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ABSTRAK 

Stunting merupakan suatu keadaan dimana tinggi badan anak yang terlalu 

rendah, yang dinyatakan berdasarkan umur dengan tinggi badan yang berada di 

bawah minus dua standar deviasi (<-2SD) dari tabel status gizi WHO child 

growth standard. Pola asuh ibu dari kehamilan hingga 1000 hari pertama 

kelahiran sangat berpengaruh dalam keadaan gizi dan pertumbuhan anak.Tujuan 

dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan pola asuh ibu dengan kejadian 

stunting pada anak balita di daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif, yang menggunakan pendekatan analitik observasional 

dengan desain potong lintang (Cross Sectional Study). Jumlah sampel sebanyak 

82 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. 

Metode analisis menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara praktik pemberian makan (p=0.945), 

pemanfaatan pelayanan kesehatan (p=0.228), Pendapatan keluarga (p=0.600) 

dengan kejadian stunting pada anak balita, dan ada hubungan antara rangsangan 

psikososial (p=0.006), praktik kebersihan/hygiene (p=0.009), sanitasi 

lingkungan (p=0.003), pola asuh (p=0.005) dengan kejadian stunting pada anak 

balita. 

 

Kata kunci :Stunting, Anak Balita, Pola Asuh 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah gizi merupakan masalah utama kesehatan masyarakat di sebagian 

besar Negara berkembang, terutama pada balita, anak-anak dan wanita usia 

produktif. Permasalahan gizi, khususnya stunting pada anak merupakan salah satu 

keadaan kekurangan gizi yang menjadi perhatian utama di dunia terutama di 

negara- negara berkembang, memberikan dampak lambatnya pertumbuhan anak, 

daya tahan tubuh yang rendah, kurangnya kecerdasan dan produktivitas yang 

rendah (Kurniasih, 2010). 

Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak yang terlalu 

rendah. Stunting atau terlalu pendek berdasarkan umur adalah tinggi badan yang 

berada di bawah minus dua standar deviasi (<-2SD) dari tabel status gizi WHO 

child growth standard (WHO, 2012). Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dapat 

digolongkan menjadi 3 yaitu asuh, asih dan asah. Pola asuh ibu dari kehamilan 

hingga melahirkan dan 1000 hari pertama kehidupan sangat berpengaruh dalam 

keadaan gizi dan pertumbuhan anak. Pola asuh memegang peranan penting dalam 

terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak (Tiara Dwi Pratiwi, Masrul 2016). 

Pola asuh merupakan interaksi antara anak dan orang tua selama 

mengadakan kegiatan pengasuhan. Mengasuh anak adalah mendidik, 

membimbing dan memelihara anak, mengurus makanan, minuman, pakaian,
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kebersihannya atau pada segala perkara yang seharusnya diperlukannya, sampai 

batas bilamana si anak telah mampu melaksanakan keperluannya yang vital, 

seperti makan, minum, mandi dan berpakaian. Salah satu yang mempengaruhinya 

yaitu ibu, keadaan gizi di pengaruhi oleh kemampuan ibu menyediakan pangan 

yang cukup untuk anak serta pola asuh yang dipengaruhi oleh faktor pendapatan 

keluarga, pendidikan, prilaku dan jumlah saudara (Vicka Lourine Rapar, 2014). 

Adanya kejadian stunting pada balita sering kali tidak disadari dan setelah 

dua tahun  baru terlihat ternyata balita tersebut pendek. Masalah gizi yang kronis 

pada balita disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup 

lama akibat orang tua/keluarga tidak tahu atau belum sadar untuk memberikan 

makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anaknya. Data Riskesdas tahun 2010 

menunjukkan bahwa ada 21,5% balita usia 2-4 tahun yang mengonsumsi energi di 

bawah kebutuhan minimal dan 16% yang mengonsumsi protein di bawah 

kebutuhan minimal (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Bila hal ini berlangsung 

dalam waktu lama, maka akan mengganggu pertumbuhan berat dan tinggi badan 

Balita (Weny Lestari, 2018). 
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Berdasarkan firman Allah dalam Surah Al baqarah : 233 

َنْ   ادَ أ َرَ نْ أ مَ نِ ۖ لِ يْ َ ل امِ نِ كَ يْ َ ل وْ هُنَّ حَ دَ لََ َوْ نَ أ ُرْضِعْ اتُ ي دَ الِ وَ الْ وَ

ُهُنَّ  ت وَ سْ كِ ُهُنَّ وَ ق زْ ُودِ لَهُ رِ ل وْ مَ لَى الْ عَ ةَ ۚ وَ ضَاعَ مَّ الرَّ ُتِ ي

هَا  دِ َ ٌ بِوَ ل ة دَ الِ ُضَارَّ  وَ هَا ۚ لََ ت عَ سْ سٌ إِلََّ وُ َفْ َّفُ ن ل ُكَ رُوفِ ۚ لََ ت عْ مَ الْ بِ

ا  ادَ َرَ ِنْ أ إ َ كَ ۗ ف لِ
لُ ذََٰ ثْ ثِ مِ ارِ وَ لَى الْ عَ هِ ۚ وَ دِ َ ل وَ َهُ بِ ُودٌ ل ل وْ لََ مَ وَ

ِنْ  إ ا ۗ وَ مَ هِ يْ َ ل َاحَ عَ ن رٍ فَلََ جُ اوُ تَشَ ا وَ هُمَ نْ نْ تَرَاضٍ مِ فِصَالَا عَ

ا  ُ مْ مَ ت َّمْ ل ا سَ ذَ ِ كُ مْ إ َيْ ل َاحَ عَ ن مْ فَلََ جُ كُ دَ لََ َوْ وا أ تَرْضِعُ سْ َنْ تَ ُمْ أ ت دْ َرَ أ

ُونَ بَصِيرٌ  ل مَ عْ ا تَ مَ َ بِ وا أَنَّ اللََّّ لَمُ اعْ َ وَ َّقُوا اللََّّ ات رُوفِ ۗ وَ عْ مَ الْ ُمْ بِ ت يْ َ  آت
 

Terjemahan:  

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 

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

Dalam tafsir QS. Al Baqarah (2) : 233. 

Oleh Kementrian Agama RI disebutkan bahwa Setiap ibu (meskipun ia 

janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai usia dua 

tahun.Tidak mengapa kalau dikurangi dari masa tersebut apabila kedua ibu bapak 

memandang ada maslahatnya. Allah mewajibkan kepada ibu menyusui bayinya, 

guna membuktikan bahwa air susu si ibu mempunyai pengaruh yang besar kepada 

si anak. Dari hasil pemeriksaan para ahli medis menunjukkan bahwa air susu ibu 

tersusun dari saripati yang benar-benar murni. Juga air susu ibu merupakan 

makanan yang paling baik untuk bayi dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli 

gizi. 

Di samping ibu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang yang 

mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu ini berhubungan erat dengan 

perkembangan jiwa dan mental anak. Dengan demikian kurang tepat tindakan 

sementara para ibu yang tidak mau menyusui anaknya secara langsung hanya 
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karena kepentingan pribadinya, umpamanya untuk memelihara kecantikan. 

Padahal hal ini bertentang dengan fitrahnya sendiri dan secara tidak langsung ia 

tidak membina dasar hubungan keibuan dengan anaknya sendiri dalam bidang 

mental. 

Stunting merupakan masalah gizi utama yang terjadi pada negara-negara 

berkembang. UNICEF (2009) mengemukakan sekitar 80% anak stunting terdapat 

10 di 24 negara berkembang di Asia dan Afrika. Indonesia merupakan negara 

urutan kelima yang memiliki prevalensi anak stunting tertinggi setelah India, 

China, Nigeria dan Pakistan. Saat ini, prevalensi anak stunting di bawah 5 tahun 

di Asia Selatan sekitar 38%. Menurut WHO, prevalensi balita pendek menjadi 

masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya 20% atau lebih. Karenanya 

persentase balita pendek di Indonesia masih tinggi dan merupakan masalah 

kesehatan yang harus ditanggulangi. Dibandingkan beberapa negara tetangga, 

prevalensi balita pendek di Indonesia juga tertinggi dibandingkan Myanmar 

(35%), Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%) dan Singapura (4%) 

(UNSD, 2014). 

Di Indonesia, Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 

prevalensi Stunting secara nasional terjadi peningkatan yang sebelumnya dari 

tahun 2007 sebesar 36,8%, kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 35,6% 

hingga pada tahun 2013 tercatat sebesar 37,2%. Berdasarkan data Riskesdas 

tersebut, maka prevalensi stunting di Indonesia termasuk tertinggi dibandingkan 

dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Myanmar sebesar 35 %, 

Vietnam 23 %, dan Thailand 16% (Uliyanti, 2017). 
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Menurut Riskesdas (2013) prevalensi stunting di Sulawesi Selatan yaitu 

sekitar 41%. Masalah kesehatan masyarakat dianggap berat bila prevalensi pendek 

sebesar 30 – 39% dan  serius  bila  prevalensi  pendek  ≥40%  (WHO  2010). 

Masalah stunting di Sulawesi Selatan ini merupakan masalah yang sangat serius.  

Berdasarkan data PSG tahun 2018 dinas kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan pada tahun 2015 hingga 2016 kabupaten Jeneponto menduduki posisi 

pertama prevalensi tertinggi stunting  di Sulawesi Selatan. Dimana pada tahun 

2015 prevalensi stunting di kabupaten jeneponto  sebesar 34,1% dan meningkat 

pada tahun 2016 menjadi 48,4%. Sedangkan pada tahun 2017 yang menempati 

urutan pertama kejadian stunting yaitu Kabupaten Enrekang dengan prevalensi 

45,8% dan kabupaten jeneponto bergeser dari urutan pertama ke urutan 14 dari 24 

Kabupaten di Sulawesi Selatan dengan prevalensi 35,9%. 

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto tahun 2018 posisi 

tertinggi kejadian stunting berada di Kecamatan Tarowang dengan Prevalensi 

56% dari seluruh balita stunting diseluruh kabupaten jeneponto. Di Kecamatan 

Terowang tercatat di daerah pesisir prevalensi stunting sebesar 393 anak lebih 

besar dibandingkan daerah pegunungan sebesar 204 anak. Dan terdapat empat 

desa yang ada diwilayah pesisir tersebut yaitu Tino, Bonto ujung, Balangloe 

tarowang, dan balang baru. Dimana prevalensi tertinggi kejadian balita stunting 

dari keempat desa tersebut adalah desa Bonto Ujung. 

Status gizi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling 

mempengaruhi, dimana Kurangnya  pengetahuan  orang  tua  tentang  gizi  dan  

kesehatan, khususnya  ibu merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya  kejadian 
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stunting  pada balita. Pengetahuan minimal yang harus diketahui seorang ibu 

adalah tentang kebutuhan gizi, cara pemberian makan,  jadwal  pemberian  makan  

pada anak balita, sehingga  akan  menjamin  anak  dapat tumbuh dan berkembang 

dengan optimal. 

Hasil penelitian Rahmayana dkk, 2014 menunjukan bahwa pola asuh ibu 

di daerah pesisir berkaitan erat dengan kejadian stunting, yang meliputi praktik 

pemberian makan, rangsangan psikososial, praktik kebersihan/higyene, sanitasi 

lingkungan, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan.  

Dari beberapa uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang bagaimana pola asuh ibu pada kejadian stunting dimasyarakat Pesisir 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian 

Stunting Pada Anak Balita Di Daerah Pesisir Desa Bonto ujung Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019” 

 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis alternatif (Ha) : “Ada hubungan antara pola asuh ibu 

berdasarkan perhatian/dukungan anak dalam praktik pemberian makan 

dengan kejadian stunting pada anak balita di daerah pesisir Desa Bonto 

Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto?” 
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Hipotesis Nol (H0) : “Tidak ada hubungan antara pola asuh ibu 

berdasarkan perhatian/dukungan anak dalam praktik pemberian makan 

dengan kejadian stunting pada anak balita di Daerah pesisir Desa Bonto 

Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto?” 

2. Hipotesis alternatif (Ha) : “Ada hubungan antara pola asuh ibu 

berdasarkan rangsangan psikososial dengan kejadian stunting pada anak 

balita di Daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto?” 

Hipotesis Nol (H0) : “Tidak ada hubungan antara pola asuh ibu 

berdasarkan rangsangan psikososial dengan kejadian stunting pada anak 

balita di Daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto?” 

3. Hipotesis alternatif (Ha) : “Ada hubungan antara pola asuh ibu 

berdasarkan praktik kebersihan/hygiene dengan kejadian stunting pada 

anak balita di Daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto?” 

Hipotesis Nol (H0) : “Tidak ada hubungan antara pola asuh ibu 

berdasarkan praktik kebersihan/hygiene dengan kejadian stunting pada 

anak balita di Daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto?” 

4. Hipotesis alternatif (Ha) : “Ada hubungan antara pola asuh ibu 

berdasarkan sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting pada anak balita 
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di Daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto?” 

Hipotesis Nol (H0) : “Tidak ada hubungan antara pola asuh ibu 

berdasarkan sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting pada anak balita 

di Daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto?” 

5. Hipotesis alternatif (Ha) : “Ada hubungan antara pola asuh ibu 

berdasarkan pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan kejadian stunting 

pada anak balita di Daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto?” 

Hipotesis Nol (H0) : “Tidak ada hubungan antara pola asuh ibu 

berdasarkan pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan kejadian stunting 

pada anak balita di Daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto?” 

6. Hipotesis alternatif (Ha) : “Ada hubungan antara pola asuh ibu 

berdasarkan pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada anak 

balita di Daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto?” 

Hipotesis Nol (H0) : “Tidak ada hubungan antara pola asuh ibu 

berdasarkan pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada anak 

balita di Daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto?” 
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D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Pola asuh ibu adalah cara ibu atau pengasuh balita dalam menjaga, 

merawat dan membesarkan balitanya yang diwujudkan dengan cara 

praktik pemberian makan, rangsangan psikososial, praktik 

kebersihan/hygiene dan sanitasi lingkungan serta pemanfaatan pelayanan 

kesehatan. 

Kriteria Objektif:  

Pola asuh dikatakan baik apabila dari 5 variabel yang diteliti semua berada 

pada kategori baik. Sedangkan pola asuh dikatakan tidak baik apabila 

salah satu dari 5 variabel yang diteliti berada pada kategori kurang 

2. Praktik pemberian makanan adalah cara atau sikap ibu dalam memberikan 

makanan pada balitanya yaitu dengan pemberian ASI, Makanan 

pendamping ASI dan makanan keluarga. 

Kriteria Objektif : 

Baik : jika hasil presentase dari jawaban responden ≥50% 

Tidak   : jika hasil presentase dari jawaban responden <50% 

3. Rangsangan psikososial adalah perlakuan ibu terhadap anak dalam hal 

penjagaan dan pengawasan anak, waktu ibu memberi makan, memandikan 

dan menggendong anak, penyediaan mainan untuk anak dan lain-lain. 

Kriteria Objektif : 

Baik : jika hasil presentase dari jawaban responden ≥50% 

Tidak  : jika hasil presentase dari jawaban responden <50% 
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4. Kebersihan diri/hygiene adalah cara ibu dalam menerapkan kebersihan diri 

dalam mengasuh balita untuk mencegah terjadinya penyakit 

Kriteria Objektif : 

Baik : jika hasil presentase dari jawaban responden ≥50% 

Tidak : jika hasil presentase dari jawaban responden <50% 

5. Sanitasi lingkungan adalah yang dilakukan ibu untuk menjaga kesehatan 

anak dalam lingkungan anak meliputi keadaan rumah, air bersih dan 

pembuangan sampah. 

Kriteria Objektif : 

Baik : jika hasil presentase dari jawaban responden ≥50% 

Tidak  : jika hasil presentase dari jawaban responden <50% 

6. Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah bagaimana ibu memelihara, 

meningkatkan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit, serta 

memulihkan kesehatan anak. 

Kriteria Objektif : 

Baik : jika hasil presentase dari jawaban responden ≥50% 

Tidak  : jika hasil presentase dari jawaban responden <50% 

7. Balita adalah anak balita yang berusia 12 hingga 59 bulan.  

Kriteria Objektif : 

Pada penelitian yang menjadi objek penelitian yaitu anak balita yang 

berusia 12-59 bulan yang tinggal di Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto daerah pesisir dengan nilai z-score < -2SD. 
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8. Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan anak yang terlalu rendah. 

Stunting atau terlalu pendek berdasarkan umur adalah tinggi badan yang 

berada di bawah minus dua standar deviasi (<-2SD) dari tabel status gizi 

WHO child growth standard (WHO). Pengukurannya menggunakan 

indeks TB/U 

Kriteria Objektif : 

Normal : Jika indeks TB/U ≥-2SD 

Pendek  : Jika indeks TB/U <-2SD 
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No. Nama Peneliti Judul Penelitian 
Metode Hasil Penelitian 

1 Weny Lestari, 

Lusi Kristiana, 

dan Astridya 

Paramita. 

Aspirasi: Jurnal 

Masalah-Masalah 

Sosial.  Volume 9, 

No, 1 Juni 2018 

Stunting : studi 

konstruksi sosial 

masyarakat perdesaan 

dan perkotaan terkait 

gizi dan pola 

pengasuhan balita di 

kabupaten jember 

Metode penelitian adalah 

kualitatif. Pengumpulan 

data dilakukan dengan 

cara wawancara 

mendalam dan observasi 

partisipasi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kejadian stunting 

bukan merupakan akibat tunggal masalah kesehatan 

balita, namun terkait erat dengan konstruksi sosial 

masyarakat. Penyebabnya terletak pada perbedaan 

konstruksi sosial yang dibangun, pola komunikasi dan 

pemaknaan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, 

sehingga tidak ada titik temu untuk keberhasilan program 

peningkatan gizi balita. 

2 Jurnal komunitas 

LPPM  STIKes 

Hang Tuah 

Pekanbaru. Jurnal 

Kesehatan 

Komunitas, Vol. 

2, No. 6, Mei 

2015 

Permasalahan Anak 

Pendek (Stunting) dan 

Intervensi untuk 

Mencegah Terjadinya 

Stunting (Suatu Kajian 

Kepustakaan) 

Metode penelitian ini 

adalah kualitatif dengan 

mengkaji kebijakan 

penanggulangan 

kejadian stunting dan 

intervensi yang 

dilakukan dari kebijakan 

tersebut. 

Dari hasil penelitian Intervensi dilakukan pada sepanjang 

siklus kehidupan baik di sektor kesehatan maupun non 

kesehatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat 

seperti pemerintah, swasta, masyarakat sipil, PBB 

melalui tindakan kolektif untuk peningkatan perbaikan 

gizi, baik jangka pendek (intervensi spesifik) maupun 

jangka panjang (sensitif). 

3 Uliyanti, Didik 

Gunawan 

Tamtomo, Sapja 

Anantanyu. 

Jurnal Vokasi 

Kesehatan 3 (2) 

(2017) hlm. 67-77  

Faktor yang berhubungan 

dengan kejadian stunting 

pada balita  usia 24-59 

bulan 

Penelitian ini adalah 

penelitian observasional 

dengan desain penelitian 

case control 

Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi 

Ibu, perilaku Kadarzi, Perilaku hidup bersih dan sehat, 

Riwayat penyakit infeksi dan Asupan gizi anak terhadap 

kejadian stunting anak usia 24-59 bulan. Kejadian stunting 

secara langsung di pengaruhi oleh variabel asupan gizi, 

riwayat infeksi, pengetahuan gizi ibu dan kadarzi, sedangkan 

PHBS mempengaruhi kejadian stunting secara tidak langsung 

melalui riwayat penyakit infeksi. Total Pengaruh langsung dan 

tidak langsung yang paling dominan terhadap kejadian 

stunting adalah pengetahuan gizi ibu sebesar 0,31 atau sebesar 

9,61%. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

E   .    Kajian Pustaka 
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sebesar 39,7% dan pengaruh variabel lainnya diluar model 

yang mempengaruhi kejadian stunting sebesar 60,3%. 

4 Siti wahdah,  

M.Juffrie, Emy 

Huriyati. Jurnal 

gizi dan dietetik 

Indonesia. Vol. 3, 

No. 2, Mei 2015: 

Faktor risiko kejadian 

stunting pada anak umur 

6 -36 bulan di Wilayah 

Pedalaman Kecamatan 

Silat Hulu, Kapuas Hulu, 

Kalimantan Barat 

Penelitian observasional 

analitik dengan rancangan 

cross sectional 

Faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting adalah 

pekerjaan ibu, pola asuh, pendapatan keluarga, jumlah anggota 

rumah tangga, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, dan 

pemberian ASI eksklusif. Yang merupakan faktor risiko 

determinan terhadap kejadian stunting adalah pendapatan, 

jumlah anggota rumah tangga, tinggi badan ayah, tinggi badan 

ibu dan pemberian ASI eksklusif. 

5 Rahmayana, Irviani 

A. Ibrahim, Dwi 

Santy Damayati. 

Public health 

science journal. 

Vol. VI, No. 2, Juli-

Desember 2014 

Hubungan Pola Asuh Ibu 

Dengan Kejadian Stunting 

Anak Usia  24-59 Bulan Di 

Posyandu Asoka II 

Wilayah Pesisir Kelurahan 

BarombongKecamatan 

Tamalate Kota Makassar 

Tahun 2014 

Pendekatan analitik 

observasional dengan 

desain potong lintang 

(Cross Sectional). 

Terdapat hubungan yang signifikan antara praktik pemberian 

makan (P=0,007), rangsangan psikososial (P=0,000), praktik 

kebersihan/ Higyene (P=0,000), sanitasi lingkungan (P=0,000) 

dan pemanfaatan pelayanan kesehatan (P=0,016) dengan 

kejadian stunting anak usia 24-59 bulan. 

6 Cholifatun Ni’mah, 

Lailatul Muniroh. 

Media Gizi 

Indonesia, Vol. 10, 

No. 1 Januari–Juni 

2015: hlm. 84–90 

Hubungan tingkat 

pendidikan, tingkat 

pengetahuan dan pola asuh 

ibu dengan wasting dan 

stunting pada balita 

keluarga miskin 

Penelitian cross 

sectional. 

Pada balita keluarga miskin lebih banyak terjadi masalah 

stunting dibanding masalah wasting, selain itu masalah 

wasting dan stunting pada balita keluarga miskin di 

Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tidak 

berhubungan dengan tingkat pendidikan ibu, tingkat 

pengetahuan ibu, dan pola asuh ibu. Namun, ada faktor 

lain di luar faktor yang diteliti tersebut yang 

memengaruhi kejadian wasting dan stunting. 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh ibu dengan 

kejadian stunting pada anak balita di daerah peisisr Desa Bonto Ujung Kecamatan 

Tarowang Kecamatan Jeneponto. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan pola asuh ibu berdasarkan praktik pemberian 

makan terhadap kejadian stunting pada anak balita di daerah pesisir Desa 

Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kecamatan Jeneponto. 

b. Untuk mengetahui hubungan pola asuh ibu berdasarkan pengasuhan 

rangsangan psikososial terhadap kejadian stunting pada anak balita di daerah 

pesisir Desa Bonto Ujung  Kecamatan Tarowang Kecamatan Jeneponto. 

c. Untuk mengetahui hubungan pola asuh ibu berdasarkan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan terhadap kejadian stunting pada anak balita  di daerah 

pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kecamatan Jeneponto. 

d. Untuk mengetahui hubungan pola asuh ibu berdasarkan kebersihan diri dan 

sanitasi lingkungan terhadap kejadian stunting pada anak balita di daerah 

pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kecamatan Jeneponto. 

e. Untuk mengetahui hubungan pendapatan keluarga terhadap kejadian stunting 

pada anak balita di daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang 

Kecamatan Jeneponto. 
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G. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat 

secara teoretis maupun praktisi. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoretis adalah diharapkan mampu memperkaya teori 

teoriberkaitan dengan pola asuh ibu pada kejadian stunting di daerah peisir. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Manfaat bagi Universitas Islam negeri Alauddin Makassar, 

Dapat menambah referensi bagi perpustakaan dan menjadi data awal bagi 

peneliti selanjutnya. 

b. Manfaat bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor yang dapat  

mempengaruhi kejadian stunting serta upaya dalam memanajemen pola  asuh ibu, 

sehingga dapat meminimalisasikan terjadinya stunting yang  dipengaruhi oleh 

pola asuh ibu. 

c. Manfaat bagi peneliti lain, 

Hasil penelitian ini tentunya masih terdapat kekurangannya. Oleh sebab 

itu, terbuka lebar bagi peneliti lain untuk melakukan kajian lanjutannya di masa 

datang.Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat 

secara teoretis maupun praktis. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Pola Asuh Ibu 

1. Pengertian Pola Asuh 

Pola asuh ibu merupakan perilaku ibu dalam mengasuh balita mereka. 

Perilaku sendiri berdasarkan Notoatmodjo (2005) dipengaruhi oleh sikap dan 

pengetahuan. Pengetahuan yang baik akan menciptakan sikap yang baik, yang 

selanjutnya apabila sikap tersebut dinilai sesuai, maka akan muncul perilaku yang 

baik pula. Pengetahuan sendiri didapatkan dari informasi baik yang didapatkan 

dari pendidikan formal maupun dari media (non formal), seperti radio, TV, 

internet, koran, majalah, dll. (Cholifatun dkk,2015). 

Pola asuh  merupakan interaksi antara anak dan orang tua selama 

mengadakan kegiatan pengasuhan. mengasuh anak adalah mendidik, 

membimbing dan memelihara anak, mengurus makanan, minuman, pakaian, 

kebersihannya, atau pada segala perkara yang seharusnya diperlukannya, sampai 

batas bilamana si anak telah mampu melaksanakan keperluannya yang vital, 

seperti makan, minum, mandi dan berpakaian. Salah satu yang mempengaruhinya 

yaitu ibu, keadaan gizi di pengaruhi oleh kemampuan ibu menyediakan pangan 

yang cukup untuk anak serta pola asuh yang di pengaruhi oleh faktor pendapatan 

keluarga, pendidikan, prilaku dan jumlah saudara. (Vicka Lourine Rapar, 2014). 

Menurut Yusniyah (2008) Pola Asuh adalah mendidik, membimbing dan 

memelihara anak, mengurus makanan, minuman, pakaian, kebersihannya. 

Menurut Lubis 2008 ibu sebagai tokoh sentral dan sangat penting untuk 
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melaksanakan kehidupan khususnya pada balita. Menurut Lubis (2008), anak 

masih membutuhkan bimbingan seorang ibu dalam memilih makanannya agar 

pertumbuhan tidak terganggu. Bentuk perhatian/dukungan ibu terhadap anak 

meliputi perhatian ketika anak makan dan sikap orangtua dalam memberi makan. 

(Vicka Lourine Rapar, 2014). 

Depkes RI mengemukakan bahwa pola pengasuhan yang diberikan ibu 

pada anak berhubungan dengan keadaan kesehatan (baik fisik maupun mental), 

status gizi, pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, peran dalam keluarga dan 

adat kebiasaan dari ibu. Status kesehatan merupakan salah satu aspek pola asuh 

yang dapat mempengaruhi status gizi anak kearah membaik. ( Brigitte Sarah, 

2013). 

Dalam kajian antropologi, setiap masyarakat akan mengembangkan pola 

perawatan dan pengasuhan anak dari sejak dalam kandungan. Hal itu merupakan 

bagian dari tahapan manusia dan oleh budaya kemudian dikelola dalam bentuk 

ritus. Tidak saja dalam ritus sebagai bagian dari pemahaman sakral tentang setiap 

perjalanan manusia, tetapi dalam praktik-praktik keseharian anak diasuh dan 

dirawat oleh keluarganya. (Weny Lestari, 2018). 

Kerangka konseptual yang dikemukan oleh UNICEF yang dikembangkan  

lebih lanjut oleh Engle et al (1997) menekankan bahwa tiga komponen makanan – 

kesehatan – asuhan merupakan faktor-faktor yang berperan dalam menunjang 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Engle et al (1997) 

mengemukakan bahwa pola asuh meliputi 6 hal yaitu : 

1. Perhatian / dukungan ibu terhadap anak, 
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2. Pemberian ASI atau makanan pendamping pada anak, 

3. Rangsangan psikososial terhadap anak, 

4. Persiapan dan penyimpanan makanan, 

5. Praktek kebersihan atau higiene dan sanitasi lingkungan dan  

6. Perawatan balita dalam keadaan sakit seperti pencari pelayanan kesehatan. 

Pemberian ASI dan makanan pendamping pada anak serta persiapan dan 

penyimpanan makanan tercakup dalam praktek pemberian makan (Engle, 

1997). 

Agar pola hidup anak bisa sesuai dengan standar kesehatan, disamping 

harus mengatur pola makan yang benar juga tak kalah pentingnya mengatur pola 

asuh yang benar pula. Pola asuh yang benar bisa ditempuh dengan memberikan 

perhatian yang penuh serta kasih sayang pada anak, memberinya waktu yang 

cukup untuk menikmati kebersamaan dengan seluruh anggota keluarga. 

Sunan At Turmudzi Hadits No. : 1836 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتلُيَِ بشَِيْءٍ مِنْ الْبنَاَتِ فصََبَ  ِ صَلَّى اللََّّ رَ عَليَْهِنَّ كُنَّ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

ى هذََا حَدِيثٌ حَسَنٌ لهَُ حِجَاباا مِنْ النَّارِقاَلَ أبَوُ عِيسَ   

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang diuji 

dengan tiga orang anak wanita lalu ia bersabar atasnya, niscaya ketiganya akan 

menjadi hijab baginya dari api neraka.” Abu Isa berkata; Ini adalah hadits hasan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh 

adalah suatu proses interaksi total orang tua dan anak, yang meliputi kegiatan 

seperti memelihara, memberi makan, melindungi, dan mengarahkan tingkah laku 

anak selama masa perkembangan serta memberi pengaruh terhadap 
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perkembangan kepribadian anak dan terkait dengan kondisi psikologis bagaimana 

cara orang tua mengkomunikasikan afeksi (perasaan) dan norma-norma yang 

berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungan. 

2. Perhatian/ dukungan Ibu Terhadap Anak Dalam Praktik Pemberian 

Makanan 

Menurut Brigitte Sarah Renyoet perhatian/dukungan ibu terhadap anak 

dalam praktek pemberian makanan, persiapan dan penyimpanan hasilnya sesuai 

atau sejalan dengan pendapat Husaini 2000, yang mengatakan peran keluarga 

terutama ibu dalam mengasuh anak akan menentukan tumbuh kembang anak. 

Serta menurut Sawadogo et al 2006 perilaku ibu dalam menyusui atau memberi 

makan, cara makan yang sehat, memberi makanan yang bergizi dan mengontrol 

besar porsi yang dihabiskan akan meningkatkan status gizi anak. ( Brigitte Sarah, 

2013). 

Pemberian makanan pada anak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan 

sikap ibu serta adanya dukungan keluarga dan lingkungan. Pengetahuan dan sikap 

ibu akan mempengaruhi asupan makanan yang ada di dalam keluarga terutama 

anak. Penelitian yang dilakukan oleh Rinda menunjukkan hanya sekitar 62,5% ibu 

yang dapat mempraktikkan perilaku pemberian makan seimbang pada anak, 75% 

yang mempunyai sikap positif dalam pemberian makanan bergizi seimbang dan 

54,2% ibu yang hanya mengerti pemberian makanan bergizi seimbang namun 

tidak dapat mempraktikkan dengan baik.( Nuris Zuraida Rakhmawati, 2013). 

Wanita yang berstatus sebagai ibu rumah tangga memiliki peran ganda 

dalam keluarga, terutama jika memiliki aktivitas di luar rumah seperti bekerja 
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ataupun melakukan aktivitas lain dalam kegiatan sosial. Wanita yang bekerja di 

luar rumah biasanya dalam hal menyusun menu tidak terlalu memperhatikan 

keadaan gizinya, tetapi cenderung menekankan dalam jumlah atau banyaknya 

makanan. Sedangkan gizi mempunyai pengaruh yang cukup atau sangat berperan 

bagi pertumbuhan dan perkembangan mental maupun fisik anak. Selama bekerja 

ibu cenderung mempercayakan anak mereka diawasi oleh anggota keluarga 

lainnya yang biasanya adalah nenek, saudara perempuan atau anak yang sudah 

besar bahkan orang lain yang diberi tugas untuk mengasuh anaknya. (Sunarti, 

1989). 

Firman Allah dalam Q.S Al-Hadid : 22-23 

 قبَْلِ أنَْ مِنْ  مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ فيِ الْْرَْضِ وَلََ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلََِّ فيِ كِتاَبٍ 

ِ يسَِيرٌ ) حُوا ( لكَِيْلََ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلََ تفَْرَ 22نبَْرَأهَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ

ُ لََ يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ   بمَِا آتَاَكُمْ وَاللََّّ

Terjemahan :  

“Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada 

dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum 

Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi 

Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita 

terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira 

terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap 

orang yang sombong lagi membanggakan diri”. 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa Manusia hidup tak pernah mengenal statis. 

Selalu saja ada dinamika hidup menyertainya. Tidak ada seorang manusia di dunia 

ini yang tak diuji dengan baik dan buruk di dunia ini, apakah ia suka atau tidak. 

Dalam berbagai ayat-ayat-Nya Allah subhanahu wa ta’ala sudah memaklumatkan 

bahwa setiap manusia akan diuji, hanya saja mungkin tidak semua manusia 

menyikapi musibah dan nikmat dengan sikap yang sama. Ada orang yang 

cenderung menghadapi kesulitan hidup dengan optimisme, sehingga ia senantiasa 

berusaha mencari jalan keluar, bahkan menganggap kesulitan sebagai tantangan. 

Ada pula manusia pesimis yang cenderung bersikap negatif terhadap apa saja, 

selalu mengeluh dan merasa susah. 

Muslim disebut muslim karena kelekatannya pada sikap penyerahan diri 

pada Allah subhanahu wa ta’ala. Islam artinya ”berserah diri”. Islam adalah jalan 

hidup yang menuntut penganutnya untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya 

kepada Allah. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memiliki sikap 

atau pendapatnya sendiri dalam persoalan-persoalan penting dalam hidupnya. Jika 

non-muslim (orang kafir) menganggap dirinya berhak memiliki sikap dan 

pendapatnya sendiri tentang hidup, musibah senang dan bahagia, muslim harus 

bertanya kepada agamanya apakah arti itu semua. Oleh, karena itulah ia dapat 

disebut ”Muslim” yang artinya berserah diri. 

Setelah berumur satu tahun, menu makanan harus divariasikan untuk 

menghindari kebosanan dan diberi susu, serealia (bubur, beras, roti), daging, sup, 

sayuran, dan buah. Pada waktu makan, balita mulai diajarkan cara makan yang 

baik dengan jenis makanan yang ernilai gizi tinggi. Antara waktu makan pagi dan 
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siang serta antara waktu makan siang dan makan mala, balita dapat diberikan 

makanan selingan seperti biscuit, keju, kue basah, dan eskrim. (Susetyowati, 

2017). 

Secara umum, Jadwal pemberian makan balita sebanyak 3 kali makanan 

utama dan dua kali makanan selingan. Pola makanan sehari mengikuti pola 

makanan seimbang yang terdiri atas sumber karbohidrat, protein, vitamin dan 

mineral, serta air, pada usia balita(1- 4 tahun), terjadi perubahan jenis makanan 

dan cara makan dari semula konsumsi ASI dan MP-ASI menjadi makan-makanan 

keluarga, serta pembelajaran makan dan minum sendiri. Jika kebutuhan gizi pada 

usia ini tidak terpenuhi dengan baik, akan mengakibatkan pola tumbuh-kembang 

yang kurang optimal.  (Susetyowati, 2017). 

a. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping Pada Anak 

ASI eksklusif adalah bayi yang diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lain 

seperti susu formula, madu, air teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat 

seperti pisang, pepaya, bubur, biskuit dan tim. Pemberian ASI secara eksklusif ini 

dianjurkan untuk jangka waktu setidaknya selama 4 bulan, tetapi bila mungkin 

sampai 6 bulan. Setelah bayi berumur 6 bulan harus mulai diperkenalkan dengan 

makanan padat, sedangkan ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun atau 

bahkan lebih dari 2 tahun (Roesli, 2000). 

Protein ASI berupa kasein (40%) dan whey (60%). Protein whey berfungsi 

untuk melindungi bayi dari kejadian infeksi karena mengandung faktor anti-

infeksi, laktoferin berfungsi mengikat zat besi dan mencegah pertumbuhan bakteri 

yang membutuhkan zat besi, sedangkan immunoglobulin A (IgA) melindungi 
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saluran cerna bayi dari infeksi, dan enzim lisozim dapat merusak membran sel 

bakteri. ASI juga mengandung asam lemak esensial berupa AL dan AAL yang 

mempunyai precursor ARA dan DHA. Pada ASI, laktosa merupakan komponen 

utama yang menyumbang 42% dari total energi pada ASI (Susetyowati, 2017). 

Kandungan lemak dalam ASI lebih tinggi dibandingkan susu sapi, tetapi 

lebih rendah dibandingkan susu formula. Kandungan vitamin larut lemak seperti 

vitamin A pada ASI, terutama kolostrum sebesar 5 mcg/100 ml dan prekursornya, 

yaitu betakaroten. Jumlah ini bervariasi bergantung makanan ibu. pada ASI, 

kandugan vitamin D umumnya kurang dan berkisar 0,33-0,88 µg/100 ml,  

sedangkan AKG untuk 0-6 bulan sebesar 5 µg. kebutuhan vitamin D dapat 

dipenuhi dengan paparan sinar matahari. Sementara itu, kandungan vitamin larut 

air besarnya bergantung pada variasi makanan yang dikomsumsi ibu 

(Susetyowati, 2017). 

Mineral pada ASI lebih rendah daripada susu sapi, tetapi penyerapan 

mineral pada ASI lebih baik daripada susu sapi. Zat besi ASI dapat diserap 

sebanyak 50%, sedangkan susu sapi hanya 10%. Selain makro dan mikronutrien 

tersebut, ASI juga mengandung bakteri baik (L. bifidus) yang membuat suasana 

asam dalam saluran cerna bayi sehingga menghambat pertumbuhan bakteri 

pathogen.  

MP-ASI merupakan makanan bayi yang menyertai pemberian ASI, 

diberikan setelah bayi berusia 6 bulan karena ASI tidak lagi dapat memenuhi 

kebutuhan gizi bayi. MP-ASI mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi 

selama periode penyapihan (complementary feeding) yaitu pada saat makan atau 
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minuman lain diberikan bersama pemberian ASI. Beberapa tujuan pemberian MP-

ASI, antara lain: 

1) Memenuhi kebutuhan gizi bayi 

2) Mengembangkan kemampuan bayi ubtuk menerima berbagai macam 

makanan dengan berbagai rasa dan tekstur sehingga mampu menerima 

makanan keluarga. 

3) Mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan 

(keterampilan oromotor). 

Terdapat 2 jenis MP-ASI, yaitu buatan rumah tangga atau pabrik dan 

makanan yang biasa dimakan keluarga, tetapi dimodifikasi sehingga mudah 

dimakan bayi dan memenuhi kebutuhan gizinya. Tektur makanan mulai dari 

halus/saring encer (makanan lumat) dan bertahap menjadi lebih kasar (makanan 

lembek). Berikut merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pemberian MP-

ASI. 

1) Memilih bahan makanan dengan sumber tinggi zat besi. 

2) Memilih beras sebagai salah satu sumber karbohidrat karena bersifat 

hipoalergenik. 

3) Telur dapat diberikan saat usia 1 tahun. 

4) Makanan selingan dapat diberikan 2x sehari seperti bubur kacang hiaju, 

biscuit, dan buah-buahan untuk melengkapi kebutuhan vitamin dan 

mineral. (Susetyowati, 2017). 
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Sesuai dengan bertambahnya umur bayi, perkembangan dan kemampuan 

bayi menerima makanan, maka makanan bayi atau anak umur 0-24 bulan dibagi 

menjadi 4 tahap yaitu (Mufida, Widyaningsih, and Maligan 2015) : 

1) Makanan bayi umur 0-6 bulan 

a) Hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif), kontak fisik dan hisapan bayi akan 

merangsang produksi ASI terutama pada 30 menit pertama setelah lahir. Pada 

periode ini dengan hanya memberikan ASI sudah dapat memenuhi kebutuhan 

gizi bayi. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Menyusui sangat baik 

untuk bayi dan ibu karena dengan menyusui akan terbina hubungan kasih 

sayang antara ibu dan anak. 

b) Berikan Kolostrum, kolostrum adalah ASI yang keluar pada hari-hari 

pertama, kental dan berwarna kekuning-kuningan. Kolostrum mengandung 

zat-zat gizi dan zat kekebalan yang tinggi. 

c) Berikan ASI dari kedua payudara, Berikan ASI dari satu payudara sampai 

kosong, kemudian pindah ke payudara lainnya. ASI diberikan 8-10 kali setiap 

hari. 

2) Makanan bayi umur 6-9 bulan 

a) Pemberian ASI diteruskan 

b) Pada umur 10 bulan bayi mulai diperkenalkan dengan makanan keluarga 

secara bertahap, karena merupakan makanan peralihan ke makanan keluarga. 

c) Berikan makanan selingan 1 kali sehari, seperti bubur kacang hijau, buah dan 

lain-lain. 
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d) Bayi perlu diperkenalkan dengan beraneka ragam bahan makanan, seperti 

lauk pauk dan sayuran secara bergantian. 

3) Makanan bayi umur 12-24 bulan 

a) Pemberian ASI diteruskan. Pada periode umur ini jumlah ASI sudah 

berkurang, tetapi merupakan sumber zat gizi yang berkualitas tinggi. 

b) Pemberian MP-ASI atau makanan keluarga sekurang-kurangnya 3 kali sehari 

dengan porsi separuh makanan orang dewasa setiap kali makan. Di samping 

itu tetap berikan makanan selingan 2 kali sehari. 

c) Variasi makanan diperhatikan dengan menggunakan padanan bahan 

makanan. Misalnya nasi diganti degan mie, bihun, roti, kentang dan lai-lain. 

Hati ayam seperti dengan telur, tahu, tempe, dan ikan. Bayam diganti dengan 

kangkung, wortel dan tomat. Bubur susu diganti dengan bubur kacang hijau, 

bubur sum-sum, biskuit dan lain-lain. 

d) Menyapih anak harus bertahap, jangan lakukan secara tiba-tiba. Kurangi 

frekuensi pemberian ASI sedikit demi sedikit. 

b. Persiapan dan Penyimpanan Makanan 

Pada saat mempersiapkan makanan, kebersihan makanan perlu mendapat 

perhatian khusus. Makanan yang kurang bersih dan sudah tercemar dapat 

menyebabkan diare atau cacingan pada anak. Begitu juga dengan si pembuat 

makanan dan peralatan yang dipakai seperti sendok, mangkok, gelas, piring dan 

sebagainya sangat menentukan bersih tidaknya makanan. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam mempersiapkan dan menyimpan makanan adalah (Soenardi, 

2000) : 
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1) Simpan makanan dalam keadaan bersih, hindari pencemaran dari debu dan 

binatang. 

2) Alat makan dan memasak harus bersih. 

3) Ibu atau anggota keluarga yang memberikan makanan harus mencuci 

tangan dengan sabun sebelum memberi makan. 

4) Makanan selingan sebaiknya dibuat sendiri. 

Pada saat mempersiapkan makanan, kebersihan makanan perlu mendapat 

perhatian khusus. Makanan yang kurang bersih dan sudah tercemar dapat 

menyebabkan diare dan cacingan pada anak. Begitu juga dengan si pembuat 

makanan dan peralatan yang dipakai seperti sendok, mangkok, gelas, piring dan 

sebagainya sangat menentukan bersih tidaknya makanan. (Rahmayana et al. 

2014). 

3. Rangsangan Psikososial 

Rangsangan psikososial memiliki hubungan dengan keadaan status gizi 

dan tumbuh kembang anak, dimana kondisi psikososial yang buruk dapat 

berpengaruh negatif terhadap penggunaan zat gizi didalam tubuh, sebaliknya 

kondisi psikososial yang baik akan merangsang hormon pertumbuhan sekaligus 

merangsang anak untukmelatih organ-organ perkembangannya. Selain itu, asuhan 

psikososial yang baik berkaitan erat dengan asuhan gizi dan kesehatan yang baik 

pula sehingga secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap status gizi, 

pertumbuhan dan perkembangan. Pemberian stimulasi sosial emosi pada anak 

tidak terlepas dari peran pengasuhan psikososial yang dilakukan oleh keluarga. 

Penelitian sebelumnya oleh Zeitlin et al 1990 yang meniliti anak-anak yang tetap 
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tumbuh dan berkembang dengan baik dalam keterbatasan lingkungan dimana 

sebagian besar anak lainnya mengalami kekurangan gizi (Brigitte Sarah, 2013)`. 

Pola asuh psikososial adalah meliputi reaksi emosi, dorongan positif, 

suasana yang nyaman, kasih sayang yang ditunjukkan orang tua, sarana tumbuh 

kembang dan belajar (Bradley, Robert, & Caldwell, 1981). Pemberian pengasuhan 

yang baik kepada anak, terutama pengasuhan psikososial berhubungan signifikan 

dengan karakteristik keluarga dan karakteristik anak yang terdiri atas lama 

pendidikan ibu dan usia anak. Pola asuh psikososial berupa pemberian stimulasi 

akan memengaruhi perkembangan anak (Hastuti, Fiernanti, & Guhardja, 2011). 

Pola asuh dengan memberikan stimulus psikosoial kepada anak akan mampu 

meningkatkan perkembangan motorik, kognitif, sosial emosi dan moral/karakter 

pada anak (Hastuti, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa peran ibu sebagai 

pengasuh utama mampu mempengaruhi tingkat perkembangan anak (Yuli Dwi 

Setyowati, 2017). 

Menurut Erikson Peran orang tua sebagai pengasuh sangatlah perlu 

diperhatikan dengan baik untuk mengoptimalkan perkembangan sosial anak. 

Perkembangan sosial anak pada usia 2-3 tahun tergolong pada tahap autonomy vs 

shame & doubt (Erikson, 1950). Anak pada masa ini bila sudah merasa mampu 

menguasai anggota tubuhnya dapat meimbulkan rasa otonomi, sebaliknya bila 

lingkungan tidak memberi kepercayaan atau terlalu banyak bertindak untuk anak 

akan menimbulkan rasa malu dan ragu-ragu. Pentingnya lingkungan sekitar anak 

dalam melatih rasa percaya diri dan sosial bisa dimulai dari lingkungan keluarga. 

Anak yang diberikan pola asuh dan stimulai psikososial yang baik akan 



29 
 

 
 

berpengaruh positif terhadap perkembangan sosial-emosi anak (Hastuti & Latifah, 

2010), (Yuli Dwi Setyowati, 2017). 

Menurut hasil dari penelitian oleh Zeitlin dkk (1990), dimana dalam 

penelitian tersebut terungkap bahwa kondisi dan asuhan psikososial seperti 

keterikatan antara ibu dan anak merupakan salah satu faktor penting yang 

menjelaskan mengapa anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Diperkirakan bahwa kondisi psikososial yang buruk dapat berpengaruh negatif 

terhadap penggunaan zat gizi didalam tubuh, sebaliknya kondisi psikososial yang 

baik akan merangsang hormon pertumbuhan sekaligus merangsang anak untuk 

melatih organ-organ perkembangannya. Selain itu, asuhan psikososial yang baik 

berkaitan erat dengan asuhan gizi dan kesehatan yang baik pula sehingga secara 

tidak langsung berpengaruh positif terhadap status gizi, pertumbuhan dan 

perkembangan. 

4. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan, adalah akses atau keterjangkauan anak dan keluarga 

terhadap upaya pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan seperti 

imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, penimbangan anak, 

penyuluhan kesehatan dan gizi, serta sarana kesehatan yang baik seperti 

posyandu, puskesmas, praktek bidan atau dokter, rumah sakit, dan pesediaan air 

bersih. Tidak terjangkaunya pelayanan kesehatan (karena jauh dan atau tidak 

mampu membayar), kurangnya pendidikan dan pengetahuan merupakan kendala 

masyarakat dan keluarga memanfaatkan secara baik pelayanan kesehatan yang 

tersedia. Hal ini dapat berdampak juga pada status gizi anak. Kesehatan anak 
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harus mendapat perhatian dari para orang tua yaitu dengan cara segera membawa 

anaknya yang sakit ketempat pelayanan kesehatan yang terdekat (Brigitte Sarah, 

2013). 

Menurut Notoatmodjo (2007), masyarakat atau anggota masyarakat yang 

mendapat penyakit, dan yang tidak merasakan sakit (disease but no illness) sudah 

barang tentu tidak akan bertindak apa-apa terhadap penyakitnya tersebut. Tetapi 

bila mereka diserang penyakit dan juga merasakan sakit, maka baru akan timbul 

berbagai macam perilaku dan usaha. Respons seseorang apabila sakit adalah 

sebagai berikut:  

Pertama, tidak bertindak atau tidak melakukan kegiatan apa-apa (no 

action). Alasannya antara lain bahwa kondisi yang demikian tidak akan 

mengganggu kegiatan atau kerja mereka sehari-hari. Mungkin mereka 

beranggapan bahwa tanpa bertindak apapun simptom atau gejala yang dideritanya 

akan lenyap dengan sendirinya. Tidak jarang pula masyarakat memprioritaskan 

tugas-tugas lainnya yang dianggap lebih penting daripada mengobati sakitnya. Hal 

ini merupakan suatu bukti bahwa kesehatan belum merupakan prioritas di dalam 

hidup dan kehidupannya.  

Alasan lain yang sering kita dengar adalah fasilitas kesehatan yang 

diperlukan sangat jauh letaknya, para petugas kesehatan tidak simpatik, judes, 

tidak responsif, dan sebagainya. Dan akhirnya alasan takut dokter, takut pergi ke 

rumah sakit, takut biaya, dan sebagainya. 

Kedua, tindakan mengobati sendiri (self treatment), dengan alasan yang 

sama seperti telah diuraikan. Alasan tambahan dari tindakan ini adalah karena 



31 
 

 
 

orang atau masyarakat tersebut sudah percaya kepada diri sendiri, dan sudah 

merasa bahwa berdasarkan pengalaman yang lalu usaha pengobatan sendiri sudah 

dapat mendatangkan kesembuhan. Hal ini mengakibatkan pencarian pengobatan 

keluar tidak diperlukan. 

Ketiga, mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas pengobatan tradisional 

(traditional remedy). Untuk masyarakat pedesaan khususnya, pengobatan 

tradisional ini masih menduduki tempat teratas dibanding dengan pengobatan-

pengobatan yang lain.  

Keempat, mencari pengobatan dengan membeli obat-obat ke warung-

warung obat (chemist shop) dan sejenisnya, termasuk ke tukang-tukang jamu. 

Obat-obat yang mereka dapatkan pada umumnya adalah obat-obat yang tidak 

memakai resep sehingga sukar untuk dikontrol. Namun demikian, sampai sejauh 

ini pemakaian obatobat bebas oleh masyarakat belum mengakibatkan masalah 

yang serius. Khusus mengenai jamu sebagai sesuatu untuk pengobatan (bukan 

hanya untuk pencegahan saja) makin tampak peranannya dalam kesehatan 

masyarakat. Untuk itu perlu tindakan penelitian yang lebih mendalam.  

Kelima, mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas pengobatan modern yang 

diadakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga kesehatan swasta, yang 

dikategorikan ke dalam balai pengobatan, puskesmas, dan rumah sakit.  

Keenam, adalah mencari pengobatan ke fasilitas pengobatan modern yang 

diselenggarakan oleh dokter praktek (private medicine). 

Dalam komunitas yang sulit mendapatkan akses dan kontak dengan 

pelayanan kesehatan, anak-anak lebih rentang terhadap kekurangan gizi sebagai 
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akibat dari pengobatan penyakit yang tidak memadai, tingkat imunisasi rendah, 

dan perawatan kehamilan yang buruk, termasuk pasokan air bersih, juga 

menempatkan anak pada resiko infeksi yang meningkatkan kerentanan terhadap 

kekurangan gizi. Pola asuh bayi dan anak, bersama dengan ketahanan pangan 

rumah tangga, pelayanan kesehatan yang memadai dan lingkungan yang sehat 

adalah prasyarat yang diperlukan untuk gizi yang cukup (Rahmayana, 2014). 

5. Kebersihan diri dan sanitasi lingkungan 

Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan 

lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan 

melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat 

bagi terwujudnya kesehatan dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat 

memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan tapi 

memberikan penderitaan (Endang, 2017). 

Sulistijani (2001) mengatakan bahwa lingkungan yang sehat perlu 

diupayakan dan dibiasakan tetapi tidak dilakukan sekaligus, harus perlahan-lahan 

dan terus menerus. Lingkungan sehat terkait dengan keadaan bersih, rapi dan 

teratur. Oleh karena itu, anak perlu dilatih untuk mengembangkan sifat-sifat sehat 

seperti berikut :  

a. Mandi 2 kali sehari.  

b. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan.  

c. Makan teratur 3 kali sehari.  

d. Menyikat gigi sebelum tidur.  

e. Buang air kecil pada tempatnya / WC.  
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Awalnya mungkin anak keberatan dengan berbagai latihan tersebut. 

Namun, dengan latihan terus-menerus dan diimbangi rasa kasih sayang dan 

dukungan oarang tua, anak akan menerima kebijaksanaan dan tindakan disiplin 

tersebut. 

Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi proses tumbuh 

kembang anak. Peran orang tua dalam membantu proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak adalah dengan membentuk kebersihan diri dan sanitasi 

lingkungan yang baik. Oleh karena itu, perlu dilatih untuk mengembangkan sifat-

sifat sehat seperti mandi 2 kali sehari, cuci tangan sebelum dan sesudah tidur, 

menyikat gigi sebelum tidur, membuang sampah pada tempatnya, buang air kecil 

di WC dan sebagainya (Rahmayana et al., 2014). 

Anak yang sering sakit akibat rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan kronis dan berdampak anak 

menjadi pendek. Temuan ini diperkuat dengan penelitian Purnamasari (2012) 

terhadap perawatan anak balita di daerah tempat pembuangan akhir menggunakan 

pendekatan teori konstruksi sosial. Pada penelitian tersebut mencari jawaban atas 

dua pertanyaan, yaitu makna PHBS dalam perawatan balita pada keluarga 

pemulung, dan bentuk perilaku perawatan kesehatan balita pada keluarga 

pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa makna PHBS dalam perawatan balita pada keluarga 

pemulung, keluarga pemulung dalam PHBS tidak terlalu mengkhawatirkan 

kondisi kesehatan anak balita mereka ( Weny Lestari, 2018). 
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6. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh 

Darling (1999) mengatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi pola asuh, 

yaitu: 

a. Jenis kelamin 

Jenis kelamin anak mempengaruhi bagaimana orang tua mengambil 

tindakan pada anak dalam pengasuhannya. Umumnya orang tua akan bersikap 

lebih ketat pada anak perempuan dan memberi kebebasan lebih pada anak laki-

laki. Namun tanggung jawab yang besar diberikan pada anak laki-laki 

dibandingkan anak perempuan. 

b. Kebudayaan 

Latar belakang budaya menciptakan perbedaan dalam pola asuh anak. Hal 

ini juga berkaitan dengan perbedaan peran dan tuntutan pada laki-laki dan 

perempuan dalam suatu kebudayaan. 

c. Kelas sosial ekonomi 

Orang tua dari kelas sosial ekonomi menengah ke atas cenderung lebih 

permissive dibanding dengan orang tua dari kelas sosial ekonomi bawah yang 

cemderung autoritarian. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh weny lestari dkk, menyatakan bahwa 

Tingkat pendidikan ibu membawa pengaruh pada pengetahuan ibu dalam 

mengasuh anak. Pendidikan ibu di perdesaan lebih rendah daripada di perkotaan. 

Di desa tingkat pendidikan yang terbanyak adalah tidak tamat SD dan SMP, 

sedang di perkotaan tamat SMP dan SMA. Berdasar jumlah kasus gizi buruk dan 

stunting di wilayah perkotaan lebih banyak, dikarenakan jumlah penduduknya 
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lebih padat daripada di desa. Bukan berarti tingkat pengetahuan mereka berbeda, 

namun secara kebetulan penelitian  ini menemukan kemiripan pemahaman atas 

apa yang dianggap paling bernilai dalam kehidupan mereka, yaitu kepemilikan 

atas modal ekonomi. 

Hal ini berdampak pada orientasi utama dalam kehidupan mereka adalah 

apa yang terlihat secara fisik nyata, seperti rumah tembok berkeramik, perhiasan, 

mebel dan lemari pajangan, yang dianggap sebagai investasi jangka panjang dan 

kebanggaan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kecukupan gizi anak 

balitanya ( Weny lestari, 2018). 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Stunting 

1. Stunting Secara Umum 

Stunting merupakan suatu keadaan dimana tinggi badan anak yang terlalu 

rendah. Stunting atau terlalu pendek berdasarkan umur adalah tinggi badan yang 

berada di bawah minus dua standar deviasi (<-2SD) dari tabel status gizi WHO 

child growth standard (WHO, 2012). 

Salah satu akibat anak yang mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang 

lama adalah gagal tumbuh, yaitu stunting. Keadaan ini banyak terjadi di banyak 

Negara berkembang. Stunting juga dihubungkan dengan perkembangan kognitif 

yang merugikan pada anak-anak dan dewasa, singkatnya masa sekolah, penurunan 

produktivitas, serta kurangnya tinggi badan pada orang dewasa tidak mencapai 

potensial tumbuhnya (Atikah Rahayu, 2014) 

Stunting adalah masalah gperizi utama yang akan berdampak pada 

kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, stunting dapat 
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berpengaruh pada anak balita pada jangka panjang yaitu mengganggu kesehatan, 

pendidikan serta produktifitasnya di kemudian hari. Anak balita stunting 

cenderung akan sulit mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan yang 

optimal baik secara fisik maupun psikomotorik (Farah Okky Aridiyah dkk, 2015) 

Berdasar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1995/MENKES/SK/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Standar 

Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan sangat pendek 

adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks Panjang Badan menurut Umur 

(PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah 

stunted (pendek) dan severely stunted (sangat pendek) (Kementerian Kesehatan 

RI, 2010). Dengan kata lain, stunting dapat diketahui bila seorang balita sudah 

ditimbang berat badannya dan diukur panjang atau tinggi badannya, lalu 

dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada di bawah normal. Jadi secara 

fisik balita akan lebih pendek dibandingkan balita seumurnya. ( Weny Lestari, 

2018) 

Salah satu masalah gizi yang berdampak buruk terhadap kualitas hidup 

anak dalam mencapai tumbuh kembang yang optimal sesuai potensi genetiknya 

adalah stunting. Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor risiko 

meningkatnya angka kematian, kemampuan kognitif dan perkembangan motorik 

yang rendah serta fungsi tubuh yang tidak seimbang . Proses menjadi pendek atau 

stunting pada anak di suatu wilayah atau daerah miskin dimulai sejak usia sekitar 

6 bulan dan muncul utamanya pada dua sampai tiga tahun awal kehidupan serta 
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berlangsung terus sampai usia 18 tahun. Stunting yang terjadi dalam usia 36 bulan 

pertama biasanya disertai dengan efek jangka panjang (Siti wahdah, 2015). 

Menurut Penelitian Wahdah (2012) menyatakan bahwa, “Stunting atau 

tubuh yang pendek, merupakan suatu retardasi pertumbuhan linier telah 

digunakan sebagai indikator secara luas untuk mengukur status gizi anak. Pendek 

sering dipakai sebagai terjemahan stunting dan terdapat suatu unsur atau elemen 

maupun nuansa yang tidak tercakup dalam pengertian pendek. Dengan kata lain 

stunting tidak hanya sekedar pendek saja, tetapi terkandung adanya proses 

perubahan patologis, jadi tidak semata-mata pendek atau shortnes saja. Stunting 

merupakan gambaran keadaan masa lalu (kronis), karena hambatan atau gangguan 

pertumbuhan tinggi badan atau pertumbuhan linier memerlukan waktu lama, 

dalam hitungan bulan atau bahkan tahun. 

Jika di suatu masyarakat banyak anak dengan tinggi badan menurut umur 

lebih rendah dari baku rujukan, maka dapat memberikan indikasi bahwa di 

masyarakat yang bersangkutan terdapat masalah pembangunan secara umum 

seperti layanan sosial air bersih, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Perawakan 

pendek seringkali dikaitkan dengan hambatan pertumbuhan (growth retardation), 

bahkan digunakan sebagai petunjuk terhadap adanya gangguan kesehatan 

seseorang ( Weny Lestari, 2018). 

Perawakan pendek adalah apabila tinggi badan seseorang terletak di bawah 

persentil minus 3 SD pada grafik pertumbuhan. Stunting menggambarkan keadaan 

gizi kurang yang sudah berjalan lama dan memerlukan waktu bagi anak-anak 

untuk berkembang serta pulih kembali. Anak-anak yang bertubuh pendek pada 
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usia dini terus menunjukkan kemampuan yang lebih buruk dalam fungsi kognitif 

yang beragam dan prestasi sekolah yang lebih buruk dibandingkan dengan anak-

anak yang bertubuh "normal” ( Weny Lestari, 2018). 

Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek dan sangat pendek hingga 

melampaui defisit -2 SD di bawah median panjang atau tinggi badan. Telah 

diketahui bahwa semua masalah anak pendek, gemuk, PTM bermula pada proses 

tumbuh kembang janin dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Apabila 

prosesnya lancar tidak ada gangguan, maka anak akan tumbuh kembang dengan 

normal sampai dewasa sesuai dengan faktor keturunan atau gen yang sudah 

diprogram dalam sel. Sebaliknya apabila prosesnya tidak normal karena berbagai 

gangguan diantaranya karena kekurangan gizi, maka proses tumbuh kembang 

terganggu. Akibatnya terjadi ketidak normalan, dalam bentuk tubuh pendek, 

meskipun faktor gen dalam sel menunjukkan potensi untuk tumbuh normal. ( 

Brigitte Sarah, 2013). 

Tinggi badan dalam keadaan normal akan bertambah seiring dengan 

bertambahnya umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif 

kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. 

Pengaruh kekurangan zat gizi terhadap tinggi badan akan tampak dalam waktu 

yang relatif lama sehingga indeks ini dapat digunakan untuk menggambarkan 

status gizi pada masa lalu (Supariasa, 2001). 
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Tabel 2.1 

Klasifikasi Status Gizi berdasarkan PB/U atau TB/U Anak Umur 0-60 Bulan 

Indeks Status Gizi Ambang Batas 

Panjang Badan menurut 

Umur (PB/U) atau 

Tinggi Badan menurut 

Umur (TB/U) anak 

umur 0-60 bulan 

Sangat pendek < -3 SD 

Pendek -3 SD sampai < -2 SD 

Normal -2 SD sampai 2 SD 

Tinggi > 2 SD 

Sumber : Kementrian Kesehatan RI, 2014 

Stunting pada anak disebabkan oleh beberapa faktor yang saling 

berhubungan di antaranya adalah faktor gizi yang terdapat pada makanan. 

Kualitas dan kuantitas asupan gizi pada makanan anak perlu mendapatkan 

perhatian dari segi zat gizi yang dibutuhkan guna menunjang pertumbuhan. Hal 

ini menunjukkan bahwa untuk mendukung asupan gizi yang baik perlu ditunjang 

oleh kemampuan ibu dalam memberikan pengasuhan yang baik bagi anak dalam 

hal praktek pemberian makan, praktek kebersihan diri dan lingkungan maupun 

praktek pencarian pengobatan (Yudianti 2016). 

Dalam penelitian Darwin Nasution (2014) Salah satu faktor risiko yang 

mempengaruhi kejadian stunting pada anak balita adalah riwayat berat badan lahir 

rendah (BBLR). Akibatnya pertumbuhan bayi BBLR akan terganggu, bila 

keadaan ini berlanjut dengan pemberian makanan yang tidak mencukupi, sering 

mengalami infeksi, dan perawatan kesehatan yang tidak baik dapat menyebabkan 

anak stunting. Namun, secara tidak langsung kejadian stunting juga dipengaruhi 
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oleh faktor sosial ekonomi, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan jumlah 

anggota rumah tangga ( Darwin Nsution dkk, 2014). 

2. Faktor- faktor terjadinya stunting Pada Balita 

Menurut Darmadji et aI. 1984 Kualitas anak dapat dilihat dari dua dimensi, 

yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dua faktor utama yang mempengaruhi 

tumbuh kembang seorang anak, yakni faktor dalam (bawaan) dan faktor luar 

(lingkungan). Masa lima tahun pertama dikatakan sebagai masa terbentuknya 

dasar kepribadian manusia. Oleh karena itu faktor luar perlu diperhatikan agar 

dasar-dasar pembentukan kepribadian anak dapat diletakkan secara kokoh dan 

mantap. Dalam hal ini, keluarga mempunyai peranan yang sangat penting.  

Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor. WHO (2013) membagi 

penyebab terjadinya stunting pada anak menjadi 4 kategori besar yaitu faktor 

keluarga dan rumah tangga, makanan tambahan / komplementer yang tidak 

adekuat, menyusui, dan infeksi. Faktor keluarga dan rumah tangga dibagi lagi 

menjadi faktor maternal dan faktor lingkungan rumah. Faktor maternal berupa 

nutrisi yang kurang pada saat prekonsepsi, kehamilan, dan laktasi, tinggi badan 

ibu yang rendah, infeksi, kehamilah pada usia remaja, kesehatan mental, 

Intrauterine growth restriction (IUGR) dan 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, edukasi pengasuh yang rendah. 
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Faktor kedua penyebab stunting adalah makanan komplementer yang tidak 

adekuat yang dibagi lagi 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 aadekuat 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 terkontaminasi, kebersihan yang rendah, penyimpanan dan persiapan 

makanan yang tidak aman. Faktor ketiga yang dapat menyebabkan stunting adalah 

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

tidak ASI eksklusif, penghentian menyusui yang terlalu cepat. Faktor keempat 

adalah infeksi klinis dan subklinis seperti infeksi pada usus : diare, environmental 

enteropathy, infeksi cacing, infeksi pernafasan, malaria, nafsu makan yang kurang 

akibat infeksi, inflamasi. 

Banyak faktor yang memengaruhi status gizi anak, baik faktor langsung 

maupun faktor tidak langsung. Menurut penelitian Fitri (2012) yang dilakukan di 

Sumatera Utara terdapat 4 faktor yang berhubungan dengan terjadinya stunting 

yaitu berat lahir, jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, dan status ekonomi. 

Sedangkan menurut wahdah (2012) yang merupakan faktor risiko determinan 
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terhadap kejadian stunting adalah pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, 

tinggi badan ayah, tinggi badan ibu dan pemberian ASI eksklusif . (Novita 

Siahaan dkk, 2013) 

Hasil dari penelitian Darwin Nasution mengyatakan bahwa Pola yang 

umum dalam pengambilan keputusan pemilihan pangan di Indonesia adalah pola 

istri dominan sekaligus berperan mengatur makanan keluarga. Oleh karena itu, 

pendidikan formal ibu sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dalam 

upaya mengatur dan mengetahui kebutuhan gizi anggota keluarganya. Pendidikan 

ibu yang baik memudahkan untuk menerima informasi  dari luar terutama 

pemberian makanan bergizi pada anak sehingga terhindar dari bahaya kurang gizi. 

Sebaliknya, pada ibu dengan tingkat pendidikan yang rendah, pengetahuan dan 

kebiasaan mengasuh diperolehnya dari orangtua dan tetangga yang mungkin 

memiliki taraf pendidikan dan pengalaman  kurang, keadaan ini menjadi faktor 

penghambat dalam melakukan pengasuhan anak yang maksimal dan 

mengakibatkan kejadian stunting pada anak. (Darwin Nasution, 2014) 

World Health Organization (WHO) (2016) memperlihatkan bahwa 

penurunan berat badan biasanya mulai terjadi pada usia 6 bulan dimana akhir dari 

periode pemberian ASI Eksklusif. Penemuan tersebut diperkuat dengan 

ditemukannya dua per tiga balita yang meninggal mempunyai pola makan yang 

salah, yang penyebabnya antara lain tidak mendapatkan ASI eksklusif, 

mendapatkan nutrisi yang terlalu dini dan atau terlambat disertai komposisi zat 

gizi yang tidak lengkap, tidak seimbang dan tidak higienis (WHO,2017). 
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3. Dampak stunting 

Stunting dapat memberikan dampak bagi kelangsungan hidup anak. WHO 

(2013) membagi dampak yang diakibatkan oleh stunting menjadi dua yang terdiri 

dari jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek dari stunting 

adalah di bidang kesehatan yang dapat menyebabkan peningkatan mortalitas dan 

morbiditas, di bidang perkembangan berupa penurunan perkembangan kognitif, 

motorik, dan bahasa, dan di bidang ekonomi berupa peningkatan pengeluaran 

untuk biaya kesehatan. Stunting juga dapat menyebabkan dampak jangka panjang 

di bidang kesehatan berupa perawakan yang pendek, peningkatan risiko untuk 

obesitas dan komorbidnya, dan penurunan kesehatan reproduksi, di bidang 

perkembangan berupa penurunan prestasi dan kapasitas belajar, dan di bidang 

ekonomi berupa penurunan kemampuan dan kapasitas kerja.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan Hoddinott et al. (2013) menunjukkan 

bahwa stunting pada usia 2 tahun memberikan dampak yang buruk berupa nilai 

sekolah yang lebih rendah, berhenti sekolah, akan memiliki tinggi badan yang 

lebih pendek, dan berkurangnya kekuatan genggaman tangan sebesar 22%. 

Stunting pada usia 2 tahun juga memberikan dampak ketika dewasa berupa 

pendapatan perkapita yang rendah dan juga meningkatnya probabilitas untuk 

menjadi miskin. Stunting juga berhubungan terhadap meningkatnya jumlah 

kehamilan dan anak dikemudian hari, sehingga Hoddinott menyimpulan bahwa 

pertumbuhan yang terhambat di kehidupan awal dapat memberikan dampak buruk 

terhadap kehidupan, sosial, dan ekonomi seseorang.  
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Pada penelitian yang dilakukan Perignon et al. (2014) adapun dampak 

stunting pada prestasi sekolah terhadap anak usia 6 – 16 tahun di Kamboja. 

Perignon menemukan bahwa anak yang mengalami stunting moderate dan severe 

memiliki kecerdasan kognitif yang lebih rendah dibanding dengan anak yang 

normal. Stunting juga dapat mempengaruhi kadar hemoglobin anak. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Mamiro (2005) terhadap anak di Tanzania 

menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting memiliki kadar hemoglobin 

darah yang rendah. 

 

C. Wilayah Pesisir 

Menurut Suprihayono (2007) wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan 

antara daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik 

kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti 

pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah 

pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang 

terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan 

karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. 

Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah 

pesisir yang hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber daya 

di wilayah pesisir. Masyarakat yang hidup di kota-kota atau permukiman pesisir 

memiliki karakteristik secara sosial ekonomis sangat terkait dengan sumber 

perekonomian dari wilayah laut (Prianto, 2005). 

Demikian pula jenis mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya 

alam atau jasa-jasa lingkungan yang ada di wilayah pesisir seperti nelayan, petani 
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ikan, dan pemilik atau pekerja industri maritim. Masyarakat pesisir yang di 

dominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis 

kemiskinan, mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber 

daya alam dan lingkungan (Lewaherilla, 2002). Selanjutnya dari status legalitas 

lahan, karakteristik beberapa kawasan permukiman di wilayah pesisir umumnya 

tidak memiliki status hukum (legalitas), terutama area yang direklamasi secara 

swadaya oleh masyarakat (Suprijanto, 2006).  

Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah daratan yang berbatasan 

dengan laut, batas di daratan meliputi daerah–daerah yang tergenang air maupun 

yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti 

pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan batas di laut ialah 

daerahdaerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti 

sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang 

dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Bengen, 2001).  

Usman (2003) mengemukakan bahwa lingkungan alam sekitar akan 

membentuk sifat dan perilaku masyarakat. Lingkungan fisik dan biologi 

mempengaruhi interaksi sosial, distribusi peran sosial, karakteristik nilai, norma 

sosial, sikap serta persepsi yang melembaga dalam masyarakat. Dikatakannya 

pula perubahan lingkungan dapat merubah konsep keluarga. Nilai-nilai social 

yang berkembang dari hasil penafsiran atas manfaat dan fungsi lingkungan dapat 

memacu perubahan sosial. Masyarakat kawasan pesisir cenderung agresif, 

dikemukakan oleh Suharti (2000) karena kondisi lingkungan pesisir yang panas 
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dan terbuka, keluarga nelayan mudah diprovokasi, dan salah satu kebiasaan yang 

jamak di kalangan nelayan (masyarakat pesisir) adalah karena kemudahan 

mendapatkan uang menjadikan hidup mereka lebih konsumtif. 

Purba (2002) menyatakan berbagai persoalan sosial dalam pengelolaan 

lingkungan sosial antara lain: berkembangnya konflik atau friksi sosial, 

ketidakmerataan akses sosial ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran, 

meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi, 

kesenjangan akses pengelolaan sumberdaya, meningkatnya gaya hidup 

(konsumtif), kurangnya perlindungan pada hak-hak masyarakat lokal/tradisional 

dan modal sosial, perubahan nilai, memudarnya masyarakat adat, lemahnya 

kontrol sosial, perubahan dinamika penduduk, masalah kesehatan dan kerusakan 

lingkungan. 

Masyarakat pesisir yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah mereka 

yang hidup dan menetap di kawasan pesisir dan laut. Secara khusus masyarakat 

pesisir yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah para nelayan tradisional yang 

oleh karena ketidakberdayaannya dalam segala aspek, baik materi, pengetahuan, 

maupun teknologi, menjadikan mereka miskin dan tertinggal (Suhartono, 2007). 
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D. Kerangka Teori 

            STUNTING 

 

 

                Anak 

 

     

 

 

               K 

 Keluarga 

 

 

 

       

           Masyarakat     Masyarakat 

 

Sumber: UNICEF 

Asupan Makanan Kurang Berat Lahir Rendah Status Kesehatan Buruk (Riwayat 

menderita penyakit) 

Pendapatan 

Keluarga 

Rendah 

Kualitas dan Kuantitas 

Makanan yang Tidak 

Mencukupi 

Jumlah 

dan 

Struktur 

Keluarga 

Praktek Pemberian 

Makanan Pada Bayi, 

Praktek Sanitasi, dan 

Praktek Perawatan 

Selama Kehamilan 

Buruk 

Perawatan 

Kesehatan 

Buruk 

Pelayanan 

Air Bersih 

dan 

Sanitasi 

Sosial Ekonomi ( infrastruktur jalan, 

Lapangan pekerjaan, sumber 

makanan) 

Pendidikan 

(infastruktur 

sekolah, 

kualitas 

pendidikan) 

Kesehatan (Fasilitas Kesehatan, 

Kualitas Perawatan Kesehatan, 

Peralatan Kesehtan) 

Lingkungan 

(Air Bersih, 

Sanitasi) 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

  =   Variabel Independen 

      =    Variabel Dependen 

Praktik Pemberian Makan 

Rangsangan Psikososial 

Pelayanan Kesehatan 

Stunting 

 

Pendapatan Keluarga 

pendidikan 

Sosial Ekonomi 

kebersihan diri  

Sanitasi Lingkungan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif yaitu penelitian melalui pengukuran data yang berupa angka untuk 

menjawab permasalahan penelitian yang ada. 

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di wilayah pesisir Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan agustus 2019. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analitik observasional 

dengan desain potong lintang (Cross Sectional Study), peneliti hanya melakukan 

observasi dan pengukuran variabel pada satu saat tertentu saja. Pengukuran 

variable tidak terbatas harus tepat pada satu waktu bersamaan, namun mempunyai 

makna bahwa subjek hanya dikenai satu kali pengukuran, tanpa dilakukan tindak 

lanjut atau pengulangan pengukuran (Anggraeni dan Saryono, 2013). 

 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak usia 12-59 bulan yang 

berjumlah 82 balita yang tersebar di daerah pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto tahun 2018. 
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2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah anak balita usia 12-59 bulan yang 

berada di daerah pesisir desa bonto ujung yang memiliki nilai tertinggi di wilayah 

pesisir Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yaitu 82 orang. Sampel 

diperoleh melalui teknik total sampling. 

Responden dalam penelitian ini adalah seseorang yang sepanjang hari 

bertanggung jawab sebagai pengasuh utama balita berusia 12-59 bulan (ibu 

kandung, ibu tiri, ibu angkat, dan nenek). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini yaitu data identitas responden, identitas 

balita dan data pola asuh. Semua data-data tersebut diperoleh dengan wawancara 

menggunakan kuesioner. Data identitas responden meliputi nomor responden, 

nama, umur, pekerjaan,pendapatan keluarga, pendidikan terakhir dan jumlah 

anggota keluarga. Data identitas balita meliputi nama, umur, jenis kelamin, dan 

tinggi badan. Data pola asuh ibu meliputi praktik pemberian makan, rangsangan 

psikososial, praktik kebersihan dan sanitasi lingkungan serta pemanfaatan 

pelayanan kesehatan. Adapun data tinggi badan balita diperoleh dengan mengukur 

tinggi badan balita menggunakan microtoice. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi serta literature-

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan segala hal yang mendukung kemudahan 

dalam penelitian. Kualitas instrument penelitian, berkenaan dengan validitas dan 

reliabilitas instrument. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Microtoice 

Pengukuran tinggi badan pada anak balita yang sudah dapat berdiri 

dilakukan dengan alat pengukur tinggi “mikrotoa” (Microtoice) yang mempunyai 

ketelitian 0,1 cm. 

2. Kuesioner 

Kuesioner digunakan sebagai pedoman wawancara untuk mengetahui 

identitas responden, identitas balita dan data pola asuh ibu. 

 

F. Teknik pengolahan dan Analisis data 

1. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing 

Data yang dikumpulkan segera diperiksa, bila terdapat kesalahan dalam 

pengumpulan data segera diperbaiki (editing) dengan cara memeriksa jawaban 

yang kurang. 

b. Coding 

Coding merupakan kegiatan menyederhanakan data-data dengan 

memberikan simbol misalnya simbol angka/bilangan sehingga memudahkan 

dalam analisis data dan pada saat entry data.  
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c. Tabulasi  

Untuk mempermudah pengolahan dan analisa data serta pengambilan 

kesimpulan maka data ditabulating dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

2. Analisis Data 

Data secara keseluruhan dianalisis dengan menggunakan program 

komputerisasi yaitu SPSS (system Paket Sosial Science) meliputi analisis 

univariat dan analisis bivariate. 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi 

dari masing-masing variable independen, yaitu pola asuh ibu dengan variable 

dependen yaitu stunting. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariate dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variable 

independen dan variable dependen. Karena kedua variable bersifat kategorik maka 

data dapat dianalisis dengan menggunakan uji chi-square. Jika terdapat paling 

tidak satu sel yang memiliki expected count kurang dari 5, maka tidak dapat 

dilakukan Uji chi-square, sehingga harus dilakukan Uji fisher. 

Secara statistic dalam penelitian ini disebut ada hubungan yang bermakna 

atau signifikan antara variable independen dan variable dependen yaitu apabila 

nilai P value ≤ 0,05. Namun apabila nilai P value>0,05 maka berarti antara 

variable dependen dan variable independen tidak ada hubungan yang bermakna. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian 

1. Gambaran Umum lokasi 

Desa Bonto Ujung merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah ± KM2. Luas ini 

terdiri atas lahan persawahan, perkebunan dan perikanan/kelautan. 

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontonompo. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tino. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balangloe Tarowang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarak desa Bonto Ujung dari Ibu Kota Kabupaten ± 20 KM dengan jarak 

tempuh 30 menit dengan menggunakan angkutan umum, sedangkan jarak dari 

kecamatan ± 4 KM dengan jarak tempuh 15 menit dengan menggunakan 

kendaraan roda dua (motor). 
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Secara admnistratif Desa Bonto Ujung terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu 

sebagai berikut : 

a. Dusun Ujung Timur 

b. Dusun Ujung Barat 

c. Dusun Bungungkonci 

d. Dusun Bontokatangka 

e. Dusun Bontomanai 

Jika dilihat dari tofografinya, desa Bonto Ujung termasuk daerah daratan 

yang memiliki ketinggian antara 0-3 meter dari permukaan laut. Daerah daratan 

yang terbagi atas lahan perkebunan dan persawahan tadah hujan hanya 

mengandalkan musim hujan dan sebagian daerahnya adalah daerah pesisir. 

Desa Bonto Ujung memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata mencapai 

450 C dan memiliki tipe musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan 

biasanya terjadi pada bulan Oktober s/d Juni, sementara musim kemarau pada 

bulan Juli s/d September. Puncak hujan terjadi pada bulan Desember s/d Januari 

dengan curah hujan rata-rata mencapai 14,32 mm/tahun. 

Wilayah desa Bonto Ujung terbagi atas lahan pertanian holtikultura yang 

mengandalkan musim hujan dan daerah perikanan karena sebagian dari wilayah 

desa Bonto Ujung adalah daerah pesisir. Sumber air pada desa Bonto Ujung 

berasal dari air tanah yang berasal dari sumur gali sebagai sumber utama dalam 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam hal penyediaan air bersih rumah 

tangga dan pertanian. 

Desa Bonto Ujung merupakan desa yang berjumlah penduduk padat. Hal 

ini terlihat dari hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2014 lalu yang 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Bonto Ujung sekitar 3.440 jiwa 

dengan jumlah laki-laki : 1.732 jiwa dan jumlah perempuan : 1708 jiwa. 
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Kepadatan penduduk di Desa Bonto Ujung telah dapat ditekan seiring dengan 

adanya program Keluarga Berencana yang digalakkan Pemerintah, sehingga 

dalam satu keluarga di Desa Bonto Ujung pada umumnya hanya terdiri dari lima 

jiwa. 

2. Karakteristik Responden 

a. Umur 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur di Daerah 

Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 

Umur (Tahun) N % 

< 20 6 7.3 

21-30 36 43.9 

31-40 34 41.5 

41-50 4 4.9 

>50 2 2.4 

Total  82 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa responden paling banyak 

terdapat pada kelompok umur 21-30 tahun yaitu sekitar 36 orang (43.9%) dari 82 

responden. Sedangkan yang paling sedikit berada pada kelompok umur >50 tahun 

yaitu sebanyak 2 orang (2.4%). 

b. Pekerjaan Ibu 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan di Daerah 

Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2019 

Pekerjaan  N % 

Honorer  2 2.4 

IRT 70 85.4 

Petani 6 7.3 

PNS 4 4.9 

Total  82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa kebanyakan responden 

merupakan Ibu Rumah Tangga (IRT) atau tidak bekerja yaitu sekitar 70 orang 

(85.4%) dari 82 responden. Sedangkan yang paling sedikit adalah honorer yaitu 

hanya 2 orang (2.4%). 

c. Tingkat Pendidikan Ibu 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Daerah 

Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2019 

Tingkat Pendidikan N % 

Tidak Sekolah 5 6.1 

Tidak Lulus SD 5 6.1 

SD/Sederajat 31 37.8 

SMP/Sederajat 18 22.0 

SMA/Sederajat 17 20.7 

Diploma/S1 6 7.3 

Total  82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3  dapat dilihat bahwa kebanyakan responden tingkat 

pendidikannya SD/Sederajat yaitu sekitar 31 orang (37.8%) dari 82 responden. 

Sedangkan yang paling sedikit adalah Tidak Sekolah dan Tidak Tamat SD yakni 

masing-masing 5 orang (6.1%). 

d. Pendapatan Keluarga 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendapatan Keluarga di Daerah 

Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 

2019 

Pendapatan N % 

<Rp 2.860.382 73 89.0 

> Rp 2.860.382 9 11.0 

Total  82 100 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa kebanyakan responden dengan 

tingkat pendapatan <Rp 2.860.382  sebanyak 73 orang (89.0%) dari 82 responden. 

Sedangkan yang paling sedikit adalah responden dengan tingkat pendapatan > Rp 

2.860.382 sebanyak 9 orang (11.0%) 

e. Jumlah Anggota Keluarga 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga di Daerah 

Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 

2019 

Jumlah Anggota 

Keluarga 
N % 

≤4 49 59.8 

>4 33 40.2 

Total  82 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa kebanyakan jumlah  anggota 

keluarga responden berada pada kisaran ≤4 orang yaitu  sebanyak 49 orang 

(59.8%) dari 82 responden. Sedangkan selebihnya atau 33 responden (40.2%) 

jumlah anggota keluarganya >4 orang. 

3. Karakteristik Balita (Sampel) 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Balita Berdasarkan Jenis Kelamin di Daerah Pesisir Desa 

Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto  

Tahun 2019 

Jenis Kelamin N % 

Laki-laki 36 43.9 

Perempuan 46 56.1 

Total  82 100 

Sumber: Data Primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa kebanyakan balita berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 46 orang (56.1%) dari 82 balita. Sedangkan 

balita berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang (43.9%). 

b. Umur 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Balita Berdasarkan Kelompok Umur di Daerah Pesisir Desa 

Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto  

Tahun 2019 

Umur (Bulan) N % 

12-23 5 6.1 

24-35 19 23.2 

36-47 32 39.0 

48-59 26 31.7 

Total  82 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa kebanyakan balita berada 

pada kelompok umur 36-47 bulan yakni sekitar 32 orang (39.0%) dari 82 balita. 

Sedangkan paling sedikit balita berada pada kelompok umur 12-23 bulan yakni 

sekitar 5 orang (6.1%). 

4. Pola Asuh Ibu 

a. Pola Asuh Ibu Berdasarkan Praktik Pemberian Makan 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh Ibu Berdasarkan Praktik Pemberian Makan Anak 

Balita di Daerah Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2019 

Praktik Pemberian 

Makan 
N % 

Baik 77 93.9 

Tidak  5 6.1 

Total  82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola 

asuh ibu berdasarkan praktik pemberian makan pada anak balita di  Daerah Pesisir 

Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dengan kategori 

baik sebanyak 77 orang (93.9%) dan kategori tidak baik sebanyak 5 orang (6.1%). 

b. Pola Asuh Ibu Berdasarkan Rangsangan Psikososial 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh Ibu Berdasarkan Rangsangan Psikososial Anak 

Balita di Daerah Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2019 

Rangsangan Psikososial N % 

Baik 48 58.5 

Tidak  34 41.5 

Total  82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.9 menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh ibu 

berdasarkan rangsangan psikososial pada anak balita di  Daerah Pesisir Desa 

Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dengan kategori baik 

sebanyak 48 orang (58.5%) dan kategori tidak baik sebanyak 34 orang (41.5%). 

c. Pola Asuh Ibu Berdasarkan Praktik Kebersihan/Higyene 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh Ibu Berdasarkan Praktik Kebersihan/Higyene 

Anak Balita di Daerah Pesisir Desa 

Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2019 

Praktik 

Kebersihan/Higyene 
N % 

Baik 57 69.5 

Tidak  25 30.5 

Total  82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.10 menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh ibu 

berdasarkan praktik kebersihan/higyene pada anak balita di  Daerah Pesisir Desa 

Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dengan kategori baik 

sebanyak 57 orang (69.5%) dan kategori tidak sebanyak 25 orang (30.5%). 

d. Pola Asuh Ibu Berdasarkan Sanitasi Lingkungan 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh Ibu Berdasarkan Sanitasi Lingkungan Anak Balita 

di Daerah Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang  

Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 

Sanitasi Lingkungan N % 

Baik 55 67.1 

Tidak  27 32.9 

Total  82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.11  menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh ibu 

berdasarkan sanitasi lingkungan pada anak balita di  Daerah Pesisir Desa Bonto 

Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dengan kategori baik sebanyak 

55 orang (67.1%) dan kategori tidak baik sebanyak 27 orang (32.9%). 

e. Pola Asuh Ibu Berdasarkan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh Ibu Berdasarkan Pemanfaatan Pelayanan 

Kesehatan Anak Balita di Daerah Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 

Pemanfaatan Pelayanan 

Kesehatan 
N % 

Baik 80 97.6 

Tidak  2 2.4 

Total  82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.12 menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh ibu 

berdasarkan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada anak balita di  Daerah Pesisir 
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Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dengan kategori 

baik sebanyak 80 orang (97.6) dan kategori tidak baik sebanyak 2 orang (2.4%). 

f. Pola Asuh Ibu 

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh Ibu Pada Anak Balita di Daerah Pesisir Desa 

Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto  

Tahun 2019 

Pola Asuh N % 

Baik 29 35.4 

Tidak  53 64.6 

Total  82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel 4.13 menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh 

pada anak balita di  Daerah Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto dengan kategori baik sebanyak 29 orang (35.4%) dan 

kategori tidak sebanyak 53 orang (64.6%). 

5. Kejadian Stunting 

Tabel 4.14 

Distribusi Frekuensi Kejadian Stunting Pada Anak Balita di Daerah Pesisir Desa 

Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto  

Tahun 2019 

Kejadian Stunting N % 

Normal  34 41.5 

Stunting  48 58.5 

Total  82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.14 menggambarkan distribusi frekuensi kejadian 

stunting pada anak balita di  Daerah Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan 

Tarowang Kabupaten Jeneponto dengan kategori normal sebanyak 34 orang 

(41.5%) dan kategori stunting sebanyak 48 orang (58.5%). 
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6. Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting 

a. Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Berdasarkan Praktik 

Pemberian Makan 

Tabel 4.15 

Analisis Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Berdasarkan Praktik 

Pemberian Makan Pada Anak Balita di Daerah Pesisir Desa 

Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2019 

Praktik 

Pemberian 

Makan 

Kejadian Stunting Total 
P 

Value 
Normal Stunting  

n % N % N % 

Baik 32 41.6 45 58.4 77 100 0.945 

Tidak 2 40.0 3 60.0 5 100 

Total 34 41.5 48 58.5 82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

 Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari 77 orang dengan 

praktik pemberian makan yang baik terdapat 32 orang (41.6%) dengan status gizi 

normal dan 45 orang (58.4%) mengalami stunting. Sedangkan dari 5 orang 

dengan praktik pemberian makan tidak baik terdapat 2 orang (40.0%) dengan 

status gizi normal dan 3 orang (60.0 %) stunting. 

Berdasarkan Hasil  tabulasi silang, analisis dengan uji statistic Chi-Square 

didapat nilai p= 0.945 > (α= 0,05) maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara perhatian/dukungan ibu terhadap anak dalam praktik 

pemberian makan dengan kejadian stunting pada anak balita di daerah pesisir desa 

bonto ujung kecamatan tarowang kabupaten jeneponto. 

 

 



63 
 

 
 

b. Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Berdasarkan 

Rangsangan Psikososial 

Tabel 4.16 

Analisis Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Berdasarkan 

Rangsangan Psikososial Pada Anak Balita di Daerah Pesisir Desa Bonto Ujung 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 

Rangsangan 

Psikososial 

Kejadian Stunting Total 
P 

Value 
Normal Stunting  

n % N % N % 

Baik 26 54.2 22 45.8 48 100 

0.006 Tidak 8 23.5 26 76.5 34 100 

Total 34 41.5 48 58.5 82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari 48 orang dengan 

rangsangan psikososial yang baik terdapat 26 orang (54.2%) dengan status gizi 

normal dan 22 orang (45.8%) mengalami stunting. Sedangkan dari 34 orang 

dengan rangsangan psikososial tidak baik terdapat 8 orang (23.5%) dengan status 

gizi normal dan 26 orang (76.5 %) stunting. 

Berdasarkan Hasil  tabulasi silang, analisis dengan uji statistic Chi-Square 

didapat nilai p= 0.006 < (α= 0,05) maka dapat disimpulkan ada hubungan yang 

signifikan antara rangsangan psikososial terhadap anak dengan kejadian stunting 

pada anak balita di daerah pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang 

kabupaten jeneponto. 
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c. Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Berdasarkan Praktik 

Kebersihan/Hygiene 

Tabel 4.17 

Analisis Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Berdasarkan Praktik 

Kebersihan/Hygiene Pada Anak Balita di Daerah Pesisir Desa Bonto Ujung 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 

Praktik 

Kebersihan/Hygiene 

 

Kejadian Stunting Total 
P 

Value 
Normal Stunting  

n % N % N % 

Baik 29 50.9 28 49.1 57 100 

0.009 Tidak 5 20.0 20 80.0 25 100 

Total 34 41.5 48 58.5 82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan bahwa dari 57 orang dengan praktik 

kebersihan/hygiene yang baik terdapat 29 orang (50.9%) dengan status gizi 

normal dan 28 orang (49.1%) mengalami stunting. Sedangkan dari 25 orang 

dengan rangsangan psikososial tidak baik terdapat 5 orang (20.0%) dengan status 

gizi normal dan 20 orang (80.0 %) stunting. 

Berdasarkan Hasil  tabulasi silang, analisis dengan uji statistic Chi-Square 

didapat nilai p= 0.009 < (α= 0,05) maka dapat disimpulkan ada hubungan yang 

signifikan antara praktik kebersihan/hygiene dengan kejadian stunting pada anak 

balita di daerah pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang kabupaten 

jeneponto. 
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d. Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Berdasarkan Sanitasi 

Lingkungan 

Tabel 4.18 

Analisis Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Berdasarkan 

Sanitasi Lingkungan Pada Anak Balita di Daerah Pesisir Desa Bonto Ujung 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 

Sanitasi 

Lingkungan 

Kejadian Stunting Total 
P 

Value 
Normal Stunting  

n % N % N % 

Baik 29 52.7 26 47.3 55 100 

0.003 Tidak 5 18.5 22 81.5 27 100 

Total 34 41.5 48 58.5 82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan bahwa dari 55 orang dengan sanitasi 

lingkungan yang baik terdapat 29 orang (52.7%) dengan status gizi normal dan 26 

orang (47.3%) mengalami stunting. Sedangkan dari 27 orang dengan sanitasi 

lingkungan tidak baik terdapat 5 orang (18.5%) dengan status gizi normal dan 22 

orang (81.5 %) stunting. 

Berdasarkan Hasil  tabulasi silang, analisis dengan uji statistic Chi-Square 

didapat nilai p= 0.003 < (α= 0,05) maka dapat disimpulkan ada hubungan yang 

signifikan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting pada anak balita di 

daerah pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang kabupaten jeneponto. 
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e. Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Berdasarkan 

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

Tabel 4.19 

Analisis Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Berdasarkan 

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Pada Anak Balita di Daerah Pesisir Desa 

Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 

Pemanfaatan 

Pelayanan 

Kesehatan 

Kejadian Stunting Total 
P 

Value 
Normal Stunting  

n % N % N % 

Baik 34 42.5 46 57.5 80 100 0.228 

Tidak 0 0.0 2 100 2 100 

Total 34 41.5 48 58.5 82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan bahwa dari 80 orang dengan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan yang baik terdapat 34 orang (42.5%) dengan 

status gizi normal dan 46 orang (57.5%) mengalami stunting. Sedangkan dari 2 

orang dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan tidak baik terdapat tidak ada 

responden (0.0%) dengan status gizi normal dan 2 orang (1000 %) stunting. 

Berdasarkan Hasil  tabulasi silang, analisis dengan uji statistic Chi-Square 

didapat nilai p= 0.228 > (α= 0,05) maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan kejadian stunting 

pada anak balita di daerah pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang 

kabupaten jeneponto. 
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f. Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting 

Tabel 4.20 

Analisis Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Balita di 

Daerah Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang 

Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 

 

Pola Asuh 

Ibu 

Kejadian Stunting Total 
P 

Value 
Normal Stunting  

N % N % N % 

Baik 18 62.1 11 37.9 29 100 0.005 

Tidak 16 30.2 37 69.8 53 100 

Total 34 41.5 48 58.5 82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.20 menunjukkan bahwa dari 29 orang dengan pola 

asuh yang baik terdapat 18 orang (62.1%) dengan status gizi normal dan 11 orang 

(37.9%) mengalami stunting. Sedangkan dari 53 orang dengan pola asuh tidak 

baik terdapat 16 orang (30.2%) dengan status gizi normal dan 37 orang (69.8%) 

stunting. 

Berdasarkan Hasil  tabulasi silang, analisis dengan uji statistic Chi-Square 

didapat nilai p= 0.005 < (α= 0,05) maka dapat disimpulkan ada hubungan yang 

signifikan antara pola asuh dengan kejadian stunting pada anak balita di daerah 

pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang kabupaten jeneponto. 
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g. Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Stunting 

Tabel 4.21 

Analisis Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Stunting Pada Anak 

Balita di Daerah Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2019 

Pendapatan 

Keluarga 

Kejadian Stunting Total 
P 

Value 
Normal Stunting  

N % N % N % 

Kurang 31 42.5 42 57.5 73 100 0.600 

Cukup 3 33.3 6 66.7 9 100 

Total 34 41.5 48 58.5 82 100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.21 menunjukkan bahwa dari 73 orang dengan 

pendapatan keluarga yang kurang terdapat 31 orang (42.5%) dengan status gizi 

normal dan 42 orang (57.5%) mengalami stunting. Sedangkan dari 9 orang 

dengan pendapatan keluarga yang cukup terdapat 3 orang (33.3%) dengan status 

gizi normal dan 6 orang (66.7%) stunting. 

Berdasarkan Hasil  tabulasi silang, analisis dengan uji statistic Chi-Square 

didapat nilai p= 0.600 < (α= 0,05) maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada anak 

balita di daerah pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang kabupaten 

jeneponto. 
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B. Pembahasan 

1. Pola Asuh Ibu 

Pola asuh merupakan interaksi antara anak dan orang tua selama 

mengadakan kegiatan pengasuhan. mengasuh anak adalah mendidik, 

membimbing dan memelihara anak, mengurus makanan, minuman, pakaian, 

kebersihannya, atau pada segala perkara yang seharusnya diperlukannya, sampai 

batas bilamana si anak telah mampu melaksanakan keperluannya yang vital, 

seperti makan, minum, mandi dan berpakaian. Salah satu yang mempengaruhinya 

yaitu ibu, keadaan gizi di pengaruhi oleh kemampuan ibu menyediakan pangan 

yang cukup untuk anak serta pola asuh yang di pengaruhi oleh faktor pendapatan 

keluarga, pendidikan, prilaku dan jumlah saudara. (Vicka Lourine Rapar, 2014) 

Sedangkan menurut Engle et al (1997) mengemukakan bahwa pola asuh 

meliputi 6 hal yaitu : (1) perhatian / dukungan ibu terhadap anak, (2)pemberian 

ASI atau makanan pendamping pada anak, (3)rangsangan psikososial terhadap 

anak, (4) persiapan dan penyimpanan makanan, (5)praktek kebersihan atau 

higiene dan sanitasi lingkungan, (6) perawatan balita dalam keadaan sakit seperti 

pencari pelayanan kesehatan. Pemberian ASI dan makanan pendamping pada 

anak serta persiapan dan penyimpanan makanan tercakup dalam praktek 

pemberian makan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merangkum pola asuh 

tersebut dalam lima hal yaitu perhatian ibu terhadap anak dalam praktik 

pemberian makan, rangsangan Psikososial, praktik kebersihan atu hygiene dan 



70 
 

 
 

sanitasi lingkungan serta pemanfaatan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pola asuh ibu pada anak balita di desa bonto ujung sebagian 

besar berada pada kategori tidak baik 64.6% dan kategori baik 35.4%. 

Untuk lebih jelasnya gambaran pola asuh ibu di desa Bonto Ujung 

kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto berdasarkan variabel-variabel yang 

telah disebutkan diatas akan dijelaskan sebagai berikut. 

a. Hubungan Pola Asuh Ibu berdasarkan Praktik Pemberian makan Dengan 

Kejadian Stunting 

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa pola asuh terhadap anak 

berdasarkan praktik pemberian makan anak balita di daerah pesisir desa bonto 

ujung kecamatan tarowang kabupaten jeneponto terdapat 93.9% dalam kategori 

baik dan 6.1% berada dalam kategori tidak baik. Praktik pemberian makanan yang 

baik dan tidak baik dilihat dari cara pemberian ASI, makanan pendamping ASI 

serta makanan keluarga kepada anak. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square 

mengenai hubungan pola asuh ibu dengan kejadian stunting berdasarkan praktik 

pemberian makan menunjukkan bahwa 77 balita dengan praktik pemberian makan 

yang baik terdapat 45 balita mengalami stunting. Hasil ini menunjukkan bahwa, 

tidak terdapat hubungan antara praktik pemberian makan dengan kejadian 

stunting (p= 0,945). Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Merlinda (2016) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan antara praktik 

pemberian makan dengan kejadian stunting pada balita usia 12-24 bulan. 
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Masih adanya kejadian stunting dikarenakan dari hasil wawancara ibu dari 

anak balita di desa bonto ujung tersebut kebanyakan memberhentikan ASI pada 

anaknya dalam rentang usia dibawah 2 tahun (<24 bulan) padahal dalam ilmu 

kesehatan, ASI ekslusif sangat dianjurkan untuk diberikan pada anak 6 bulan 

pertama dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun dengan diberikan tambahan 

MP-ASI. Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komudoni 

(2015) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pemberian ASI terhadap kejadian stunting pada anak menurut Anshari (2013) 

anak yang tidak mendapatkan ASI ekslusif beresiko lebih tinggi untuk kekurangan 

zat gizi dalam proses pertumbuhan sehingga gangguan pertumbuhan akan 

berakibat pada terjadinya kejadian stunting pada anak. 

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.s Lukman : 14 

يْناَ  هُ وَهْناا عَلىََٰ وَهْنٍ وَفصَِالهُُ فيِ عَاوَوَصَّ نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَلتَْهُ أمُُّ مَيْنِ الِْْ

 أنَِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِيْكَ إلِيََّ الْمَصِيرُ 

nmhameereT 

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 

ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 

kembalimu.” 

Dalam tafsir Jajalayn dikatakan (Dan Kami wasiatkan kepada manusia 

terhadap kedua orang ibu bapaknya) maksudnya Kami perintahkan manusia untuk 

berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya (ibunya telah mengandungnya) dengan 
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susah payah (dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah) ia lemah karena 

mengandung, lemah sewaktu mengeluarkan bayinya, dan lemah sewaktu 

mengurus anaknya di kala bayi (dan menyapihnya) tidak menyusuinya lagi (dalam 

dua tahun. Hendaknya) Kami katakan kepadanya (bersyukurlah kepada-Ku dan 

kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada Akulah kembalimu) yakni kamu 

akan kembali. 

Menurut prasetyono (2009), setelah bayi dilahirkan hendaknya bayi 

menyusu secepat mungkin pada masa setengah jam pertama. Pengisapan dini juga 

mempercepat produksi ASI dan mempercepat hubungan psikologis antara ibu dan 

bayi yang baru lahir. Supariasa dkk (2012) mengatakan bahwa kolostrum 

merupakan cairan pertama kali disekresi oleh kelenjar mamma. Namun di desa 

bonto ujung masih ada beberapa ibu yang tidak memberikan kolostrum pada anak 

saat pertama kali bayi lahir. Sedangkan supariasa dkk (2012) mengatakan bahwa 

kolostrum ini penting bagi bayi karena lebih banyak mengandung zat antibody 

dan dapat memberikan perlindungan pada bayi sampai usia 6 bulan yang 

mempunyai efek menurunkan angka kesakitan. 

Prasetyono mengemukakan kebiasaan membuang kolostrum, karena 

adanya anggapan bahwa kolostrum merupakan susu basi, lalu menggantinya 

dengan susu formula atau makanan lainnya hendaklah dihindari ibu. Berdasarkan 

hasil penelitian sebagian dari ibu di desa bonto ujung tidak memberikan 

kolostrum sebanyak 8.5%, dengan alasan ASI tidak keluar dan kemudian 

memberikan susu formula. Menurut supariasa dkk (2012), kolostrum ini penting 

bagi bayi karena lebih banyak mengandung zat antibody dan dapat memberikan 
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perlindungan pada bayi sampai usia 6 bulan yang mempunyai efek menurunkan 

anti kesakitan. 

Selain pemberian kolostrum, terdapat sekitar 23.2% ibu yang tidak 

memberikan ASI secara ekslusif kepada anaknya, padahal ASI merupakan 

makanan utama bayi yang sangat baik dan tidak ada tandingannya dibandingkan 

susu formula yang termahal dipasaran. ASI memiliki banyak manfaat sehingga 

produk ASI dinyatakan cukup sebagai makanan tunggal untuk pertumbuhan bayi 

yang normal sampai 6 bulan. Menurut Gibney dkk (2009) pemberian ASI ekslusif 

selama 6 bulan pertama dapat menghasilkan pertumbuhan tinggi badan yang 

optimal. 

Menurut Adningsih (2010), pemberian ASI tetap dilanjutkan sampai anak 

berumur 24 bulan. Karena bermanfaat untuk membantu tumbuh kembang anak, 

mempertahankan dan meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap penyakit 

infeksi, serta mengakrabkan jalinan kasih sayang ibu dan anaknya secara timbal 

balik. Dan tidak semua keluarga memiliki kemampuan untuk menyediakan 

makanan yang sempurna atau terbaik, sehingga pada umumnya ibu yang bisa 

menyusui selama anak berusia 24 bulan akan memenuhi kecukupan gizi anak. 

Namun di desa bonto ujung sebagian besar (62.2%) ibu balita yang 

memberhentikan ASI bagi anaknya sebelum berusia 2 tahun dengan alasan anak 

sudah tidak mau ASI, sibuk bekerja, hamil lagi, ASI sudah tidak mau keluar. 

Menurut Maryuani (2012), pemberian makan setelah bayi berumur 6 tahun 

memberikan perlindungan besar dari berbagai penyakit. Hal ini disebabkan 
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system imun bayi <6 bulan belum sempurna. Pemberian MP ASI dini sama saja 

dengan membuka pintu gerbang masuknya berbagai jenis kuman. Belum lagi 

tidak disajikan higienis. Hasil penelitian di desa bonto ujung, masih ada beberapa 

(11.0%) ibu yang memberika MP ASI pada saat bayi masih berusia <6 bulan. 

Menurut penuturan mereka karena anak terlalu kuat ASI dan menurut pendapat 

mereka bahwa sudah saatnya diberi MP ASI, padahal pemberian MP ASI yang 

baik sudah disampaikan oleh tenaga kesehatan. Hal ini disebabkan karena masih 

kurangnya kesadara ibu tentang hal ini yang dapat membahayakan anak.  

Bertambah usia anak maka bertambah pula kebutuhan makanannya. Saat 

berumur 1-2 tahun, sudah bisa diberikan makanan keluarga, porsi ½ piring orang 

dewasa diberikan 3 kali dan ditambah makanan selingan ½ porsi perhari orang 

dewasa diberikan 2 kali sehari. Anak > 24 bulan sudah bisa diberikan makanan 

keluarga dan disesuaaikan dengan kebutuhan anak diberikan 3 kali sehari dengan 

makanan selingan 2 kali sehari (Rahmayana, 2014). Menurut hasil penelitian di 

desa bonto ujung, terdapat (25.6%) ibu yang balita yang memberikan makan 

makan utama pada anaknya kurang dari 3 kali sehari dengan alasan anak malas 

makan. 

Pemberian makanan selingan juga sudah sebagian besar 84.1% memiliki 

frekuensi pemberian makanan selingan ≥2 kali, bahkan ada yang berlebihan. 

Menurut adningsih (2010) bahwa makanan selingan dibutuhkan untuk membantu 

sekiranya anak tidak cukup porsi makannya, terutama untuk anak yang tidak suka 

makan. Namun pemberian makanan selingan yang berlebihan pun tidak baik 

karena mengganggu nafsu makan pada makan utamanya. Dari hasil penelitian di 
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desa bonto ujung ada 35.4% anak yang dipaksa makan dan ada juga yang 

dibiarkan saja oleh ibu tanpa membujuknya untuk makan. Ebrahim(1983) 

menyatakan bahwa tidak boleh memaksakan suatu makanan. Anak harus 

menikmati sendiri makanannya, setiap pemberian makanan harus dengan main-

main tanpa paksaan. 

b. Hubungan Pola Asuh Ibu Berdasarkan Rangsangan Psikososial Dengan 

Kejadian Stunting 

Menurut Supariasa dkk (2012) bahwa faktor psikososial yang berpengaruh 

pada tumbuh kembang anak adalah stimulasi (rangsangan), motivasi, ganjaran 

atau hukuma, kelompok sebaya, stress, lingkungan sekolah, cinta dan kasih 

sayang serta kualitas interaksi antara anak dan orang tua. Faktor tersebut saling 

terkait antara satu dengan yang lainnya. Seperti contoh interaksi anatara orang tua 

dan anak soal makanan. Orang tua sebaiknya selalu memberikan perhatian khusus 

tentang makanan anak. Interaksi tidak ditentukan oleh seberapa lama orang tua 

berinteraksi dengan anak, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas dari interaksi 

tersebut yaitu pemahaman terhdap kebutuhan masing-masing dan upaya optimal 

untuk memenuhi kebetuhan tersebut yang dilandasi oleh rasa kasih sayang. 

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa pola asuh berdasarkan 

rangsangan psikososial pada anak balita di daerah pesisir desa bonto ujung 

kecamatan tarowang kabupaten jeneponto terdapat sekitar (58.5%) dengan 

rangsangan psikososial yang baik dan kategori rangsangan psikososial tidak baik 

sebanyak (41.5%). baik dan tidak bainya pola asuh ibu berdasarkan rangsangan 
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psikososial tersebut disebabkan oleh cara ibu memberikan rangsangan kepada 

anak, baik dalam hal penjagaan maupun pengawasan misalnya saat makan, tidur, 

dan bermain. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square 

diperoleh hasil yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

rangsangan psikososial dengan kejadian stunting pada anak balita. Maka dapat 

dikatakan bahwa ibu yang memberikan rangsangan psikososial yang baik 

terhadap anaknya berpengaruh positif kepada keadaan status gizi anak, dimana 

digambarkan pada hasil penelitian ini yang termasuk dalam kategori baik dalam 

rangsangan psikososial menunjukkan 54.2% tinggi badan anak normal di daerah 

pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang kabupaten jeneponto. Sedangkan 

rangsangan psikososial yang tidak baik didominasi oleh balita stunting. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Rahmayana ( 2014) bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan anatara rangsangan psikososial dengan kejadian stunting. 

Merujuk pada tabel 4.16 dari 48 balita yang mendapat rangsangan 

psikososial yang baik terdapat 22 balita mengalami stunting, hal ini terjadi karena 

masih adanya ibu balita yang tidak mendampingi atau mengawasi anak ketika 

makan padahal mendampingi anak pada saat makan sangat penting untuk 

mengontrol besar porsi yang dihabiskan anak pada saat makan. Menurut Tauhid 

(2013) kebiasaan ataupun adat istiadat yang membiarkan belita makan sndiri 

tanpa diawasi, kebiasaan memberi makan balita sehabis orang dewasa makan 

berpengaruh kuat terhadap munculnya cebol pada anak-anak karena terjadi salah 

pilih makanan atau tak tercukupi asupan makanannya.  
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Terdapatnya pola asuh ibu berdasarkan rangsangan psikososial yang tidak 

baik didukung dari sebagian besar ibu (51.2%). Padahal rata-rata ibu balita adalah 

ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui pentingnya 

dongeng dan membawa anak liburan. Dongeng  bisa mengasah daya pikir dan 

imajinasi anak dan dapat mempererat ikatan serta komunkasi yang terjalin antara 

anak dan orang tua . hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu yang masih 

minim yaitu kebanyakan hanya tamat sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak 

sekolah. 

Mengajak anak liburan juga dapat mempererat hubungan orang tua dengan 

anak serta merangsang perkembangan otak dengan banyaknya hal-hal baru yang 

bisa didapatkan anak ditempat wisata. Tapi sebagian besar para ibu di desa bonto 

ujung 76,8%  meranggapan bahwa liburan menggunakan banyak biaya yang tidak 

perlu dilakukan. 

Berdasarkan hasil penuturan lebih dari separuh responden tidak 

memberikan hukuman kepada anaknya (70.7%) dengan alasan masih kecil atau 

bahkan tidak mempedulikan.  Menurut Rahmayana (2014) Bila anak melakukan 

kesalahan, ibu yang baik akan memberikan hukuman kepada anaknya secara 

objektif dan wajar. Ganjaran dan hukuman yang diberikan kepada anak harus 

diberikan secara objektif disertai pengertian dan maksud dari hukuman tersebut, 

bukan hukuman untuk melampiaskan kebencian dan kejengkelan terhadap anak. 

Sehingga anak tau mana yang baik dan mana yang tidak baik yang akibatnya akan 

menimbulkan rasa percaya diri pada anak yang penting untuk perkembanagan 

kepribadian anak kelak kemudian hari. (Rahmayana, 2014) 
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Selain itu terdapat sekitar 62.2% ibu balita yang mengaku menganjurkan 

anak untuk tidur siang, namun masih terdapat 37.8% ibu yang tidak terlalu 

mengingatkan atau menganjurkan anak untuk tidur siang. Menurut mereka anak-

anak sangat sulit untuk tidur siang jika sudah terlanjur bermain bahkan terkadang 

anak menangis jika dipaksakan untuk tidur siang pada saat mereka masih bermain. 

Manfaat tidur siang untuk tumbuh kembang anak balita sudah diteliti oleh medical 

school Harvard university. Hasilnya sangat mencengangkan karena ternyata balita 

yang dibiaskan untuk tidur siang memiliki pertumbuhan yang jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan anak-anak yang tidak dibiasakan tidur siang. Hal ini 

dikarenakan ketika anak balita tidur, hormon pertumbuhan bekerja dngan 

maksimal. Selama tidur siang hormon pertumbuhan atau disebut human-Growth 

Hormone (h-Gh) lebih membanjir dalam darah. Hal ini diungkapkan oleh Dr. 

Hendrawan Nadesul dalam bukunya Membesarkan bayi jadi anak pintar. 

Anak balita terkadang sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya termasuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi masih 

terdapat 17.1 %  ibu balita di desa bonto ujung yang tidak memberikan waktu 

untuk anaknya bermain bersama teman-temannya, serta 40.2% ibu yang tidak 

menyediakan mainan/memberikan permainan kepada anaknya. Namun lebih dari 

separuh sampel sudh melakukan hal tersebut. Menurut Unicef (2005) dalam 

anonym, bermain merupakan kunci utama dari pola asuh psikososial. Bermain 

membangun pengetahuan anak dan pengalaman mereka serta menembangkan rasa 

penasaran dan rasa percaya diri anak. Anggota keluarga lainnya dapat membantu 

anak dengan memberikan contoh atau instruksi atau bagaiamana permainan yang 
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akan dijalankan, menyediakan alat bermain, sarana untuk bermain hal-hal baru, 

tanpa mendominasi anak saat bermain. 

Menurut Unicef (2005) dalam Anonim, semakin sringnya orang tua 

berinteraksi dengan anak, baik dengan cara mengajaknya berbicara atau 

menanggapi pertanyaan atau celotehannya maka anak menjadi semakin cepat 

belajar. Sebagian besar 96.3% ibu yang merespon anaknya ketika bercerita, 

namun masih terdapat ibu balita yang kurang merespon anaknya ketika 

berceloteh. Hal ini bisa disebabkan karena pendidikan mereka yang rendah seperti 

yang telah dibahas sebelumnya. 

c. Hubungan Pola Asuh Ibu Berdasarkan Praktik kebersihan/Hygiene Dengan 

Kejadian Stunting 

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa pola asuh ibu berdasarkan 

praktik kebersiahan/hygiene anak balita di daerah pesisir desa bonto ujung 

kecamatan tarowang kabupaten jeneponto sebagian besar 69.5% berada dalam 

kategori baik, dan selebihnya berada pada kategori tidak baik. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi- Square 

diperoleh hasil yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

praktik kebersihan/hygiene dengan kejadian stunting pada anak balita. Maka dapat 

dikatakan bahwa ibu yang memperhatikan komdisi kebersihan/hygiene anak akan 

berpengaruh positif kepada keadaan status gizi anak, dimana digambarkan pada 

hasil penelitian ini yang termasuk dalam kategori baik dalam praktik/hygiene 

menunjukkan 50.9% tinggi badan anak yang normal di daerah pesisir desa bonto 
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ujung kecamatan tarowang kabupaten jeneponto. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Yudianti (2016) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

pola asuh praktik kebersihan diri dengan kejadian stunting yang ditunjukan 

dengan nilai p = 0,016.  

Dalam penelitian ini menunjukkan 57 balita dengan praktik hygien yang 

baik terdapat 28 balita yang mengalami stunting. Hal ini dikarenakan dari hasil 

wawancara, masih banyak ibu yang tidak membiasakan anak mencuci tangan pake 

sabun sebelum dan setelah makan serta setelah BAB. Padahal tangan menjadi 

salah satu media penularan berbagai penyakit untuk masuk kedalam tubuh anak 

melalui udara maupun debu. Dampak dari tangan yang bersentuhan langsung 

dengan kotoran manusia atau binatang, ataupun cairan tubuh lain (seperti ingus, 

makanan/minuman yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun) dapat 

memindahkan bakteri, virus dan parasite pada orang lain yang tidak sadar bahwa 

dirinya sedang ditularkan. Terdapat banyak penyakit yang bersarang dalam tubuh 

bila tangan dalam keadaan kotor. Salah satu tindakan pencegahannya dengan cara 

mencuci tangan. 

Begitu pentingnya kebersihan menurut islam, sehingga orang yang 

membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah SWT, 

sebagaimana firmannya dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi : 
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ابيِْنَ وَيحُِبُّ الْمُتطََ اللََّنَّ اِ رِيْنَ هِّيحُِبُّ التَّوَّ  

Terjemahan: 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-

orang yang menyucikan / membersihkan diri”. (Al-Baqarah : 222) 

Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. 

Dengan demikian kebersihan dalam islam mempunyai aspek ibadah dan aspek 

moral, dan karena itu sering juga dipakai kata “bersuci” sebagai padaman kata 

“membersihkan / melakukan kebersihan”. Ajaran kebersihan tidak hanya 

merupakan slogan atau teori belaka, tetapi harus dijadikan pola hidup praktis, 

yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa, bahkan dikembangkan 

dalam hukum islam. 

Dari hasil penuturan Ibu balita di desa bonto ujung sudah memiliki 

perilaku yang baik , hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan 100% 

perilaku responden tentang kebiasaan mencuci wadah makan menggunakan air 

bersih dan sabun. 

Selain wadah makanan, tangan juga merupakan salah satu media 

penularan utama terjadinya penyakit seperti cacingan dan diare. Sehingga tangan 

perlu dicuci menggunakan air dan sabun setelah selesai BAB, serta sebelum dan 

sesudah makan. Sudah adanya kesadaran ibu mencuci tangan ketika hendak 

memberikan makan anak sebanyak 96.3%. Sedangkan masih kurangnya 

kesadaran ibu yang membiasakan anak untuk mencuci tangan dengan sabun pada 

saat anak hendak makan atau bahkan setelah BAB. 

Hal tersebut sangat mengkhawatirkan sekali terlebih jika tangan memiliki 

kuku yang panjang. Namun setelah diteliti lebih lanjut, rata-rata ibu balita (84.1%) 

di desa bonto ujung memotong kuku anaknya 1 kali seminggu. Pada saat peneitian 
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berlangsung, masih ada beberapa anak yang memiliki kuku yang panjang dan 

beberapa kotoran yang ada diujung kuku. Ini membuktikan masih ada beberapa 

ibu yang kurang memperhatikan kebersihan kuku anaknya. 

Selain itu, pada saat penelitian berlangsung terdapat 29.3% anak ketika 

keluar rumah tanpa menggunakan alas kaki. Penggunaan alas kaki sangat penting 

untuk melindungi dan mencegah anak dari tertularnya penyakit yang berasal dari 

tanah yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyakit infeksi pada anak seperti 

cacingan dan diare. 

Sebagian besar ibu (64.6%) memandikan anaknya sebanyak 2 kali dalam 

sehari atau bahkan lebih. Ada beberapa ibu mengatakan bahwa anak mereka 

sangat suka mandi tetapi tidak disertai dengan gosok gigi, berdasarkan hasil 

penelitian bahwa 72.0% anak yang hanya menggosok gigi sekali sehari. Padahal 

kita ketahui bersama bahwa menggosok gigi sangat penting terutama setelah 

makan dan sebelum tidur. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan gigi 

pada anak. 

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa orang tua mempunyai 

peranan penting dalam menjaga kebersihan anak agar tidak rentan terhadap 

penyakit terutama penyakit infeksi. 

d. Hubungan Pola Asuh Ibu berdasarkan sanitasi lingkungan Dengan Kejadian 

Stunting 

Rumah adalah salah satu persyaratan pokok bagi kehidupan manusia. 

Rumah sehat harus mempunyai fasilitas-fasilitas seperti penyediaan air bersih 

yang cukup, pembuangan tinja, pembuangan air limbah(air bekas), pembuangan 

sampah, fasilitas dapur, dan ruang kumpul keluarga (Notoatmodjo, 2007). 
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Hasil penelitian di daerah pesisir desa bonto ujung menunjukkan bahwa 

pola asuh berdasarkan sanitasi lingkungan anak balita terdapat sekitar 67.1% 

dalam kategori baik dan 32.9% dalam kategori tidak baik. Meskipun presentasi 

sanitasi lingkungan yang baik lebih tinggi, namun tetap saja hal ini perlu 

mendapatkan perhatian. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square 

diperoleh hasil yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting pada anak balita. Maka dapat 

dikatakan bahwa ibu yang memperhatikan kondisi sanitasi lingkungan baik 

didalam rumah maupun dilingkungan sekitar anak akan berdampak positif kepada 

keadaan status gizi anak, dimana digambarkan pada hasil penelitian ini yang 

termasuk dalam kategori baik dalam kondisi sanitasi lingkungan menunjukkan 

52.7% tinggi badan anak normal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Firmanu (2016) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian 

stunting. Serta penelitian Brigitte (2013) yang juga menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan anatara sanitasi lingkungan dengan pertumbuhan 

panjang anak dan kejadian stunting, dengan nilai p value= 0.000. 

Dalam penelitian ini menunjukkan 55 balita dengan sanitasi lingkungan 

yang baik terdapat 26 balita yang mengalami stunting. Hal ini ditemukan masih 

banyak responden yang tidak memiliki jamban. Hal tersebut dikarenakan 

beberapa responden memiliki pendapatan yang  rendah dan hanya mampu 

memenuhi kebutuhan pangan saja, ketiadaan jamban menyebabkan anggota 
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keluarga tersebut melakukan buang air besar di belakang rumah dan kebun. 

Akibat dari perilaku buang air besar sembarangan dapat berdampak pada 

kesehatan keluarga. 

Bakteri dari feses dapat dibawah oleh hewan vector seperti lalat ke 

makananan yang dikonsumsi keluarga. Lingkungan yang kotor, dapat 

meningkatkan risiko anak mudah untuk terserang penyakit. Dampaknya ketika 

anak balita mengalami penurunan kualitas kesehataan atau sakit, nafsu makan 

cenderung menurun. Hal tersebut dapat menyebabkan kebutuhan kalori dan gizi 

sehari-hari tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat.  

Berdasarkan hasil observasi masih banyak rumah yang tidak memiliki 

jamban yaitu sekitar (52.4%). Kebanyakan mereka BAB di pesisir pantai atau 

dikebun. Wabah penyakit pada masyarakat akan meluas jika masih terjadi buang 

air besar sembarangan, misalnya dikebun, sunga dan tempat lain yang kurang 

memenuhi syarat jamban sehat (Erlina, 2015) 

Kepemilikan saluran pembuangan air limbah (SPAL) merupakan hal yang 

sangat penting keberadaannya dalam suatu lingkungan rumah tangga. 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat (39.0%)  rumah responden tidak memiliki 

SPAL. Mereka mengaliri limbah rumah tangganya kebelakang rumah, kebun, atau 

bahkan disamping rumah tetangganya. Hal ini secara tidak langsung dapat 

mengganggu kesehatan masyarakat Desa Bonto Ujung.  

Sampah yang juga menjadi permasalahan kesehatan masyarakat disana. 

Masih banyak responden ( 42.7%) yang tidak memiliki tempat sampah,mereka 
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membuang sampahnya disekitar lokasi pekarangan, samping atau belakang rumah 

dimana mereka juga BAB disana.  

Rumah adalah salah satu tempat dimana satu keluarga terutama anak 

oaling banyak bereksplorasi sehingga apabila dengan kondisi latai rumah dan 

ventilasi yang kurang memadai akan mempermudah anak untuk terkena penyakit. 

Hampir sebagian besar rumah yang berada di desa bonto ujung adalah rumah 

panggung 74.4% serta ada beberapa orng yang lantai rumahnya yang langsung 

tanah. Selain itu, 90.2% sudah mempunyai ventilasi rumah yang baik.  

Dari hasil penuturan responden sebagian besar (96.3) para ibu balita 

membersihkan tempat penampungan air mereka sebanyak sekali seminggu, tetapi 

masih ada beberapa (25,6%) ibu balita yang menampung air ditempat yang tidak 

tertutup. Sehingga memperbesar kemungkinan air untuk terkontaminasi dengan 

sesuatu yang bisa membahayakan kondisi air.  

Hal ini Juga sudah dijelaskan dalam sebuah hadist Riwayat Abu Daud 

bagaimana ajaran islam dalam menjaga lingkungan seperti kencing, buang air 

besar dan sebab-sebab lainnya yang dapat mengotori sumber air. Rasululullah saw 

bersabda : 

15اتَّقوُا الْمَلََعِنَ الثَّلََثةََ الْبرََازَ فيِ الْمَوَارِدِ وَقاَرِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ ]  

nmhameereT 

 “Jauhilah tiga macam perbuatan yang dilaknat ; buang air besar di 

sumber air, ditengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh.” (HR. Abu 

Daud) 

Pencemaran air di zaman modern ini tidak hanya terbatas pada kencing, 

buang air besar, atau pun hajat manusia yang lain. Bahkan banyak ancaman 
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pencemaran lain yang jauh lebih berbahaya dan berpengaruh dari semua itu, yakni 

pencemaran limbah industri, zat kimia, zat beracun yang mematikan, serta minyak 

yang mengenangi samudra. 

e. Pola Asuh Ibu berdasarkan Pemanfaatan Pelayanan kesehatan 

Pelayanan  kesehatan adalah akses anak dan keluarga terhadap upaya 

pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Ketika tidak terjangkaunya 

pelayanan kesehatan, kurang pendidikan dan pengetahuan merupakan kendala 

masyarakat dan keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Hal 

ini dapat berdampak pada status gizi anak. Makin rendah jangkauan masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan, maka makin tinggi resiko terjadi gizi kurang (Amir 

Amri, 2013) 

Hasil Penelitian di daerah pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang 

kabupaten jeneponto menunjukkan bahwa pola asuh berdasarkan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan anak balita terdapat 97.6% dalam kategori baik dan 2.4% 

dalam kategori tidak baik. 

Sudah ada 68.3% ibu balita yang membawa anaknya secara rutin ke 

posyandu, dan selebihnya masih ada 31.7% ibu balita yang tidak rutin membawa 

anaknya ke posyandu. Penting bagi anak u tuk dibawa keposyandu sampai usia 

lima tahun. Membawa balita ke posyandu untuk ditimbang agar mengetahui status 

gizi anak dengan mengontrol berat badan dan tinggi badannya. tetapi masih ada 

17.1% anak yang tidak mendapatkan imunisasi atau imunisasi lengkap, dengan 

alasan anak sakit ketika sehabis disuntik, dan takut dengan adanya berita vaksin 

palsu. Padahal balita perlu mendapatkan imunisasi agar kebal terhadap penyakit 
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yang menyerang bayi, Meskipun  presentasinya kecil namun hal tersebut sangat 

mengkhawatirkan mengingat pentingnya imunisasi pada bayi.  

Hampir sudah sepenuhnya (100%) ibu balita menggunakan pelayanan 

kesehatan ketika anaknya sakit dan dibantu oleh tenaga kesehatan pada saat 

melahirkan. Menurut wawancara, yang paling banyak dikunjungi oleh ibu balita 

adalah praktik bidan, Karen sudah adanya perwakilan satu bidan satu dusun yang 

diberlakukan di desa bonto ujung. Namun dari hasil wawancara 62.2% ibu balita 

mengatakan belum pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan dan gizi. 

Sementara Tenaga kesehatan mengatakan bahwa sudah sangat sering dilakukan 

penyuluhan kesehatan, sebagian dari mereka langsung pulang setelah menimbang 

anaknya. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi-Square 

diperoleh hasil yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara 

pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan kejadian stunting pada anak balita di 

desa bonto ujung. Sebagaimana yang digambarkan pada hasil penelitian ini yang 

termasuk dalam kategori baik dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan 

menunjukkan 42.5% tinggi balita normal sedangkan yang termasuk dalam 

pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tidak baik terdapat 100% anak balita 

stunting. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan yang 

tidak baik di dominasi oleh anak balita dengan status gizi stunting.  Pemanfaatan 

pelayanan kesehatan yang ada di desa bonto ujung sudah sangat baik, dimana 

kesadaran ibu yang rajin membawa anaknya ke posyandu untuk ditimbang dan di 

ukur tingginya. Selain itu sudah adanya bidan setiap dusun di desa bonto ujung. 
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Dalam penelitian ini menunjukkan 80 balita dengan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan baik terdapat 46 balita mengalami stunting, hal ini terjadi 

karena masih banyaknya ibu yang tidak mendapatkan penyuluhan kesehatan dan 

gizi serta kebanyakan ibu tidak membawa buku KMS saat datang ke posyandu 

padahal buku KMS ini harus selalu dibawa dan diisi saat datang keposyandu, 

sehingga perkembangan balita bisa diketahui. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yudianti (2016) yang 

menunjukkan bahwa praktik pencarian pengobatan tidak berhubungan dengan 

kejadian stunting pada balita, dengan nilai p value = 0,36. Serta sejalan dengan 

penelitian Mutmainnah (2017) yang menyatakan tidak ada hubungan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan dengan kejadian stunting. 

f. Hubungan Pola Asuh Ibu Dengan Kejadian Stunting 

Berdasarkan hasil analisis bivariate dengan menggunakan uji Chi-Square 

diperoleh hasil yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pola 

asuh ibu dengan kejadian stunting pada anak balita di Desa Bonto Ujung. Dimana 

pada hasil penelitian ini yang memiliki pola asuh yang baik menunjukkan 62.1% 

tinggi badan anak normal. Hal ini berarti pola asuh yang baik yang diberikan oleh 

ibu kepada anaknya akan mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan anak balita. 

Pada hasil penelitian juga digambarkan bahwa secara umum pola asuh ibu 

yang ada di daerah pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang kabupaten 

jeneponto kebanyakan berada dalam kategori tidak baik. Adapun pola asuh yang 

berhubungan dengan kejadian stunting yaitu rangsangan psikososial, praktik 

kebersihan/hygiene dan sanitasi lingkungan. Secara umum, pola asuh yang 
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dilakukan oleh ibu sudah baik yaitu dalam hal praktik pemberian makan dan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan. 

Rangsangan psikososial yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

meliputi ibu yang selalu mengajak bercerita anak, memberi hukuman pada anak 

bila anak melalukan kesalahan, kebiasaan tidur siang, waktu yang diberikan ibu 

untuk berlibur bersama anak, membiarkan anak bermain bersama temannya dan 

menyiapkan mainan serta mendampingi atau menyuapi anak pada saat makan. 

Sedangkan praktik kebersihan diri pada penelitian terkait dengan frekuensi mandi 

dalam sehari pada anakbalita, cuci tangan sebelum makan dan setelah buang air 

besar, kebiasaan menggunakan alas kaki ketika bermain diluar ryumah, dan 

kebiasaan ibu memotong kuku anak secara rutin. Dan sanitasi lingkungan meliputi 

sarana buang air besar, air yang digunakan, sarana pengelolaan sampah dan 

limbah rumah tangga. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahdah (2015) 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan antara pola asuh ibu dengan kejadian 

stunting pada balita dimana dengan nila p value =0,001 (p> 0.005).  Serta sejalan 

dengan penelitian Rahmayana (2014) dan Mutmainnah (2017) bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara pola asuh dengan kejadian stunting.  

Menurut lestari (2014) menunjukkan salah satu faktor risiko kejadian 

stunting pada anak umur 6-24 bulan dikecamatan pananggalan kota Subulussam 

yaitu pola asuh yang kurang baik. Hal ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hendrayati  (2014) yang mengatakan bahwa pola asuh tidak 

berhubungan dengan kejadian stunting. 
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g. Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Stunting 

Status ekonomi rendah dianggap memiliki pengaruh yang dominan 

terhadap kejadian kurus dan pendek pada anak. Orang tua dengan dengan 

pendapatan keluarga yang memadai akan memiliki kemampuan untuk 

menyediakan semua kebutuhan primer dan sekunder anak. Keluarga dengan status 

ekonomi yang baik juga memiliki akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. 

Sedangkan anak pada keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung 

mengonsumsi makanan dalam segi kuantitas, kualitas, serta variasi yang kurang. 

Status ekonomi yang tinggi membuat seseorang memilih dan membeli makanan 

yang bergizi dan bervarias. (Eko Setiawan, 2018). Tingkat pendapatan keluarga 

dihitung dan ditentukan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 

Sulawesi Selatan Pada Tahun 2019. 

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa pendapatan keluarga anak 

balita di daerah pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang kabupaten 

jeneponto menunjukkan responden dengan pendapatan kurang terdapat 73 

responden (89.0%), sedangkan responden dengan pendapatan cukup terdapat 9 

responden (11.%).  

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi- Square 

mengenai hubungan pendapatan keluarga dengan kejadian stunting menunjukkan 

bahwa 73 balita dengan pendapatan keluarga yang kurang terdapat 42 balita 

mengalami stunting. Hasil ini menunjukkan bahwa, tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara pendapatan keluarga dengan kejadian stunting (p= 0.600). Hasil 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Eko Setiawan (2018) yang 
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mengatakan bahwa tingkat pendapatan keluarga memiliki hubungan yang 

bermakna dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan. Tetapi pada 

penelitian Windi hapsari (2018) menyatakan bahwa pendapatan keluarga tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting pada balita usia 12-

59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Banyudono II.  

Merujuk dari tabel 4.21 menunjukkan bahwa terdapat 6 balita stunting 

dengan pendapatan keluarga yang cukup, hal ini terjadi karena ibu yang sibuk 

bekerja membuat anak di asuh oleh nenek atau orang yang diberi kepercayaan 

untuk mengasuh anaknya. Dan terdapatnya 31 balita normal dengan pendapatan 

kurang, hal ini terjadi karena ibu yang hanya memiliki aktivitas dirumah membuat 

frekuensi ibu menyusui pada anaknya lebih banyak dan lebih memperhatikan dan 

mendampingi ketika pemberian makan anak.  

Kejadian stunting pada anak balita ditinjau dari karakteristik pendapatan 

keluarga sesuai dengan pernyataan Unicef yang mengatakan bahwa akar masalah 

dari dampak pertumbuhan bayi disebabkan salah satunya berasal dari kirisis 

ekonomi. Adanya ketidak mampuan kepala keluarga dalam memenuhi kecukupan 

gizi bagi bayi, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga berdampak 

pada pertubuhan gizi bayi (Agus Hendra, 2016). 

2. Kejadian Stunting 

Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek dan sangat pendek hingga 

melampaui defisit -2 SD di bawah median panjang atau tinggi badan. Telah 

diketahui bahwa semua masalah anak pendek, gemuk, PTM bermula pada proses 
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tumbuh kembang janin dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Apabila 

prosesnya lancar tidak ada gangguan, maka anak akan tumbuh kembang dengan 

normal sampai dewasa sesuai dengan faktor keturunan atau gen yang sudah 

diprogram dalam sel. Sebaliknya apabila prosesnya tidak normal karena berbagai 

gangguan diantaranya karena kekurangan gizi, maka proses tumbuh kembang 

terganggu. Akibatnya terjadi ketidak normalan, dalam bentuk tubuh pendek, 

meskipun faktor gen dalam sel menunjukkan potensi untuk tumbuh normal 

(Brigitte Sarah, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian di daerah pesisir Desa Bonto Ujung 

Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, lebih dari separuh sampel (58.5%) 

anak balita mengalami stunting dan (41.5%) masuk dalam kategori normal.  

Melihat tingginya prevalensi dan dampak stunting sangat beresiko dalam 

proses kehidupan dimasa yang akan dating mengharuskan adanya intervensi 

dalam mencegah terjadinya stunting terutama pada masa awal kehidupan manusia. 

C. Keterbatasan penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dimana ada beberapa 

responden yang kurang merespon peneliti pada saat diwawancara, sehingga sulit 

untuk menggali informasi tambahan seputar sampel. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di daerah pesisir desa bonto ujung 

kecamatan tarowang kabupaten jeneponto tentang hubungan pola asuh ibu dengan 

kejadian stunting pada anak balita, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat hubungan pola asuh ibu dengan kejadian stunting 

berdasarkan praktik pemberian makan pada anak balita di daerah pesisir 

desa bonto ujung kecamatan tarowang kabupaten jeneponto tahun 2019. 

2. Terdapat hubungan pola asuh ibu dengan kejadian stunting berdasarkan 

rangsangan psikososial pada anak balita di daerah pesisir desa bonto ujung 

kecamatan tarowang kabupaten jeneponto tahun 2019. 

3. Terdapat hubungan pola asuh ibu dengan kejadian stunting berdasarkan 

praktik kebersihan/hygiene pada anak balita di daerah pesisir desa bonto 

ujung kecamatan tarowang kabupaten jeneponto tahun 2019. 

4. Terdapat hubungan pola asuh ibu dengan kejadian stunting berdasarkan 

sanitasi lingkungan pada anak balita di daerah pesisir desa bonto ujung 

kecamatan tarowang kabupaten jeneponto tahun 2019. 

5. Tidak terdapat hubungan pola asuh ibu dengan kejadian stunting 

berdasarkan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada anak balita di daerah 

pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang kabupaten jeneponto tahun 

2019. 



94 

 

 
 

6. Terdapat hubungan pola asuh ibu dengan kejadian stunting pada anak 

balita di daerah pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang kabupaten 

jeneponto tahun 2019. 

7. Tidak terdapat hubungan pendapatan keluarga dengan kejadian stunting 

pada anak balita di daerah pesisir desa bonto ujung kecamatan tarowang 

kabupaten jeneponto tahun 2019. 

 

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang dilakukan di daerah pesisir desa bonto ujung 

kecamatan tarowang kabupaten jeneponto tentang hubungan pola asuh ibu dengan 

kejadian stunting pada anak balita, maka ada beberapa saran yang penting untuk 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Diharapkan instansi di desa setempat lebih memperhatikan sanitasi 

lingkungan di masyarakat bonto ujung, salah satunya dalam pembuatan 

jamban. 

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan rangsangan 

psikososial yang diberikan kepada anak serta praktik kebersihan 

diri/hygiene dan sanitasi lingkungan yang perlu ditingkatkan. 

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor lain selain 

pola asuh yang berhubungan dengan kejadian stunting, baik yang 

berpengaruh langsung maupun tidak langsung mengingat semakin 

tingginya kejadian stunting yang ada di Indonesia dan Pada kebupaten 

Jeneponto. 
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KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN POLA ASUH IBU DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK 

BALITA DI DAERAH PESISIR DESA  BONTO UJUNG KECAMATAN 

TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 

 

No  

Pewawancara  

Tanggal  

 

Identitas Anak Balita 

1. Nama              : 

2. Jenis Kelamin : 

3. Tanggal Lahir : 

4. Umur              : 

5. Tinggi Badan :                       cm 

6. Tanggal pengukuran :         /          / 2019 

 

Identitas Orang Tua 

1. Nama : 1. Ibu         : 

            2. Ayah       : 

2. Umur : 1. Ibu          : 

            2. Ayah       : 

3. Pekerjaan : 1.  Ibu  :   

                   2. Ayah : 

4 Pendapatan :  

4. Pendidikan Terakhir 

Ibu :                                                          Ayah : 

1. Tidak Sekolah                         1. Tidak Sekolah 

2. Tidak lulus SD                        2. Tidak lulus SD 

3. SD/Sederajat                           3. SD/Sederajat    

4. SMP/Sederajat                       4. SMP/Sederajat  

5. SMA/Sederajat                      5. SMA/Sederajat 

6. Diploma/S1                            6. Diploma/S1 

5. Jumlah Anggota Keluarga 

1. ≤4           2. >4 

 

A. Praktik Pemberian Makan Pada Anak Balita 

1. Makanan apa yang pertama kali ibu berikan ketika bayi baru lahir? 

a. Air susu ibu yang pertama kali keluar (kolostrum) 

b. Susu formula 

c. Lainnya ( Sebutkan) 

2. Sampai usia berapa ibu memberikan ASI saja pada bayi? 

a. 6 bulan   b. < 6 bulan 
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3. Sampai usia berapa anak diberhentikan ASI? 

a. ≥ 24 bulan  b. < 24 Bulan 

4. Usia berapa pertama kali ibu memberikan MP-ASI pada Balita? 

a. 6 bulan  b. < 6 bulan  c. Lainnya( sebutkan) 

5. Berapa kali ibu memberi makan anak dalam satu hari? 

a. ≥ 3 kali  b. < 3 kali  c. Lainnya ( sebutkan) 

6. Berapa kali ibu memberikan makanan selingan? 

a. ≥ 2 kali   b. < 2 kali  c. Lainnya ( sebutkan) 

7. Apakah makanan yang diberikan kepada anak bervariasi setiap hari? 

a. Ya   b. tidak 

8. Jika anak tidak mau makan, tindakan apa yang ibu lakukan? 

a. Membujuknya  b. memaksanya  c. lainnya 

 

B. Rangsangan Psikososial 

1. Apakah ibu selalu mendongengkan atau bercerita pada anak? 

a. Ya  b. tidak 

2. Apakah ibu memberikan hukuman bila anak melakukan kesalahan? 

a. Ya  b. tidak 

3. Apakah ibu selalu menganjurkan anak agar tidur siang? 

a. Ya  b. tidak 

4. Apakah ibu selalu mempunyai waktu untuk berliburan dengan anak? 

a. Ya  b. tidak 

5. Apakah ibu membiarkan anak bermain dengan teman-temannya? 

a. Ya  b. tidak 

6. Apakah ibu menyediakan mainan untuk anak? 

a. Ya  b. tidak 

7. Apakah ibu mendampingi atau menyuapi anak untuk makan? 

a. Ya  b. tidak 

8. Apakah ibu selalu merespon anak ketika berceloteh? 

a. Ya  b. tidak 

C. Praktik Kebersihan/Hygiene 

1. Apakah ibu mencuci piring dan gelas dengan air dan sabun? 

a. Ya  b. tidak 

2. Berapa kali ibu memandikan anak dalam satu hari? 

a. ≥ 2 kali  b. < 2 kali 

3. Apakah ibu mencuci tangan ketika hendak memberikan makan pada anak? 

a. Ya  b. tidak 

4. Apakah anak ibu sebelum dan sesudah makan selalu mencuci tangan dengan 

sabun? 

a. Ya  b. tidak 

5. Apakah anak ibu setelah BAB mencuci tangan dengan sabun? 

a. Ya  b. tidak 

6. Bila anak sedang bermain diluar rumah, apakah anak memakai alas kaki? 

a. Ya  b. tidak 
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7. Berapa kali ibu membersihkan kuku anak? 

a. 1 kali seminggu   b. 1 kali 2 minggu 

8. Berapa kali ibu menggosok gigi anak? 

a. ≥ 2 kali    b. < 2 kali 

 

D. Sanitasi Lingkungan (Observasi) 

1. Apakah ibu mempunyai saluran pembuangan air limbah dirumah? 

a. Ya  b. tidak 

2. Apakah ibu mempunyai jamban keluarga didalam rumah? 

a. Ya  b. tidak 

3. Apakah dirumah ibu ada tempat pembuangan sampah? 

a. Ya  b. tidak 

4. Apakah rumah ibu mempunyai ventilasi yang cukup(baik)? 

a. Ya  b. tidak 

5. Apakah lantai rumah ibu terbuat dari semen? 

a. Ya  b. tidak 

6. Apakah ibu menampung air bersih untuk memasak? 

a. Ya  b. tidak 

7. Apakah tempat penampungan air didalam rumah ibu tertutup? 

a. Ya  b. tidak 

8. Apakah ibu membersihkan tempat-tempat penampungan air minimal 1 kali  

seminggu? 

a. Ya  b. tidak 

E. Pemanfaatan pelayanan Kesehatan  

1. Apakah ibu rutin membawa anak ibu ke posyandu  untuk ditimbang? 

a. Ya  b. tidak 

2. Apakah ibu membawa KMS bila datang Ke Posyandu? 

a. Ya  b. tidak 

3. Apakah anak ibu mendapatkan imunisasi lengkap? 

a. Ya  b. tidak 

4. Apakah ibu langsung membawa anak ke pelayanan kesehatan terdekat jika 

anak sakit? 

a. Ya  b. tidak 

Jika Ya , pelayanan kesehatan apa yang ibu sering kunjungi? 

a. Puskesmas 

b. Rumah Sakit 

c. Praktek Bidan 

d. Praktek Dokter 

Jika Tidak, upaya apa yang ibu lakukan untuk kesembuhan anak 

a. Diobati sendiri   b. Kedukun 

5. Apakah ibu langsung memberikan obat untuk anak bila anak sakit? 

a. Ya  b. tidak 

6. Apakah ibu pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan dan gizi? 

a. Ya  b. tidak 
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7. Apakah ibu sewaktu hamil rutin memeriksakan kehamilan dipelayanan 

kesehatan? 

a. Ya  b. tidak 

8. Apakah ibu waktu melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan? 

a. Ya  b. tidak 
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No Nama JK Umur 

Balita 

TB TbU Status 

Gizi 

Umur 

Ibu 

Peke

rjaa

n 

Ibu 

Pendapa

tan 

Keluarg

a 

Pendidik

an Ibu 

Angta 

klga 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Prakti

k 

pembe

rian 

makan 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Rangs

angan 

Psikos

osial 

1 Iw Lk 48-59 99.4

0 cm 

-1.58 Normal 41-50 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

2 Alw Lk 36-47 118.

80 

cm 

4.44 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

<4 Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ti

da

k 

Tidak 

Baik 

ya ya tid

ak 

tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya Baik 

3 Srn P 36-47 88.2

0 cm 

-1.98 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya Baik 

4 Sro P 36-47 91.5

0 cm 

-1.13 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya Baik 

5 Ast P 36-47 90.0

0 cm 

-1.65 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya lai

nn

ya 

Baik ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya Baik 

6 Akf P 24-35 82.3

0 cm 

-2.20 Stuntin

g 

<20 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

Tidak 

Baik 

7 Ais P 12-23 80.3

0 cm 

-1.46 Normal 21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

<4 Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya lai

nn

ya 

Tidak 

Baik 

ya tid

ak 

ya ya ya ya ya ya Baik 

8 Nur Lk 24-35 87.2

0 cm 

-2.32 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

9 Els P 36-47 85.5

0 cm 

-3.11 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

<4 Ya Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Baik ya ya ya ya ya ya tid

ak 

ya Baik 

10 Mfh Lk 24-35 86.5

0 cm 

-2.45 Stuntin

g 

21-30 Hon

orer 

> Rp. 2, 

860,382 

Diploma/

S1 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya ya ya ya ya ya ya ya Baik 

11 Key P 24-35 81.4

0 cm 

-2.43 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya lai

nn

ya 

Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya ya Tidak 

Baik 

12 Ram Lk 36-47 88.0

0 cm 

-2.49 Stuntin

g 

31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya lai

nn

ya 

Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

13 Suc P 36-47 89.3 

cm 

-1.85 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ya Ti

da

Ya Ya Ya Ya lai

nn

Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 
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2 k ya 

14 Put Lk 48-59 92.5

0 cm 

-2.74 Stuntin

g 

31-40 Peta

ni 

< Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

15 Tri P 48-59 90.0

0 cm 

-3.12 Stuntin

g 

31-40 Peta

ni 

< Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

16 Abd Lk 24-35 95.3

0 cm 

-.10 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya Baik 

17 Ata Lk 24-35 82.7

0 cm 

-2.66 Stuntin

g 

<20 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

>4 Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

18 Sah P 48-59 118.

00 

cm 

3.00 Normal <20 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Baik 

19 Muh P 36-47 93.7

0 cm 

-2.05 Stuntin

g 

31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

20 Nur Lk 36-47 118.

50 

cm 

4.95 Normal 21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

>4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya Baik 

21 Sur P 36-47 98.0

0 cm 

-.36 Normal 21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya ya ya tid

ak 

ya ya ya ya Baik 

22 Sya P 48-59 100.

00 

cm 

-.86 Normal <20 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya Baik 

23 Nur Lk 48-59 123.

00 

cm 

2.89 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

24 Mir P 36-47 80.0

0 cm 

-4.74 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

25 Kai P 36-47 87.3

0 cm 

-2.44 Stuntin

g 

21-30 Peta

ni 

< Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

26 Alf P 48-59 92.0

0 cm 

-3.40 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ti

da

k 

Baik ya tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

27 Al Lk 48-59 95.4

0 cm 

-2.68 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

SMA/Sed

erjat 

>4 Ya Ya Ti

da

Ya Ti

da

Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 
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2 k k 

28 Ifa Lk 36-47 78.8

0 cm 

-5.48 Stuntin

g 

31-40 Peta

ni 

< Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

29 Abi P 48-59 76.2

0 cm 

-6.20 Stuntin

g 

<20 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

>4 Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

30 Ibn Lk 36-47 77.1

0 cm 

-5.77 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

>4 Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ya Ya lai

nn

ya 

Tidak 

Baik 

ya tid

ak 

ya ya ya ya tid

ak 

ya Baik 

31 Fiz Lk 48-59 104.

20 

cm 

-1.00 Normal 31-40 IRT > Rp. 2, 

860,382 

SD/Seder

ajat 

<4 Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ti

da

k 

Baik tid

ak 

tid

ak 

ya ya ya ya tid

ak 

tid

ak 

Baik 

32 And Lk 36-47 97.0

0 cm 

-1.20 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

Tidak 

sekolah 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya lai

nn

ya 

Baik tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya Baik 

33 Bila Lk 36-47 86.0

0 cm 

-2.88 Stuntin

g 

21-30 PNS > Rp. 2, 

860,382 

Diploma/

S1 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya ya ya ya ya ya ya ya Baik 

34 Rah P 36-47 85.0

0 cm 

-3.12 Stuntin

g 

31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ya Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya lai

nn

ya 

Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya ya ya Tidak 

Baik 

35 Umi P 48-59 97.0

0 cm 

-1.94 Normal 21-30 PNS > Rp. 2, 

860,382 

Diploma/

S1 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya ya ya ya ya ya ya ya Baik 

36 Qil P 12-23 81.0

0 cm 

-.92 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

Tidak 

sekolah 

>4 Ya Ya Ya Ya Ya Ti

da

k 

Ya lai

nn

ya 

Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya ya ya ya Baik 

37 Ika Lk 24-35 87.7

0 cm 

-1.82 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

Tidak 

sekolah 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya lai

nn

ya 

Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya ya ya ya Baik 

38 Put P 48-59 91.0

0 cm 

-2.78 Stuntin

g 

31-40 PNS > Rp. 2, 

860,382 

Diploma/

S1 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

ya ya ya ya ya ya Baik 

39 Nay P 48-59 97.0

0 cm 

-2.20 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ti

da

k 

Baik tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

40 Ila P 24-35 86.2

0 cm 

-1.43 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

>4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya ya ya tid

ak 

ya ya ya ya Baik 

41 Ulu P 24-35 77.0

0 cm 

-3.96 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

ya ya ya ya ya ya Baik 
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42 Rif P 48-59 99.0
0 cm 

-2.19 Stuntin
g 

21-30 IRT < Rp. 
2,860,38

2 

SMP/Sed
erajat 

<4 Ya Ya Ya Ti
da

k 

Ya Ti
da

k 

Ya Ya Baik tid
ak 

ya tid
ak 

tid
ak 

ya tid
ak 

tid
ak 

ya Tidak 
Baik 

43 Sai Lk 48-59 102.

30 

cm 

-1.67 Normal 21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ti

da

k 

Baik ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya Baik 

44 Ram Lk 48-59 98.0

0 cm 

-2.44 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya ya ya Baik 

45 Ris Lk 48-59 99.0

0 cm 

-1.65 Normal 21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

46 Adi P 36-47 90.0

0 cm 

-1.67 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya Tidak 

Baik 

47 Nur P 36-47 85.0

0 cm 

-2.83 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya ya ya ya ya ya ya ya Baik 

48 Ais P 36-47 97.0

0 cm 

-.90 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

Tidak 

lulus SD 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ti

da

k 

Ya lai

nn

ya 

Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

49 Muh P 48-59 90.7

0 cm 

-3.14 Stuntin

g 

31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

Tidak 

sekolah 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya ya ya Baik 

50 Sal Lk 36-47 92.0

0 cm 

-1.59 Normal 21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya lai

nn

ya 

Baik tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Baik 

51 Muh Lk 36-47 87.5

0 cm 

-2.85 Stuntin

g 

31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

Tidak 

lulus SD 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya ya ya Baik 

52 Nov Lk 48-59 96.0

0 cm 

-2.54 Stuntin

g 

41-50 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

53 Mj Lk 36-47 85.6

0 cm 

-3.67 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya lai

nn

ya 

Baik ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya ya ya Baik 

54 Rul Lk 48-59 96.6

0 cm 

-2.34 Stuntin

g 

>50 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

55 Rin P 36-47 89.5

0 cm 

-2.19 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

<4 Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

ya ya ya ya tid

ak 

ya Baik 



LAMPIRAN 2 

 

56 Nn P 36-47 106.
50 

cm 

.83 Normal >50 IRT < Rp. 
2,860,38

2 

SD/Seder
ajat 

<4 Ti
da

k 

Ti
da

k 

Ti
da

k 

Ya Ya Ya Ya Ti
da

k 

Baik tid
ak 

tid
ak 

tid
ak 

tid
ak 

ya tid
ak 

tid
ak 

ya Tidak 
Baik 

57 Sel  Lk 36-47 90.4

0 cm 

-2.67 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

Tidak 

sekolah 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ya Ya lai

nn

ya 

Baik tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

58 Nai P 48-59 102.

50 

cm 

-.82 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

>4 Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya ya ya ya Baik 

59 Eli P 48-59 105.

10 

cm 

-.59 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ti

da

k 

Baik ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya ya ya Baik 

60 Hra P 36-47 91.1

0 cm 

-1.44 Normal 31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya lai

nn

ya 

Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya Baik 

61 Bar P 24-35 83.2

0 cm 

-2.23 Stuntin

g 

31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

Tidak 

lulus SD 

>4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya ya ya Baik 

62 Ani Lk 48-59 90.1

0 cm 

-3.54 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Baik ya tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya ya ya Baik 

63 Dah P 36-47 76.8

0 cm 

-5.06 Stuntin

g 

31-40 Hon

orer 

< Rp. 

2,860,38

2 

Diploma/

S1 

>4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya ya ya ya ya ya ya ya Baik 

64 Stu P 48-59 95.7

0 cm 

-2.79 Stuntin

g 

31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya ya ya tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya Baik 

65 Ani Lk 48-59 98.3

0 cm 

-2.05 Stuntin

g 

41-50 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ti

da

k 

Tidak 

Baik 

ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya tid

ak 

ya Baik 

66 Ira P 12-23 71.6

0 cm 

-3.52 Stuntin

g 

21-30 IRT > Rp. 2, 

860,382 

SMA/Sed

erjat 

>4 Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya ya ya Baik 

67 Afa P 24-35 82.0

0 cm 

-2.27 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

68 Ahr P 36-47 101.

00 

cm 

.07 Normal 21-30 PNS > Rp. 2, 

860,382 

Diploma/

S1 

<4 Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Ya Baik ya ya ya ya ya ya ya ya Baik 

69 Rah P 36-47 86.1

0 cm 

-3.47 Stuntin

g 

31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya ya tid

ak 

Tidak 

Baik 



LAMPIRAN 2 

 

70 Itr P 36-47 80.2
0 cm 

-4.20 Stuntin
g 

31-40 IRT < Rp. 
2,860,38

2 

SD/Seder
ajat 

>4 Ya Ya Ti
da

k 

Ya Ti
da

k 

Ya Ya Ya Baik ya tid
ak 

tid
ak 

tid
ak 

ya tid
ak 

tid
ak 

ya Tidak 
Baik 

71 Uhr Lk 36-47 90.2

0 cm 

-2.35 Stuntin

g 

31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

Tidak 

lulus SD 

>4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya lai

nn

ya 

Baik tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

72 Kar Lk 24-35 83.2

0 cm 

-2.69 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya ya ya ya ya ya ya ya Baik 

73 Ram Lk 24-35 83.2

0 cm 

-1.44 Normal <20 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

<4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

ya tid

ak 

ya ya Baik 

74 Nan Lk 24-35 89.6

0 cm 

-.90 Normal 21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

>4 Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya ya ya Baik 

75 Aq Lk 48-59 91.0

0 cm 

-3.04 Stuntin

g 

21-30 Peta

ni 

< Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

76 Tay P 12-23 80.0

0 cm 

-1.47 Normal 21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 

77 Hri Lk 24-35 75.7

0 cm 

-4.51 Stuntin

g 

21-30 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMA/Sed

erjat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

ya ya ya ya ya ya Baik 

78 wah Lk 12-23 80.0

0 cm 

-1.85 Normal 31-40 Peta

ni 

< Rp. 

2,860,38

2 

Tidak 

lulus SD 

<4 Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Baik ya tid

ak 

ya ya ya ya tid

ak 

ya Baik 

79 rah Lk 24-35 77.2

0 cm 

-4.23 Stuntin

g 

21-30 IRT > Rp. 2, 

860,382 

SMA/Sed

erjat 

<4 Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ya Ti

da

k 

lai

nn

ya 

Tidak 

Baik 

tid

ak 

tid

ak 

ya ya ya ya ya ya Baik 

80 Ili P 24-35 92.9

0 cm 

-.21 Normal 41-50 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SD/Seder

ajat 

>4 Ya Ya Ya Ya Ti

da

k 

Ti

da

k 

Ya Ti

da

k 

Baik tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya ya ya Baik 

81 Ind P 24-35 78.5

0 cm 

-3.99 Stuntin

g 

31-40 IRT < Rp. 

2,860,38

2 

SMP/Sed

erajat 

>4 Ya Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Baik ya ya ya ya ya ya ya ya Baik 

82 Iia P 24-35 81.0

0 cm 

-3.04 Stuntin

g 

21-30 IRT > Rp. 2, 

860,382 

SMP/Sed

erajat 

<4 Ya Ya Ti

da

k 

Ya Ya Ya Ya Ya Baik ya tid

ak 

tid

ak 

tid

ak 

ya tid

ak 

tid

ak 

ya Tidak 

Baik 



LAMPIRAN 3 

 
 

Lampiran Analisis Univariat 

Statistics 

 kelompok umur Pekerjaan Ibu Pendidikan Ibu Pendapatan Jumlah Anggota 

Keluarga 

N 
Valid 82 82 82 82 82 

Missing 0 0 0 0 0 

 

kelompok umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<20 6 7.3 7.3 7.3 

21-30 36 43.9 43.9 51.2 

31-40 34 41.5 41.5 92.7 

41-50 4 4.9 4.9 97.6 

>50 2 2.4 2.4 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Pekerjaan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Honorer 2 2.4 2.4 2.4 

IRT 70 85.4 85.4 87.8 

Petani 6 7.3 7.3 95.1 

PNS 4 4.9 4.9 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pendidikan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak sekolah 5 6.1 6.1 6.1 

Tidak lulus SD 5 6.1 6.1 12.2 

SD/Sederajat 31 37.8 37.8 50.0 

SMP/Sederajat 18 22.0 22.0 72.0 

SMA/Sederjat 17 20.7 20.7 92.7 

Diploma/S1 6 7.3 7.3 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Pendapatan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

< Rp. 2,860,382 73 89.0 89.0 89.0 

> Rp. 2, 860,382 9 11.0 11.0 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Jumlah Anggota Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<4 49 59.8 59.8 59.8 

>4 33 40.2 40.2 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

Statistics 

 Jenis Kelamin Umur Balita 

N 
Valid 82 82 

Missing 0 0 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

laki-laki 36 43.9 43.9 43.9 

perempuan 46 56.1 56.1 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Umur Balita 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

12-23 5 6.1 6.1 6.1 

24-35 19 23.2 23.2 29.3 

36-47 32 39.0 39.0 68.3 

48-59 26 31.7 31.7 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Praktik Pemberian Makan PAda Anak Balita 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 77 93.9 93.9 93.9 

Tidak Baik 5 6.1 6.1 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Makanan apa yang pertama kali ibu berikan ketika bayi baru lahir? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ya 75 91.5 91.5 91.5 

Tidak 7 8.5 8.5 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sampai usia berapa ibu memberikan ASI saja pada bayi? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ya 63 76.8 76.8 76.8 

Tidak 19 23.2 23.2 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Sampai usia berapa anak diberhentikan ASI? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ya 31 37.8 37.8 37.8 

Tidak 51 62.2 62.2 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Usia berapa pertama kali ibu memberikan MP-ASI pada Balita? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ya 73 89.0 89.0 89.0 

Tidak 9 11.0 11.0 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Berapa kali ibu memberi makan anak dalam satu hari? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ya 61 74.4 74.4 74.4 

Tidak 21 25.6 25.6 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Berapa kali ibu memberikan makanan selingan? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ya 69 84.1 84.1 84.1 

Tidak 13 15.9 15.9 100.0 

Total 82 100.0 100.0  



 
 

 

 

Apakah makanan yang diberikan kepada anak bervariasi setiap hari? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ya 81 98.8 98.8 98.8 

Tidak 1 1.2 1.2 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Jika anak tidak mau makan, tindakan apa yang ibu lakukan? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ya 53 64.6 64.6 64.6 

Tidak 12 14.6 14.6 79.3 

lainnya 17 20.7 20.7 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 

Rangsangan Psikososial 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 48 58.5 58.5 58.5 

Tidak Baik 34 41.5 41.5 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu selalu mendongengkan atau bercerita pada anak? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 40 48.8 48.8 48.8 

tidak 42 51.2 51.2 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



 
 

 

Apakah ibu memberikan hukuman bila anak melakukan kesalahan? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 24 29.3 29.3 29.3 

tidak 58 70.7 70.7 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu selalu menganjurkan anak agar tidur siang? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 51 62.2 62.2 62.2 

tidak 31 37.8 37.8 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu selalu mempunyai waktu untuk berliburan dengan anak? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 19 23.2 23.2 23.2 

tidak 63 76.8 76.8 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

Apakah ibu membiarkan anak bermain dengan teman-temannya? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 68 82.9 82.9 82.9 

tidak 14 17.1 17.1 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu menyediakan mainan untuk anak? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 49 59.8 59.8 59.8 

tidak 33 40.2 40.2 100.0 

Total 82 100.0 100.0  



 
 

 

 

Apakah ibu mendampingi atau menyuapi anak untuk makan? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 35 42.7 42.7 42.7 

tidak 47 57.3 57.3 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu selalu merespon anak ketika berceloteh? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 79 96.3 96.3 96.3 

tidak 3 3.7 3.7 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Praktik Kebersihan/ Hygne 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 57 69.5 69.5 69.5 

Tidak Baik 25 30.5 30.5 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu mencuci piring dan gelas dengan air dan sabun? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ya 82 100.0 100.0 100.0 

 

Berapa kali ibu memandikan anak dalam satu hari? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 53 64.6 64.6 64.6 

tidak 29 35.4 35.4 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 



 
 

 

Apakah ibu mencuci tangan ketika hendak memberikan makan pada anak? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 79 96.3 96.3 96.3 

tidak 3 3.7 3.7 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah anak ibu sebelum dan sesudah makan selalu mencuci tangan dengan 

sabun? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 38 46.3 46.3 46.3 

tidak 44 53.7 53.7 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah anak ibu setelah BAB mencuci tangan dengan sabun? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 30 36.6 36.6 36.6 

tidak 52 63.4 63.4 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Bila anak sedang bermain diluar rumah, apakah anak memakai alas kaki? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 58 70.7 70.7 70.7 

tidak 24 29.3 29.3 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Berapa kali ibu membersihkan kuku anak? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 69 84.1 84.1 84.1 

tidak 13 15.9 15.9 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Berapa kali ibu menggosok gigi anak? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 23 28.0 28.0 28.0 

tidak 59 72.0 72.0 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Sanitasi Lingkungan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 55 67.1 67.1 67.1 

Tidak Baik 27 32.9 32.9 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu mempunyai saluran pembuangan air limbah dirumah? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 50 61.0 61.0 61.0 

tidak 32 39.0 39.0 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu mempunyai jamban keluarga didalam rumah? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 39 47.6 47.6 47.6 

tidak 43 52.4 52.4 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 



 
 

 

Apakah dirumah ibu ada tempat pembuangan sampah? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 47 57.3 57.3 57.3 

tidak 35 42.7 42.7 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah rumah ibu mempunyai ventilasi yang cukup(baik)? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 74 90.2 90.2 90.2 

tidak 8 9.8 9.8 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah lantai rumah ibu terbuat dari semen? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 21 25.6 25.6 25.6 

tidak 61 74.4 74.4 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu menampung air bersih untuk memasak? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 54 65.9 65.9 65.9 

tidak 28 34.1 34.1 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah tempat penampungan air didalam rumah ibu tertutup? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 61 74.4 74.4 74.4 

tidak 21 25.6 25.6 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 



 
 

 

Apakah ibu membersihkan tempat-tempat penampungan air minimal 1 kali  

seminggu? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 79 96.3 96.3 96.3 

tidak 3 3.7 3.7 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Baik 80 97.6 97.6 97.6 

Tidak Baik 2 2.4 2.4 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu rutin membawa anak ibu ke posyandu  untuk ditimbang? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ya 56 68.3 68.3 68.3 

tidak 26 31.7 31.7 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu membawa KMS bila datang Ke Posyandu? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 29 35.4 35.4 35.4 

tidak 53 64.6 64.6 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apakah anak ibu mendapatkan imunisasi lengkap? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 68 82.9 82.9 82.9 

tidak 14 17.1 17.1 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu langsung membawa anak ke pelayanan kesehatan terdekat jika anak 

sakit? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ya 82 100.0 100.0 100.0 

 

Jika Ya, Pelayanan Kesehatan apa yang ibu sering kunjungi? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

puskesmas 31 37.8 37.8 37.8 

Rumah sakit 4 4.9 4.9 42.7 

Praktek Bidan 47 57.3 57.3 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu langsung memberikan obat untuk anak bila anak sakit? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 80 97.6 97.6 97.6 

tidak 2 2.4 2.4 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan dan gizi? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 31 37.8 37.8 37.8 

tidak 51 62.2 62.2 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 



 
 

 

Apakah ibu sewaktu hamil rutin memeriksakan kehamilan dipelayanan 

kesehatan? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ya 79 96.3 96.3 96.3 

tidak 3 3.7 3.7 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Apakah ibu waktu melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ya 82 100.0 100.0 100.0 

 

Pola Asuh Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

baik 29 35.4 35.4 35.4 

kurang 53 64.6 64.6 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Status Gizi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Normal 34 41.5 41.5 41.5 

Stunting 48 58.5 58.5 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Analisis Bivariat 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Praktik Pemberian Makan 

PAda Anak Balita * Status Gizi 
82 100.0% 0 0.0% 82 100.0% 

 

Praktik Pemberian Makan PAda Anak Balita * Status Gizi Crosstabulation 

 Status Gizi Total 

Normal Stunting 

Praktik Pemberian Makan 

PAda Anak Balita 

Baik 

Count 32 45 77 

% within Praktik Pemberian 

Makan PAda Anak Balita 
41.6% 58.4% 100.0% 

Tidak Baik 

Count 2 3 5 

% within Praktik Pemberian 

Makan PAda Anak Balita 
40.0% 60.0% 100.0% 

Total 

Count 34 48 82 

% within Praktik Pemberian 

Makan PAda Anak Balita 
41.5% 58.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .005a 1 .945   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .005 1 .945   

Fisher's Exact Test    1.000 .661 

N of Valid Cases 82     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.07. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 



 
 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Rangsangan Psikososial * 

Status Gizi 
82 100.0% 0 0.0% 82 100.0% 

 

Rangsangan Psikososial * Status Gizi Crosstabulation 

 Status Gizi Total 

Normal Stunting 

Rangsangan Psikososial 

Baik 

Count 26 22 48 

% within Rangsangan 

Psikososial 
54.2% 45.8% 100.0% 

Tidak Baik 

Count 8 26 34 

% within Rangsangan 

Psikososial 
23.5% 76.5% 100.0% 

Total 

Count 34 48 82 

% within Rangsangan 

Psikososial 
41.5% 58.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.697a 1 .006   

Continuity Correctionb 6.486 1 .011   

Likelihood Ratio 7.965 1 .005   

Fisher's Exact Test    .007 .005 

N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.10. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 



 
 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Praktik Kebersihan/ Hygne * 

Status Gizi 
82 100.0% 0 0.0% 82 100.0% 

 

Praktik Kebersihan/ Hygne * Status Gizi Crosstabulation 

 Status Gizi Total 

Normal Stunting 

Praktik Kebersihan/ Hygne 

Baik 

Count 29 28 57 

% within Praktik Kebersihan/ 

Hygne 
50.9% 49.1% 100.0% 

Tidak Baik 

Count 5 20 25 

% within Praktik Kebersihan/ 

Hygne 
20.0% 80.0% 100.0% 

Total 

Count 34 48 82 

% within Praktik Kebersihan/ 

Hygne 
41.5% 58.5% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.826a 1 .009   

Continuity Correctionb 5.613 1 .018   

Likelihood Ratio 7.253 1 .007   

Fisher's Exact Test    .014 .008 

N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.37. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 



 
 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Sanitasi Lingkungan * Status 

Gizi 
82 100.0% 0 0.0% 82 100.0% 

 

Sanitasi Lingkungan * Status Gizi Crosstabulation 

 Status Gizi Total 

Normal Stunting 

Sanitasi Lingkungan 

Baik 
Count 29 26 55 

% within Sanitasi Lingkungan 52.7% 47.3% 100.0% 

Tidak Baik 
Count 5 22 27 

% within Sanitasi Lingkungan 18.5% 81.5% 100.0% 

Total 
Count 34 48 82 

% within Sanitasi Lingkungan 41.5% 58.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8.732a 1 .003   

Continuity Correctionb 7.379 1 .007   

Likelihood Ratio 9.317 1 .002   

Fisher's Exact Test    .004 .003 

N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.20. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pemanfaatan Pelayanan 

Kesehatan * Status Gizi 
82 100.0% 0 0.0% 82 100.0% 

 

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan * Status Gizi Crosstabulation 

 Status Gizi Total 

Normal Stunting 

Pemanfaatan Pelayanan 

Kesehatan 

Baik 

Count 34 46 80 

% within Pemanfaatan 

Pelayanan Kesehatan 
42.5% 57.5% 100.0% 

Tidak Baik 

Count 0 2 2 

% within Pemanfaatan 

Pelayanan Kesehatan 
0.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Count 34 48 82 

% within Pemanfaatan 

Pelayanan Kesehatan 
41.5% 58.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.452a 1 .228   

Continuity Correctionb .229 1 .632   

Likelihood Ratio 2.177 1 .140   

Fisher's Exact Test    .509 .340 

N of Valid Cases 82     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .83. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 



 
 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pola Asuh Ibu * Status Gizi 82 100.0% 0 0.0% 82 100.0% 

 

Pola Asuh Ibu * Status Gizi Crosstabulation 

 Status Gizi Total 

Normal Stunting 

Pola Asuh Ibu 

baik 
Count 18 11 29 

% within Pola Asuh Ibu 62.1% 37.9% 100.0% 

kurang 
Count 16 37 53 

% within Pola Asuh Ibu 30.2% 69.8% 100.0% 

Total 
Count 34 48 82 

% within Pola Asuh Ibu 41.5% 58.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.849a 1 .005   

Continuity Correctionb 6.590 1 .010   

Likelihood Ratio 7.858 1 .005   

Fisher's Exact Test    .009 .005 

N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.02. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pendapatan * Status Gizi 82 100.0% 0 0.0% 82 100.0% 

 

 

Pendapatan * Status Gizi Crosstabulation 

 Status Gizi Total 

Normal Stunting 

Pendapatan 

< Rp. 2,860,382 
Count 31 42 73 

% within Pendapatan 42.5% 57.5% 100.0% 

> Rp. 2, 860,382 
Count 3 6 9 

% within Pendapatan 33.3% 66.7% 100.0% 

Total 
Count 34 48 82 

% within Pendapatan 41.5% 58.5% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .275a 1 .600   

Continuity Correctionb .028 1 .868   

Likelihood Ratio .281 1 .596   

Fisher's Exact Test    .729 .441 

N of Valid Cases 82     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.73. 

b. Computed only for a 2x2 table 



LAMPIRAN 4 
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Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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