Ya Tidak Stunting 

Muh fahrin Laki-Laki 27/06/18 42 2400 Lengkap 82 Tidak Tidak Stunting 

Akram Laki-Laki 27/02/19 34 3200 Tidak Lengkap 79 Ya Tidak Stunting 

Aqilah Perempuan 23/04/17 56 2500 Tidak Lengkap 96 Tidak Tidak Stunting 

Muh Jinan Laki-Laki 30/08/19 31 3250 Lengkap 83 Ya Tidak Stunting 

Azzahra Perempuan 26/04/19 32 2100 Lengkap 84 Tidak Tidak Stunting 

Abizar Laki-Laki 20/03/17 56 3300 Lengkap 98 Tidak Tidak Stunting 

Aqilah savana Perempuan 12/04/18 44 3000 Tidak Lengkap 95 Ya Tidak Tidak Stunting 

Muh. Zaidan Laki-Laki 08/11/19 25 3300 Tidak Lengkap 81 Tidak Tidak Stunting 

Akmar Laki-Laki 02/12/20 12 4000 Lengkap 76 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Muh fatir fadli Laki-Laki 21/03/20 21 3000 Lengkap 85 Ya Tidak Stunting 

Nurul fairuz Laki-Laki 25/11/17 49 2250 Lengkap 93 Tidak Tidak Stunting 

Andi azkia rezki Perempuan 28/08/20 15 2100 Lengkap 73,5 Tidak Tidak Stunting 

Muh azka ibrahim Laki-Laki 13/10/18 38 3100 Tidak Lengkap 95 Tidak Tidak Stunting 

Raivan Laki-Laki 10/07/18 41 3000 Lengkap 88 Tidak Tidak Stunting 
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Fikri Laki-Laki 27/11/17 49 3300 Lengkap 101 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Safia humairah Perempuan 23/04/20 20 2100 Lengkap 71 Ya Tidak Stunting 

Al fatih mulya Laki-Laki 20/02/20 22 3400 Tidak Lengkap 79 Ya Tidak Stunting 

Siti aisyah Perempuan 07/04/19 32 2900 Lengkap 96 Ya Tidak Tidak Stunting 

Sunandar Laki-Laki 27/02/20 22 3300 Lengkap 83 Ya Tidak Tidak Stunting 

Sulfatir Laki-Laki 20/11/18 37 3000 Lengkap 85 Ya Tidak Stunting 

Safitri Perempuan 02/06/19 30 2400 Lengkap 83 Ya Tidak Stunting 

Sunarti Perempuan 05/09/17 51 3000 Lengkap 99 Ya Ya Tidak Stunting 

A. Nur Humaera 

Qaula 

Perempuan 18/07/18 41 2790 Lengkap 96 Tidak Tidak Stunting 

M. Qais Laki-Laki 10/09/19 27 2650 Lengkap 83 Tidak Tidak Stunting 

Raesya Perempuan 10/07/17 53 2750 Lengkap 92 Tidak Tidak Stunting 

Aura Auriska Perempuan 15/01/19 35 3000 Lengkap 85 Tidak Tidak Stunting 

Arifa Perempuan 13/07/20 17 2400 Lengkap 70 Tidak Tidak Stunting 

Ayesha Perempuan 02/01/20 23 2900 Lengkap 84 Tidak Tidak Stunting 

Muh alfatih azhar Laki-Laki 07/09/20 15 2300 Lengkap 74 Tidak Tidak Stunting 

Adam Malik Laki-Laki 23/12/17 49 2500 Lengkap 112 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Zakira Nuraisyah Perempuan 16/02/19 35 3100 Lengkap 91 Tidak Tidak Tidak Stunting 
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Nur Azizah Perempuan 25/12/18 35 2800 Lengkap 98 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ibrahim Rudi Laki-Laki 17/03/18 58 2400 Lengkap 93 Tidak Tidak Stunting 

As Sahra Sabyan Perempuan 26/04/19 31 2100 Lengkap 88 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ayunindya Perempuan 07/04/19 32 2900 Lengkap 99 Tidak Tidak Stunting 

Muh. Salman Laki-Laki 14/04/20 21 3100 Lengkap 85 Ya Tidak Tidak Stunting 

Suhardin Laki-Laki 02/02/17 54 3500 Lengkap 103 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Rahmat Sabir Laki-Laki 12/02/20 22 2700 Lengkap 85,5 Ya Tidak Stunting 

Aisyah Humaira Perempuan 21/03/20 21 3000 Lengkap 79 Tidak Tidak Tidak Stunting 

St khairunnisa Perempuan 16/09/17 51 2300 Lengkap 101 Tidak Tidak Stunting 

Al fatih Laki-Laki 26/06/17 54 3800 Lengkap 101 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Khalid Laki-Laki 30/03/19 33 2700 Lengkap 99 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Fauziah Perempuan 27/04/19 32 3500 Tidak Lengkap 81 Tidak Tidak Stunting 

Syifa Perempuan 22/11/19 25 2900 Tidak Lengkap 80 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Naira balqis Perempuan 25/01/18 47 2800 Lengkap 91,5 Tidak Tidak Stunting 

Abila Perempuan 23/04/21 8 2700 Lengkap 65 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Abiza Perempuan 18/04/19 32 4000 Lengkap 92 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Latifah Perempuan 24/11/20 13 3400 Lengkap 77 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Muh azka alfatih Laki-Laki 14/07/18 41 3100 Tidak Lengkap 97 Tidak Tidak Stunting 
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Adiba Perempuan 20/11/16 58 2750 Tidak Lengkap 106 Tidak Tidak Stunting 

Kustiwi Perempuan 12/11/16 58 3000 Lengkap 99 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Fauziah Perempuan 23/01/19 35 2900 Lengkap 04/04/0

0 00.00 

Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ridwan Laki-Laki 10/07/17 53 3500 Lengkap 101 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Dini Lestari Perempuan 28/08/18 40 4000 Lengkap 84,5 Ya Tidak Stunting 

Dani Saputra Laki-Laki 13/05/17 55 3000 Lengkap 101 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Muh. Hasbi Saputra Laki-Laki 25/02/18 46 2700 Tidak Lengkap 88 Tidak Tidak Stunting 

Muh Tajid Laki-Laki 26/09/17 51 2850 Tidak Lengkap 101, 5 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Zea azkarina Perempuan 22/10/17 50 3000 Tidak Lengkap 98 Tidak Tidak Stunting 

Farsana Perempuan 21/10/20 14 3000 Tidak Lengkap 69 Tidak Tidak Stunting 

Nur Faiqia Mutia Perempuan 17/02/19 34 3100 Lengkap 96 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Rezki aulia Perempuan 11/01/19 35 3000 Tidak Lengkap 82 Tidak Tidak Stunting 

Adriansyah Laki-Laki 30/12/16 59 2400 Tidak Lengkap 99 Tidak Tidak Stunting 

Atofah Perempuan 22/12/19 24 3000 Tidak Lengkap 84,5 Ya Tidak Tidak Stunting 

Nur Azizah Azzahra Perempuan 18/11/20 13 2400 Lengkap 70 Tidak Tidak Stunting 

Sugiono Laki-Laki 20/08/18 40 2800 Tidak Lengkap 89 Tidak Ya Stunting 

Nur Aisyah Perempuan 30/12/16 59 3900 Lengkap 103,5 Tidak Tidak Stunting 
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Muh. Dirga Rezki 

Ramadhan 

Laki-Laki 31/05/18 43 3800 Lengkap 93 Ya Tidak Tidak Stunting 

Kiran Perempuan 22/10/17 50 2700 Lengkap 102 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ifran Laki-Laki 16/06/20 18 3600 Lengkap 74 Tidak Tidak Stunting 

Nayla Perempuan 01/06/18 42 3500 Lengkap 98,2 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Kirana Perempuan 10/07/19 39 2300 Lengkap 84,5 Tidak Tidak Stunting 

Maulana Laki-Laki 02/08/19 39 3400 Lengkap 87,5 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Meysa Perempuan 18/05/20 19 2300 Lengkap 79 Tidak Tidak Stunting 

Hafidz Laki-Laki 04/06/19 29 3500 Lengkap 86 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Reinina Perempuan 17/05/18 43 2600 Lengkap 93,5 Tidak Tidak Tidak Stunting 

farhan  Laki-Laki 29/01/17 56 2400 Lengkap 105 Tidak Tidak Stunting 

M. Faiz Laki-Laki 19/06/18 41 3500 Lengkap 98 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Adriana Perempuan 05/10/19 26 2400 Lengkap 75 Tidak Tidak Stunting 

Rafka Laki-Laki 12/06/20 17 3000 Tidak Lengkap 60 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Kifaya Laki-Laki 03/03/20 21 3600 Tidak Lengkap 26 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Bilal Laki-Laki 03/06/18 42 2400 Lengkap 90 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Nuzaiba Ramadhani Perempuan 26/05/18 42 2300 Tidak Lengkap 72 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Muh Rasya Laki-Laki 11/05/19 33 2900 Lengkap 89 Tidak Tidak Tidak Stunting 
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Hanifah Perempuan 02/02/19 34 3400 Lengkap 87 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Assifa Perempuan 30/10/18 38 3700 Lengkap 93 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Zahira Perempuan 28/03/19 33 3000 Lengkap 89 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Bilal Laki-laki 16/01/19 35 3100 Lengkap 92 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Rayzahra Perempuan 28/08/19 28 2800 Lengkap 86 Ya Tidak Tidak Stunting 

Safrah Laki-laki 20/02/19 34 3000 Lengkap 92 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Lino Laki-laki 15/04/19 32 3000 Lengkap 89 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Geva Laki-laki 06/05/19 31 3000 Lengkap 90 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Idan Laki-laki 07/11/18 37 3600 Lengkap 93 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Kayyisah Perempuan 18/04/19 32 2800 Lengkap 90 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Aurora Perempuan 04/12/18 36 3000 Lengkap 95 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Adzriel Laki-laki 29/06/19 30 2900 Lengkap 91 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Rauf Laki-laki 07/01/21 11 3200 Lengkap 71 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ayuro Perempuan 14/09/20 15 3150 Lengkap 76 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Adifa Perempuan 17/09/19 27 3000 Lengkap 88 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Fiki Laki-laki 26/09/20 15 2600 Lengkap 78 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Fadillah Perempuan 02/04/18 44 3000 Lengkap 99 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Abdi Laki-laki 11/06/18 42 2500 Lengkap 99 Tidak Tidak Tidak Stunting 
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Rahmat Laki-laki 26/03/18 45 3900 Lengkap 98 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Azzahra Perempuan 19/02/18 46 3000 Lengkap 98 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Dani Laki-laki 28/07/18 41 3000 Lengkap 99 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Eyza Laki-laki 08/05/18 43 3000 Lengkap 96 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Haenan Laki-laki 17/02/19 34 4000 Lengkap 91 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Elisa Perempuan 16/05/20 19 2400 Tidak Lengkap 75 Ya Tidak Stunting 

Renayrah Perempuan 22/08/20 16 3200 Lengkap 78 Ya Tidak Tidak Stunting 

Fakhriyah Perempuan 29/06/20 18 3050 Lengkap 80 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Raisya Perempuan 06/04/20 20 3900 Lengkap 80 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Qawiyyah Laki-laki 30/05/19 31 3100 Lengkap 90 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Akram Laki-laki 27/02/19 34 2000 Lengkap 85 Tidak Tidak Stunting 

Fitri Perempuan 02/05/19 31 3300 Tidak Lengkap 84 Tidak Tidak Stunting 

Abizar Laki-laki 23/05/18 43 2800 Lengkap 97 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Tsabita Perempuan 18/12/19 24 2600 Lengkap 84 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Kwinsah Perempuan 22/11/18 37 2400 Tidak Lengkap 87 Tidak Tidak Stunting 

Royyan Laki-laki 16/06/19 30 2900 Lengkap 85 Tidak Tidak Stunting 

Khadijah Perempuan 14/09/19 27 2200 Lengkap 81 Tidak Tidak Stunting 

Umaira Perempuan 18/03/19 33 3400 Tidak Lengkap 85 Tidak Tidak Stunting 
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Azhawa  Perempuan 09/12/19 24 2100 Tidak Lengkap 79 Ya Tidak Stunting 

Kathleen Perempuan 22/01/19 35 2250 Lengkap 86,5 Tidak Tidak Stunting 

Asraf Laki-laki 02/08/20 16 3100 Lengkap 80 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Zainal Laki-laki 21/01/21 11 3500 Lengkap 72 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ghaziyah Perempuan 04/02/21 10 3200 Lengkap 68 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Firmansyyah Laki-laki 05/05/18 43 3050 Lengkap 101 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Richard Laki-laki 17/04/20 20 3100 Lengkap 82 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Abdi Laki-laki 21/10/18 38 3000 Tidak Lengkap 89 Tidak Tidak Stunting 

Medina Perempuan 12/12/17 48 2300 Lengkap 102 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Azmya Perempuan 16/03/18 45 3400 Lengkap 100 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Chaesa Laki-laki 16/01/18 47 2900 Lengkap 101 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Putri Perempuan 08/12/18 36 3700 Lengkap 85 Tidak Tidak Stunting 

Risca Perempuan 29/06/20 18 4000 Lengkap 75 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Adreena Perempuan 24/02/20 22 3200 Lengkap 81 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ardan Laki-laki 13/12/19 24 4000 Lengkap 78 Tidak Tidak Stunting 

Azura Perempuan 30/03/19 33 2100 Lengkap 85 Tidak Tidak Stunting 

Farid Laki-laki 18/02/20 22 3600 Lengkap 83 Tidak Tidak Stunting 

Arsi Laki-laki 22/04/19 32 2350 Lengkap 86 Tidak Tidak Stunting 
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Fajar Laki-laki 26/04/19 32 3000 Lengkap 85 Tidak Tidak Stunting 

Agam Laki-laki 29/05/19 31 3100 Lengkap 85 Tidak Tidak Stunting 

Arsya Laki-laki 21/10/19 26 3500 Lengkap 82 Ya Tidak Stunting 

Rafit Laki-laki 27/10/18 38 2600 Lengkap 90 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Rafael Laki-laki 15/01/18 47 3100 Lengkap 102 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Kamila Perempuan 10/10/18 38 2900 Lengkap 92 Tidak Tidak Tidak Stunting 

Ila Perempuan 01/07/18 41 2600 Lengkap 90 Tidak Tidak Stunting 
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Lampiran 3 Pengolahan Data Penelitian 
A. Analisis Univariat 

 
1. Stunting 

 
2. BBL 

 
3. Status Imunisasi 
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4. Riwayat Penyakit Infeksi 

 
B. Analisis Bivariat 

 
1. Stunting dengan BBL 
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2. Stunting dengan Status Imunisasi 
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3. Stunting dengan Riwayat Penyakit Infeksi 
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Lampiran 6 Foto Penelitian 
 

Pengukuran secara langsung 
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Wawancara dengan responden 
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Lingkungan tempat tinggal responden
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Buku KIA responden
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