
 

 
 

HUBUNGAN PRAKTIK MENYUSUI DENGAN PERTUMBUHAN DAN 

PERKEMBANGAN ANAK USIA 1-3 TAHUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skripsi 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 

Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter 

Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

SITTI RAHMAH NINGSIH 

NIM: 70600116013 

 

 

 
 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2020 



 

 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 
Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama : Sitti Rahmah Ningsih 

NIM 70600116013 

Tempat/Tgl. Lahir : Bila Soppeng, 13 Mei 1998 

Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter 

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani 2 Lr. 7 No.17 

Judul : Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan dan 

Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar 

adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, 

tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar 

yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

 
Makassar, 20 Februari 2020 

Penyusun, 

 

 

Sitti Rahmah Ningsih 

NIM: 70600116013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i 



 
 
 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Skripsi yang berjudul, “Hubungan Praktik Menyusui Dengan Pertumbuhan 

dan Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun”, yang disusun oleh Sitti Rahmah Ningsih, 

NIM : 70600116013. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan 

dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 20 Februari 

2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Kedokteran.  

 

 
DEWAN PENGUJI 

 
 
Makassar, 20 Februari 2020 M 

26 Jumadil Akhir 1441 H 

 

Ketua : Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes ( .......................... ) 

 

Sekretaris : dr. Darmawansyih, M.Kes (… ...................... ) 

 

Pembimbing I: dr. Andi Faradilah,Sp.GK, M.Kes (… ...................... ) 

 

Pembimbing II: Dr. dr. Rosdianah, M.Kes (… ...................... ) 

 

Penguji I : dr. Rista Suryaningsih, M.Med.Ed (… ..................... ) 

 

Penguji II : Prof. Dr.H.M Dahlan, M.Ag (… ...................... ) 

 
 

Diketahui Oleh: 

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar 

 
 

Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.Kes 

NIP. 19800701 200604 2 002 
 

 

 

 

 

ii 



 
 
 

KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan 

kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 

1-3 Tahun”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana 

Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Penulis juga tak lupa untuk senantiasa mengirimkan sholawat dan 

salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Uswatun Hasanah. 

Dalam penyelesaikan proposal ini, tidak hanya semata – mata dari usaha penulis 

sendiri. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar – besarnya dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Orangtuaku yang 

tercinta, sebagai penyemangat dan sumber inspirasi terbesarku Ayahanda H. Abd Latif 

dan Ibunda Hj. Saberiah Asaf atas cinta kasih, doa restu, bimbingan, dukungan serta 

motivasi. 

1. Pembimbing I dan pembimbing II dr. Andi Faradilah, Sp.GK.,M.Kes dan Dr. dr. 

 

Rosdianah Rahim, M.Kes, yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada 

penulis dalam rangka perbaikan penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, 

motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual. 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



 
 
 

2. Penguji kompetensi dan penguji integrasi keislaman dr. Rista Suryaningsih, 

M.Med.Ed dan Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag atas saran, kritik, arahan dan 

bimbingannya yang diberikan sehingga penulis dapat menghasilkan karya terbaik 

yang dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain. 

3. Kepada para Pegawai di Puskesmas Sudiang, Puskesmas Takalar, dan Puskesmas 

Jeneponto dalam penelitian ini beserta seluruh Staf Puskesmas yang telah 

membantu terlaksananya penelitian ini. 

4. Ketua Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin Makassar dr.Darmawansyih, M.Kes selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Dokter dan Sekertaris Program Studi Kedokteran beserta dosen pengajar 

mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis 

menempuh bangku kuliah di Prodi Pendidikan Dokter yang telah banyak membantu 

dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini. 

5. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr. dr. 

 

Syatirah Jalaluddin Sp.A, M.Kes serta seluruh Staf Akademik yang telah membantu 

mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama 

menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar. 

6. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D beserta 

jajarannya. 

 

 

 

 

 

iv 



 
 
 

7. Kepada sahabat-sahabat saya tersayang Dian Wahyuni, Andi Eka Purnama Sari, dan 

Ardhia Regita Cahyani yang telah memberikan masukan yang positif, membatu 

penulis baik dalam bentuk fisik maupun non fisik dan tidak pernah lelah mendengar 

keluh kesah penulis selama menempuh studi. 

8. Kepada teman-teman Nucle1 angkatan pertama 2016 dimana banyak hal yang telah 

kita lalui bersama, semoga makin kompak. Terkhusus untuk teman sebimbingan 

saya Sri Rezki Wahdania Jamaluddin dan Fitri Nengsi Astuti yang telah 

memberikan semangat serta saran-saran yang positif kepada penulis. 

9. Teman KKN Desa Pattojo, yang telah memberikan saya dukungan dan selalu 

memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi. 

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut 

berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, 

Aamiin! Sekian dan terimakasih. 

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 
Makassar, 10 Februari 2020 

 

 

 

Sitti Rahmah Ningsih 
 
 

 

 

 

 

 

v 



 
 
 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN SAMPUL 

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... iii 

DAFTAR ISI ................................................................................................................... vi 

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... viii 

DAFTAR BAGAN .......................................................................................................... ix 

DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................................x 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ..........................................................................................................1 

B. Rumusan Masalah......................................................................................................5 

C. Hipotesis....................................................................................................................5 

D. Kajian Pustaka ...........................................................................................................6 

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian ..................................................8 

F. Tujuan Penelitian ..................................................................................................... 11 

G. Manfaat Penelitian ................................................................................................... 11 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun 

1. Definisi ................................................................................................................ 12 

2. Tumbuh Kembang Anak ...................................................................................... 12 

3. Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Anak .......................................... 16 

4. Penilaian Tumbuh Kembang Anak ....................................................................... 19 

B. Praktik Menyusui 

1. Definisi dari Menyusui ........................................................................................ 21 

 

 

 

 
vi 



 
 
 

2. Teknik Menyusui ................................................................................................ 21 

3. Faktor yang Mempengaruhi Teknik Menyusui .................................................... 24 

4. Efektifitas Menyusui ........................................................................................... 24 

C. Tinjauan Islam tentang Menyusui ............................................................................ 25 

D. Kerangka Teori ........................................................................................................ 28 

E. Kerangka Konsep .................................................................................................... 28 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ...................................................................................... 29 

B. Pendekatan Penelitian .............................................................................................. 29 

C. Populasi dan Sampel ................................................................................................ 30 

D. Cara Pengumpulan Data ........................................................................................... 31 

E. Instrumen Peneltian ................................................................................................. 32 

F. Analisis dan Pengolahan Data .................................................................................. 32 

G. Penyajian Data ......................................................................................................... 33 

H. Alur Penelitian ......................................................................................................... 34 

I. Etika Penelitian Data................................................................................................ 35 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil ........................................................................................................................ 36 

B. Pembahasan ............................................................................................................. 44 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan .............................................................................................................. 53 

B. Saran ....................................................................................................................... 54 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 54 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



 
 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Pemberian Asi Eksklusif .....................................................................................3 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka ....................................................................................................6 

Tabel 1.3 Defini Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian ..............................................8 

Tabel 2.1 Proses Tumbuh Kembang Anak ........................................................................ 14 

Tabel 2.2 Kategori Status Gizi Berdasarkan BB/U ............................................................ 20 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden ................................................... 37 

Tabel 4.2 Distribusi Hub. Karakteristik Sampel Berdasarkan Status Gizi .......................... 38 

Tabel 4.3 Distribusi Hub. Karakteristik Sampel Berdasarkan KPSP .................................. 39 

Tabel 4.4 Distribusi Hub. Karakteristik Sampel Berdasarkan LDS ................................... 40 

Tabel 4.5 Praktik Menyusui Terhadap Pertumbuhan Anak 1-3 Tahun ............................... 41 

Tabel 4.6 Praktik Menyusui Terhadap KPSP Anak 1-3 Tahun .......................................... 42 

Tabel 4.7 Praktik Menyusui Terhadap LDS Anak 1-3 Tahun ............................................ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
viii 



 
 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 2.1 Kerangka Teori ................................................................................................ 28 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep ............................................................................................ 28 

Bagan 3.1 Alur Penelitian ................................................................................................. 34 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



 
 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 
Lampiran 1 Lembar Persetujuan Responden 

 
Lampiran 2 Pedoman wawancara 

 
Lampiran 3 Tabel z-score berdasarkan BB/U 

Lampiran 4 Tabel KPSP usia 12-36 bulan 

Lampiran 5 Tabel LDS 

Lampiran 6 Master Tabel dan Output 

 
Lampiran 7 Persuratan 

 
Lampiran 8 Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

x 



ABSTRAK 
 

 
 

Nama : Sitti Rahmah Ningsih 

NIM 70600116013 

 
Judul : Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan dan 

Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun 

Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berbeda tetapi memiliki 

pengertian yang sama karena menggambarkan adanya sebuah proses perubahan tertentu 

yang mengarah kepada kemajuan. Nutrisi yang sangat berperan dalam hal pertumbuhan dan 

perkembangan adalah pemberian ASI yang benar dan ASI dalam hal ini praktik menyusui 

yang harus diperhatikan. Praktik menyusui dengan teknik yang benar dan tepat dapat 

mempengaruhi keberhasilan dalam menyusui sehingga dapat berdampak terhadap 

pertumbuhan dan membantu perkembangan kecerdasan otak akibat kandungan ASI yang 

masuk kedalam tubuh lebih optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan praktik menyusui dengan pertumbuhan (Stat Gizi) dan perkembangan (KPSP) 

anak usia 1- 3 tahun. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasional dengan pendekatan cross sectional dan pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Populasi penelitian ini adalah semua anak yang berada di lokasi penelitian 

(Puskemas Takalar, Puskesmas Jeneponto dan Puskesmas Sudiang) dan sampel sebanyak 

200. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan rumus statistik uji 

chi-square dengan derajat kemaknaan (p<0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada 

hubungan praktik menyusui dengan pertumbuhan dan terdapat hubungan praktik menyusui 

dengan perkembangan anak usia 1-3 tahun dengan nilai p masing-masing (p > 0,612) dan 

(p < 0,009). Meskipun tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara praktik menyusui 

dengan pertumbuhan anak dalam penelitian ini, namun tampak proporsi anak dengan 

memiliki pertumbuhan yang normal berasal dari kategori praktik menyusui baik. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan signifikan antara praktik 

menyusui dengan pertumbuhan dan terdapat hubungan signifikan antara praktik menyusui 

dengan perkembangan anak usia 1-3 tahun. 

 
 

Kata kunci : ASI; praktik menyusui; pertumbuhan; perkembangan. 
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ABSTRACT 
 

 

Nama : Sitti Rahmah Ningsih 

NIM 70600116013 

 
Judul : Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan dan 

Perkembangan Anak Usia 1-3 Tahun 
 

Growth and development are two different processes that reflecting the change of 

humanbeing. Nutrition play an important role to affects child's growth and development. 

Breastfeeding in terms of breastfeeding practices must be considered by the mother to 

achieve successfullness of growth and development . Indicators for effective breastfeeding 

consist of a chin attached to the breast, a wide-open mouth, lower lip sticking out, and most 

of the areola, especially those below, enter the baby's mouth. The purpose of this study was 

to determine the relationship of breastfeeding practices with growth (nutritional status) and 

development (children growth screening) of children aged 1-3 years. The research design 

used in this study was observational with a cross sectional approach and sampling using 

purposive sampling techniques based on inclusion and exclusion criteria determined by the 

researcher. The study located in Puskemas Takalar, Puskesmas Jeneponto and Puskesmas 

Sudian with 200 children included as sample. Data was obtained by doing direct interview 

and antropometric measurement. The results of this study showed that there was no 

correlation between breastfeeding practices with nutritional status(p> 0.612). However 

there was a significant relationship between breastfeeding practices and the development of 

children aged (p <0.009). Although no significant relationship was found between 

breastfeeding practices and child growth in this study, there was a tendency for children 

who had normal growth were came the good breastfeeding practice group.. we concluded 

that there is a significant relationship between breastfeeding practices and the development 

of children aged 1-3 years. We encourage mother to practice a proper breastfeeding to let 

their children achieve optimum growth and development status. 

 
 

Keywords : breastmilk; breastfeeding practices; nutritional status, children growth 

screening 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berbeda 

tetapi memiliki pengertian yang sama karena menggambarkan adanya sebuah 

proses perubahan tertentu yang mengarah kepada kemajuan. Pertumbuhan 

dapat diartikan sebagai perubahan dalam bentuk ukuran dan struktur tubuh 

sehingga lebih mengarah ke perubahan fisik. Perkembangan dapat diartikan 

sebagai perubahan fungsional yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak 

halus dan kasar, berbicara dan berbahasa serta bersosialisasi. 

Untuk mencapai proses tumbuh kembang anak yang optimal ada 

beberapa aspek perkembangan yang harus diperhatikan, yaitu sensoris, 

motorik, kognitif, kreatifitas seni, emosional, kerja sama, moral dan spiritual. 

Perkembangan setiap anak berkaitan dengan perkembangan otak. 

Berdasarkan dari perkembangan otak, otak terbagi menjadi 2 sisi, yakni otak 

kiri ( hard skill 10 %) yakni berhubungan dengan logika, berhitung, dan 

merencanakan. Otak kanan (soft skill 90%) yakni basic competenciens 

sensitiveness, self controlling, vision, communication, risk taking dan 

continual learning. Tahap perkembangan tumbuh kembang anak, diantaranya 

anak berusia 12 bulan seharusnya sudah bisa untuk  berjalan  dituntun,  

makan dengan sendok, dan bicara lebih dari 8 kata. Usia 18 bulan sudah bisa 

untuk naik tangga dibantu, susun balok enam dan mengikuti ekspresi wajah 

(Hurlock, 2014). 
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Periode penting pada tumbuh kembang  anak  yaitu  pada  usia  

toddler (Usia 12-36 bulan). Pada periode ini terjadi pertumbuhan dasar yang 

akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pada 

periode ini, diperlukan rangsangan atau stimulasi yang berguna agar 

potensinya berkembang. Sehingga perkembangan anak akan optimal bila 

interaksi diusahakan sesuai dengan kebutuhan anak pada tahap 

perkembangannya (Soetjaningsih, 2013). 

Laporan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia cakupan 

pelayanan kesehatan balita dalam deteksi tumbuh kembang balita yang 

mengalami gangguan tumbuh kembang anak di Indonesia adalah 45,7% 

(Kementrian Kesehatan RI, 2018). Pada Provinsi Jawa Timur di dapatkan 

data 19% anak yang mengalami keterlambatan perkembangan (DINKES  

Jawa Timur, 2014). Gangguan perkembangan yang dapat terjadi salah 

satunya adalah berkurangnya sel otak sebesar 15-20% sehingga terjadi 

gangguan perkembangan seperti kognitif, psikomotor dan perilaku sosial. 

(Gunawan, 2011). 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak diantaranya adalah faktor biologis mencakup gizi anak. 

Nutrisi yang sangat berperan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan 

adalah pemberian ASI yang benar dan  tepat.  Karena  pemberian  ASI 

dengan cara menyusui yang benar dan tepat adalah cara yang sangat 

memudahkan ibu dalam menyediakan makanan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan bayi yang sehat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
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bayi tidak menerima ASI secara optimal, diantaranya dari segi menyusui, 

yaitu terdapat kesalahan pada perlekatan dan posisi antara ibu dan bayi. 

Pencapaian dalam menyusui setiap ibu diharuskan memiliki pengetahuan 

tentang teknik menyusui yang benar. Agar dapat mencapai keberhasilannya 

terdapat indikator dalam menyusui yang efektif terdiri dari dagu menempel 

dipayudara, mulut terbuka lebar, bibir bawah tampak menjulur, dan sebagian 

besar areola terutama yang berada di bawah masuk ke dalam mulut bayi 

(Goyal, et al.2011) 

Beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang belum mencapai target 

pemberian ASI eksklusif nampak pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Pemberian ASI Eksklusif berdasarkan Kabupaten dan Puskesmas 

No. 
Nama 

Kabupaten 
Jumlah bayi yang 

diberi ASI Eksklusif 
Wilayah Puskesmas 

Jumlah bayi yang 
diberi ASI Eksklusif 

1. Makassar 72,42% Puskesmas Sudiang 23,79% 

2. Takalar 56,75% Puskesmas Bulukunyi 53,7% 

3. Jeneponto 67,31% Puskesmas Bontomate’ne 79,0% 

4. Barru 70,93% Puskesmas Pujananting 60,0% 

5. Maros 79,77% Puskesmas Mandai 58,8% 

Sumber : Profil Kesehatan,2014 

 

Berdasarkan tabel diatas, dari lima Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan pemberian ASI eksklusif belum mencapai target yang telah  

ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan yaitu 80%. Menurut WHO sendiri 

target pada tahun 2025 pencapaian pemberian ASI Eksklusif di dunia ialah 

50% . Menurut Rinata & Tutik dalam penelitiannya tentang “Teknik 

Menyusui Posisi, Perlekatan Dan Keefektifan Menghisap - Studi Pada Ibu 
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Menyusui Di RSUD Sidoarjo” terdapat 53,3% ibu menyusui yang memiliki 

teknik yang tidak benar (Rinata,2016 dan Partiwi,2010). 

Praktik menyusui dengan teknik yang benar  dan  tepat  merupakan  

hal yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  dalam  menyusui. Cakupan 

ASI yang rendah dikarenakan teknik menyusui yang salah. Teknik menyusui 

yang tidak benar dapat menyebabkan puting lecet sehingga ibu tidak 

menyusui dan bayi akan semakin jarang untuk menyusu. Hal tersebut dapat 

menimbulkan masalah gizi pada bayi (Alam & Syahrir, 2015). 

Selain itu manfaat dalam pemberian ASI pada bayi seperti 

menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kesakitan bayi, 

mengoptimalkan pertumbuhan dan membantu perkembangan kecerdasan 

serta memberi manfaat untuk ibunya sendiri yaitu meningkatkan ikatan batin 

antara ibu dan bayi, memperbaiki kontraksi uterus, dan dapat menjadi KB 

alami bagi ibu atau memberi jarak pada kehamilan selanjutnya. Sesuai dalam 

firman Allah SWT surah Q.S. Al-Baqarah/2: 233 : 
 

 

ضَاعَةَ  دهَُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ ۖ لِمَنْ أرََادَ أنَ يتُمَِّ ٱلرَّ
تُ يرُْضِعْنَ أوَْلََٰ لِدََٰ وَٱلْوََٰ

 

Terjemahnya: 

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

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. .. ” 

 
Dari potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah 

memerintahkan kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya hingga dua 

tahun karena ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi (Shihab, 2017). 

Menurut penelitian pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun 
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sebagian besar akan ditentukan oleh jumlah ASI yang didapatkan 

(Pertiwi,2012). 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang hubungan praktik menyusui dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia 1 - 3 tahun. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Apakah ada hubungan antara praktik menyusui dengan pertumbuhan 

dan perkembangan anak usia 1-3 tahun ? 

C. HIPOTESIS 

1. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak ada hubungan antara praktik menyusui dengan pertumbuhan 

dan perkembangan anak usia 1-3 tahun. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara praktik menyusui dengan pertumbuhan 

dan perkembangan anak usia 1-3 tahun 
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D. KAJIAN PUSTAKA 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

 
NO 

Nama 

Peneliti 

Judul dan Tahun 

penelitian 

Metode 

Penelitian 

 
Cara Ukur 

Jumlah 

sampel 

Hasil 

penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 
 

Miftahul 

Jannah 

 
Pengaruh terhadap 

support dalam edukasi 

teknik menyusui yang 

benar 

Terhadap efektivitas 

menyusui ibu 

postpartum wilayah 

Kerja puskesmas Batua 

Tahun 2018 

kuantitatif 

dengan metode 

“pre  

experiment 

design” dan 

menggunakan 

pendekatan 

“one group pre- 

post test 

design” 

 

 

 

 

 
Menggunakan 

kuesioner dan 

lembar 

observasi 

 

 

 

 

 

 
 

Minimal 23 

orang 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa edukasi 

dalam teknik 

menyusui 

berpengaruh 

terhadap 

efektivitas 

menyusui pada 

ibu postpartum 

 
2. 

 
Evi rinata 

Teknik menyusui 

posisi, perlekatan dan 

 
cross sectional 

Wawancara dan 

observasi 

140 ibu 

menyusui dari 

Tidak terdapat 

hubungan umur 
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keefektifan menghisap 

- studi pada ibu 

menyusui di RSUD 

sidoarjo Tahun 2016 

  
208 populasi ibu, dengan 

teknik 

menyusui. Dan 

terdapat 

hubungan 

antara 

pendidikan, 

paritas ibu, 

masalah dalam 

payudara, 

pekerjaan, usia 

gestasi dalam 

teknik ibu 

menyusui.. 
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Tabel 1.3 Definisi Operasional 

 

 

 
 

 

E. DEFINISI OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1. Definisi Operasional 
 

 
 

NO 

 

Variabel 

 

Definisi operasional 

 

Cara ukur 

 

Kriteria Objektif 

 

skala 

 

Variabel Independen 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Praktik menyusui 

Praktik menyusui 

adalah proses 

pemberian ASI kepada 

bayi secara optimal. 

Proses menyusui ibu 

harus memperhatikan 

posisi yang benar yaitu : 

- Dagu menempel 

dipayudara 

- Mulut terbuka lebar 

 

 

 

 

 

 

 

Kuisioner 

 

 
- Buruk : Memenuhi satu 

dari empat kriteria 

- Rata-rata : Memenuhi 

dua dari empat kriteria 

- Baik : Memenuhi tiga atau 

empat kriteria (Goyal,et 

al.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 



9 
 

 

 

 

 
 

  
- Bibir bawah tampak 

menjulur 

- Sebagian besar 

areola terutama 

yang berada di 

bawah  masuk ke 

dalam mulut bayi 

   

 

Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 
Pertumbuhan anak usia 

1-3 tahun 

Pertumbuhan adalah 

perubahan dalam 

bentuk ukuran dan 

struktur tubuh sehingga 

lebih mengarah ke 

perubahan fisik dan 

dapat dinilai 

berdasarkan berat badan 

 

 

 

 

 

 
Kuisioner 

Status Gizi 

1. Berdasarkan BB/U 

- Gizi Buruk : < -3,0 SD 

- Gizi Kurang : -3,0 SD 

s/d < -2,0 SD 

- Gizi Baik : -2,0 SD s/d 

2,0 SD 

- Gizi Lebih : > 2,0 SD 

 

 

 

 

 

 
Ordinal 
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- umur 

 
(Kemenkes, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan anak 

usia 1-3 tahun 

Perkembangan adalah 

perubahan fungsional 

yang lebih kompleks 

dalam kemampuan 

gerak halus dan kasar, 

berbicara dan berbahasa 

serta bersosialisasi dan 

dapat dinilai dari 

keterampilan anak 

dalam berbicara dan 

berbahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuisioner 

 

 
1. Berdasarkan LDS 

- Terhambat/ delay : 0 

- Normal : 1 (Rescorla, 

dkk, 2017) 

2. Berdasarkan KPSP 

- Sesuai : 9 – 10 

- Meragukan : 7-8 

-Menyimpang : <6 

(DEPKES, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Menghubungkan antara praktik menyusui dengan tumbuh kembang 

anak usia 1- 3 tahun dengan menggunakan metode wawancara dan pengisian 

kuisioner secara langsung. 

F. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan praktik menyusui 

dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1- 3 tahun. 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

a. Membandingkan proporsi praktik menyusui yang baik, rata-rata dan buruk 

terhadap status gizi buruk, gizi kurang, gizi baik dan gizi lebih 

b. Membandingkan proporsi praktik menyusui yang baik, rata-rata dan buruk 

terhadap Language Development Survey (LDS) yang terhambat dan normal 

c. Membandingkan proporsi praktik menyusui yang baik, rata-rata dan buruk 

terhadap Kuesioner Pra Skrining (KPSP) yang sesuai, meragukan dan 

menyimpang. 

G. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Peneliti 

Memiliki tambahan ilmu, pengalaman dan wawasan terkhususnya dalam 

hal yang berkaitan dengan air susu ibu (ASI), teknik meyusui yang benar serta 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 
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2. Bagi Institusi 

Sebagai bahan referensi kepustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar yang bisa dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya dengan 

variabel yang lebih luas. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai beberapa teknik 

dalam menyusui yang benar sehingga dapat memberikan ASI lengkap untuk 

menunjang tumbuh kembang anak. 



 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN 

ANAK 

1. Definisi 

Pertumbuhan diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif, dimana 

dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pertumbuhan memiliki makna bahwa terjadinya 

perubahan baik dari segi struktur sampai ukuran tubuh yang lebih mengarah ke 

perubahan fisik. Perkembangan sendiri merupakan suatu perubahan bersifat kualitatif. 

Perkembangan lebih pada segi fungsionalnya dan tidak ditekankan pada segi material. 

Secara singkat pertumbuhan merupakan suatu perubahan  yang dapat diukur 

dan dijumlah sehingga memiliki peningkatan dalam setiap harinya. Sedangkan 

perkembangan merupakan sebuah proses perubahan fungsional yang lebih kompleks 

yang mengarah ke kemampuan berbicara, berbahasa, gerak halus dan kasar 

(Setiyaningrum,2017). 

2. Tumbuh kembang anak 

Anak usia 1-3 tahun merupakan usia dimana anak akan berusaha mencari tahu 

segala sesuatu dan akan mengontrol orang lain dengan melibatkan emosionalnya 

seperti rasa amarah, penolakan serta memperlihatkan rasa keras kepalanya. Dimana hal 

tersebut sangat penting untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara 

optimal. 
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Tabel 2.1 Proses Tumbuh Kembang Anak (Hurlock, 2014) 

Usia Tumbuh Kembang 

 

 

 

 

 

 
1 tahun 

(0-12 bulan) 

Usia yang penuh dengan sikap atau 

perasaan si anak untuk menolak jika ia 

tidak suka dengan mengatakan kata 

“tidak” atau melakukan sesuatu perbuatan 

yang menggambarkan isi hatinya. Usia 

yang berada dibawah satu tahun lebih 

penasaran terhadap sesuatu yang dia lihat. 

Contoh menyelinap masuk disetiap sudut 

rumah, menjatuhkan benda-benda yang 

ditemukan, dan menyentuh semua benda 

yang dapat ditemukannya 

 

 

 

2 tahun 

(12-24 bulan) 

Lebih sering mengikuti apa yang mereka 

lihat. Mengikuti gerakan yang dilakukan 

seperti, sedang menyapu maka mereka 

akan ikut-ikutan menyapu, membersihkan 

dan mengepel. Usia 2 tahun sudah mulai 

dapat bergaul dengan sekelilingnya seperti 

tertarik melihat orang lain sedang bermain 

 

 

 
3 tahun 

(24-36 bulan) 

Sudah lebih mudah untuk dikendalikan 

karena telah berada dalam perkembangan 

emosi, cenderung meniru apa yang 

dilakukan orang tuanya, dan pada tahap ini 

karakter anak terbentuk melalui apa yang 

diterima dari orang tuanya 
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a. Pertumbuhan dan perkembangan anak 

Pertumbuhan ini memiliki makna bahwa perubahan setiap orang akan dapat 

diukur dan dihitung meliputi perubahan fisik yang dapat dinilai dan dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor eksternal. Nilai dari pertumbuhan itu berupa bertambahnya 

ukuran panjang dari tulang-tulang khususnya bagian lengan sehingga perubahan 

tersebut dapat dilihat dari segi tinggi dan berat badan seseorang yang dapat 

menggambarkan kesiapan atau kematangan pada setiap individu. Perkembangan 

merupakan suatu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif, baik dari fungsi-fungsi 

fisik maupun mental sebagai hasil keterkaitannya dengan pengaruh lingkungan. 

Perkembangan dapat juga dikatakan sebagai suatu urutan-urutan perubahan yang 

bersifat sistematis, dalam arti saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara 

aspek-aspek fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. 

(Setiyaningrum,2017). 

b. Perkembangan Motorik Kasar dan Halus 

Motorik kasar meliputi keterampilan dalam berjalan, keseimbangan koordinasi 

dan berlari. Bagian tubuh yang berpengaruh besar pada perkembangan adalah otot 

yang berada di kaki dan lengan. Motorik halus lebih rumit seperti menulis, memegang 

benda, melambai, menggambar dan melempar. Keterampilan motorik kasar dan halus 

ini melibatkan otot kecil dari jari kaki, jari tangan mata serta daerah lainnya 

(Setiyaningrum,2017). 

c. Perkembangan Berbahasa 

Secara garis besar ada dua keterampilan berbahasa yaitu keterampilan bahasa 

lisan dan keterampilan bahasa tulis. Keterampilan berbahasa terbagi menjadi empat 
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yaitu menyimak, bicara, membaca dan menulis. Perkembangan anak memiliki tahapan- 

tahapan yang digunakan seperti : 

1) Akusisi adalah bahasa pertama yang dipelajari oleh anak, biasa disebut 

dengan bahasa ibu baik dengan menirukan ataupun mendengarkan dan biasa 

juga disebut bahasa lisan. Sejak dari usia 0-6 tahun bahasa yang digunakan 

meliputi sekitar kata benda, kata kerja, kata sifat dan kata-kata lainnya. 

2) Belajar, pembelajaran anak dimulai dari bahasa tulis dan dimulai setelah 

anak-anak lulus dari TK. Hal tersebut dapat melatih motorik anak karena 

dibiasakan dengan menulis ataupun membaca (Setiyaningrum,2017). 

d. Perkembangan Kognitif 

Kemampuan kognitif berkaitan dengan kemampuan mengingat, kemampuan 

menganalisis serta kemampuan dalam hal untuk memecahkan sebuah masalah. Hal ini, 

seperti ibaratkan peneliti kecil yang melakukan percobaan dan menganalisa apa yang 

terjadi disekelilingnya. Hal tersebut akan menunjang perkembangan kognitifnya 

(Setiyaningrum,2017). 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

Berdasarkan penelitian dari Afrianto (2010) dan Nurjannah (2015) ada 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan : 

a. Faktor ASI 

Salah satu makanan yang wajib diberikan dari lahir sampai usia 6 bulan 

yaitu ASI. ASI mengandung banyak zat gizi yang akan memenuhi kebutuhan anak 

sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak yang 

mendapatkan ASI sejak lahir terbukti mendapatkan kemungkinan infeksi yang lebih 
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rendah dibanding yang tidak mendapatkan ASI. Tergantung dari kuantitas dan 

kualitas ASI yang diberikan seperti lama pemberian ASI dan praktik menyusui yang 

sudah benar dan tepat. 

b. Faktor genetik 

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil pertumbuhan. 

Melalui faktor genetik kualitas dan kuantitas pertumbuhan telah dapat ditentukan. 

Faktor genetik meliputi berbagai faktor bawaan yang bersifat normal dan patologis, 

jenis kelamin, suku bangsa atau bangsa. Faktor genetik ini apabila berada dalam 

lingkungan yang positif maka hasil yang akan diterima lebih optimal. Baik di 

negara maju maupun di negara berkembang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik 

dalam tumbuh kembang anak. 

c. Faktor Lingkungan 

Menurut Soetjiningsih (2013) faktor lingkungan pascanatal yang lebih 

berpengaruh dalam tumbuh kembang anak secara umum terdiri dari beberapa faktor 

yaitu : 

1) Faktor biologis, yang mempengaruhi tumbuh kembang anak seperti 

ras/suku/bangsa, jenis kelamin, usia, perawatan kesehatan, penyakit kronis, 

hormon dan gizi yang diberikan kepada anak benar dan tepat seperti 

pemberian MP-ASI. Adapun MP-ASI adalah pemberian makanan atau 

minuman yang mengandung zat gizi, yang diberikan kepada bayi atau anak 

usia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. MP-ASI  

ini merupakan makanan peralihan dari ASI. Pemberian MP-ASI harus 

dilakukan secara bertahap baik secara bentuk maupun jumlah. Hal ini 
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bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan alat pencernaan bayi dalam 

menerima MP-ASI (Depkes RI, 2004). Dalam pemberian MP-ASI, yang 

perlu diperhatikan adalah usia pemberian MP-ASI, jenis MP-ASI, frekuensi 

dalam pemberian MP-ASI, porsi pemberian MP-ASI, dan cara pemberian 

MP-ASI pada tahap awal. Jenis makanan pendamping ASI yang baik adalah 

terbuat dari bahan makanan yang segar, seperti tempe, kacang-kacangan, 

telur ayam, hati ayam, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis-jenis 

makanan pendamping yang tepat dan diberikan sesuai dengan usia anak 

adalah makanan lumat, makanan padat, makanan lunak (Lestari dkk, 2014). 

Alat ukur yang dapat digunakan yaitu Food frequency questionnare method 

(FFQ/ Metode Kuesioner Frekuensi makanan) adalah salah satu metode 

dietary assesment yang dgunakan untuk mencatat frekuensi individu 

terhadap beberapa makanan dalam kurun waktu tertentu. Metode FFQ 

dikenal sebagai metode frekuensi pangan seseorang, yang terdiri atas dua 

komponen yaitu daftar jenis pangan dan frekuensi konsumsi pangan 

2) Faktor fisik, yang mempengaruhi adalah faktor cuaca, keadaan geografis 

suatu daerah, sanitasi lingkungan, keadaan rumah yang ditempati dan 

paparan radiasi yang tinggi. 

3) Faktor psikososial, yang mempengaruhi yaitu stimulasi (rangsangan) dari 

lingkungan, motivasi, pemberian hukuman, lingkungan sekolah, stress, cinta 

dan kasih sayang dari orangtua 

4) Faktor keluarga dan adat istiadat, yang meliputi pekerjaan/pendapatan 

keluarga, pendidikan orangtua, adat istiadat, agama, dan pola pengasuhan 
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yang diterapkan dalam keluarga (Soetjiningsih,2013). 

4. Penilaian tumbuh kembang anak 

a. Pertumbuhan fisik 

Menurut Ratna (2016) secara umum pertumbuhan fisik seorang anak 

dapat diukur menggunakan pengukuran antropometrik yang terdiri dari 2 

kelompok yaitu : Sesuai dengan usia seperti berat badan, tinggi badan, lingkar 

kepala, serta lingkar lengan yang dikaitkan berdasarkan usia dan tidak sesuai 

dengan usia seperti berat badan per tinggi badan dan pengukuran lingkar lengan 

atas. 

1) Antropometri (Berat badan dan Tinggi badan BB/TB) 

Berat badan adalah salah satu alat ukur pertumbuhan yang sering 

digunakan, bersifat sederhana, pengukurannya mudah dilakukan serta dapat 

dilakukan berulang. Berat badan salah satu alat ukur yang penting pada 

pemeriksaan dan penilaian pertumbuhan fisik anak di semua kelompok umur 

untuk mengetahui tumbuh dan keadaan gizi anak sebagai indikator yang 

tepat. Selain itu dari segi pemeriksaannya, pengukuran yang objektif dan 

dapat diulang menggunakan timbangan, relatif murah dan mudah serta 

waktu yang singkat. Untuk tinggi badan (TB) pengukuran antropometrik 

kedua yang penting. karena pengukurannya sederhana dan mudah dilakukan. 

Tinggi badan ialah sesuatu ukuran yang dapat menceritakan proses 

pertumbuhan setiap anak dalam kurung waktu yang lama dan berguna untuk 

mengetahui tentang adanya gangguan pertuumbuhan fisik dimasa lampau. 

Keuntungan yang dapat diperoleh karena pengukuran yang dilakukan 
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bersifat objektif dan alat yang digunakan dapat dibuat sendiri, dapat 

digunakan berulang dan memudahkan untuk dibawa dan terjangkau. 

 
Tabel 2.2. Kategori Status Gizi berdasrkan BB/TB 

 

Indikator Status Gizi Z-Score 

 

 

 
 

BB/PB atau 

BB/TB 

Gizi Buruk < -3 SD 

Gizi Kurang -3 SD s/d -2 SD 

Gizi Baik -2 SD s/d 1 SD 

Berisiko gizi lebih >1 SD s/d 2 SD 

Gizi Lebih >2 SD s/d 3 SD 

Obesitas >3 SD 

Sumber: Kemenkes, 2011 

b. Perkembangan keterampilan dan bahasa 

1) Kuesioner Pra Skrining (KPSP) 

Kuesioner praskrining adalah kuesioner pendahuluan terhadap anak 

dengan usia 3 bulan- 6 tahun yang orang tua lakukan. Kuesioner tersebut 

memilki 10 pertanyaan yang membahas tentang kemampuan anak dalam 

berkembang, yang format jawabannya itu ya atau tidak oleh  orang tua 

sesuai dengan keseharian anak. Sehingga waktu yang dibutuhkan sekitar 10- 

15 menit. Interpretasi dalam pengisian ini jika kurang dari 9 jawaban ya 

maka dicurigai adanya penyimpangan, dan jika 9-10 jawaban ya maka 

hasilnya normal atau telah sesuai (Ratna,2016). 
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2) Language Development Survei (LDS) 

Language Development Survei atau survei pengembangan bahasa 

(LDS) adalah laporan kosa kata dan kombinasi kata orang tua untuk 

mengindentifikasi keterlambatan bahasa pada anak-anak usia 18-35 bulan. 

Penilaian ini dapat diselesaikan secara mandiri oleh orang tua dalam waktu 

sekitar 10 menit dan membutuhkan keterampilan membaca. 

LDS sendiri mencakup 310 kata yang disusun dalam 14 kategori 

(misalnya makanan, hewan, orang, kendaraan). Orang tua akan diminta 

melingkari setiap kata yang digunakan anak secara spontan. Mereka juga 

diminta untuk menunjukkan apakah anak mereka menggunakan kombinasi 

kata. Jika demikian, mereka diminta untuk menuliskan lima dari frasa atau 

kalimat terpanjang dan terbaik dari anak mereka (Rescorla, Et.Al,2017). 

 

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK MENYUSUI 

1. Definisi dari Menyusui 

Menyusui merupakan proses pemberian makanan untuk bayi yang dilakukan 

secara alami. Menyusui bersifat memudahkan dan memiliki banyak keuntungan 

terhadap bayi maupun ibu. Adapun dikatan proses menyusui ketika bayi mengisap dan 

menerima air susu dari payudara ibu (Soetjiningsih, 2013). 

2. Teknik menyusui 

Cara pemberian ASI terhadap bayi harus memiliki teknik yang sesuai dimana 

posisi ibu dengan bayi harus berlekatan dengan baik. Adapun untuk mengetahui 

keberhasilan dalam meyusui harus ibu harus memiliki pengetahuan tentang teknik yang 
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benar dalam menyusui. Indikator yang telah terpenuhi akan membuat praktik menyusui 

berhasil. Indikator tersebut seperti perlekatan bayi kepada ibunya yang sesuai, posisi 

antara bayi dan ibu yang tepat, serta efektifnya isapan bayi pada payudara ibu 

(Rinata,2016). 

Proses pemberian ASI kepada bayi, setiap ibu seharusnya mempunyai 

keterampilan masing-masing baik dari segi posisi dan perlekatan sehingga prosesnya 

berjalan dengan lancar, serta memberikan kenyamanan baik terhadap ibu maupun bayi 

dan ASI yang keluar dapat dikonsumsi secara efektif. 

a. Posisi menyusui 

1) Antara posisi bagian badan ibu dan badan bayi 

a) Setiap ibu dapat memilih posisi duduk atau baring dengan rasa nyaman. Bila 

duduk jangan sampai kakinya menggantung 

b) Memegang bayi tepat dibagian bahu belakang, tidak dibagian bawah kepala 

c) Bagian antara dada ibu dengan dada bayi dirapatkan 

d) Dagu bayi dapat di tempelkan pada payudara si ibu 

e) Sehingga dalam posisi diatas telinga seorang bayi akan sejajar dengan leher dan 

lengan bayi 

f) Hindari hidung bayi pada payudara ibu (DEPKES,2005). 

2) Antara posisi mulut bayi dan puting susu ibu 

a) Payudara dapat dijepit menggunakan jari-jari yang berbentuk seperti gunting 

b) Memberikan rangsangan kepada bayi agar membuka mulut (rooting refleks) 

dengan cara 

c) Tunggu bayi sampai bereaksi 
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d) Setelah itu dengan gerakan cepat dekatkan bayi ke payudara ibu 

e) Puting susu ibu diletakkan pada bibir atas bayi dan letaknya berhadapan dengan 

posisi hidung bayi 

f) Lalu masukkan puting susu ibu usahakan sampai mencakup bagian langit-langit 

mulut bayi 

g) Usahankan sebagian dari areola akan masuk ke dalam mulut bayi 

h) ASI keluar dengan cara lidah bayi menekan bagian bawah dari payudara ibu 

dengan melakukan gerakan memerah 

i) Lalu bayi berhasil menyusui dan payudara tidak usah ditahan lagi 

j) Dianjurkan tangan digerakkan untuk memberikan rasa nyaman kepada bayi 

seperti memberi sentuhan agar bayi merasa nyaman. 

3) Cara sendawakan bayi 

a) Bayi dengan posisi tegak lurus dan bersandar pada bagian bahu ibu dan 

dengan hati-hati diusap atau ditepuk dengan lembut punggungnya hingga 

mengeluarkan suara sendawa 

b) Apabila bayi ditemukan tidur pada saat selesai menyusui, posisi bayi baring 

miring kekanan sehingga akan keluar dengan sendirinya (DEPKES, 2005). 

b. Langkah-langkah menyusui 

Berdasarkan penelitian dari Nurbaeti & Lestari (2013) langkah-langkah dalam 

proses menyusui yang benar akan menetukan kesuksesan dan pencapaian yang besar 

bagi ibu dalam menyusui bayi. Adapun langkah – langkah menyusui yang sebaiknya 

dilakukan ialah : 

1) Sebelum dan sesudah menyusui dilakukan cuci tangan 7 langkah 
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2) Membantu ibu untuk mencari posisi agar nyaman dan pastikan bagian 

punggung dan lengan ibu tersangga dengan baik sehingga memudahkan ibu 

untuk menggendong bayi dengan nyaman. 

3) Untuk merangsang motifnya dalam hal mulut bayi terbuka diberikan dengan 

cara mengusap bibir bawah bayi. 

4) Menyarankan untuk seorang ibu tetap memeluk bayinya yang telah lahir 

5) Menyarankan ibu untuk memeluk bayinya lebih dekat sambil mengarahkan 

puting susunya ke mulut bayi agar perlekatan bayi dapat dilakukan secara cepat 

c. Tanda- Tanda Perlekatan Ibu yang Benar Saat Menyusui 

1) Dagu menempel pada payudara Ibu 

2) Areola atas lebih banyak terlihat dari areola bawah 

3) Mulut bayi terbuka lebar 

4) Bibir bawah bayi menjulur kebawah 

Sehingga pada saat ibu menyusui ibu tidak merasakan sakit atau ada tanda 

lecet pada bagian payudara khusnya puting susu (DEPKES, 2005). 

3. Faktor yang mempengaruhi teknik menyusui 

Terdapat beberapa sumber yang mengatakan bahwa teknik dalam menyusui itu 

dapat dipengaruhi dari banyaknya faktor seperti : 

a. Faktor pengetahuan, dimana ibu kurang dalam hal tersebut. Kebanyakan ibu yang 

sudah melahirkan merasa bahwa teknik menyusui yang dia lakukan sudah tepat 

tanpa harus mencari tahu yang sebenarnya. 
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b. Faktor payudara, hampir sebagian ibu yang menyusui memiliki masalah di bagian 

payudaranya entah dari bagian puting susunya yang bermasalah sehingga bayi 

merasa sulit untuk menyusui. 

c. Dari segi pengalaman, ibu dapat mengambil pengalaman dari diri sendiri atau dari 

mana pun terkait masalah menyusui sehingga dapat memiliki gambaran tentang 

teknik menyusuinya (Alam & Syahrir, 2015); (Anggaseng Tandipajung & 

Rumende,2015); (Rinata & Iflahah, 2015). 

4. Efektifitas menyusui 

Keefektifan dalam menyusui mempunyai tanda-tanda sehingga dapat ditinjau 

dari faktor bayi seperti : (Lowdermilk et al,2013). 

a. Menempel dengan mudah. 

b. Memiliki pola kurang lebih 20 kali dalam mengisap dan menelan secara 

bersamaan. 

c. Dapat melepas isapan dengan mudah setelah menyusui. 

d. Bayi merasa tenang saat setelah menyusui. 

e. Terdengar bunyi menelan 

 

 
C. TINJAUAN ISLAM TENTANG MENYUSUI 

Dalam Al-Qur’am terdapat 2 istilah yang digunakan dalam menunjukkan kegiatan 

yang berkaitan dengan menyusui yaitu : Pertama, menggunakan kata kerja radhi’a- 

yardha’u-radha’atan, yang menunjukkan makna kata yaitu menyusui. Secara bahasa kata 

al-radha’a bermakna menyusui, sedangkan menurut istilah berarti menyampaikan air susu 

seorang ibu kepada mulut bayi yang belum sampai usianya dua tahun. Kata ini dalam Al- 
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Qur’an berulang sebanyak 10 kali yang tersebar dalam 5 surah yaitu : QS. Al-Baqarah/2: 

233, QS. Al-Nisaa/4: 23, QS. Al-Hajj/22: 2, QS.Al-Qashash/28: 7 dan 12, QS. Al- 

Thalaq/65: 6. Diantaranya QS.Al-Qashash/28: 7 Allah SWT berfirman : 

أمُ ِ مُوسَىَٰ أنَْ أرَْضِعِيهِ ۖ فإَذِاَ خِفْتِ عَليَْهِ فأَلَْقِيهِ فيِ الْيمَ ِ وَلََ تخََافيِ وَلََ وَأوَْحَيْناَ إلِىََٰ 

 تحَْزَنيِ ۖ إنَِّا رَادُّوهُ إلِيَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
Terjemahnya : 

“Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir 
terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan 
janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya 
kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul”. 

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan ibu Nabi Musa AS untuk segera menyusui 

anaknya sesaat setelah melahirkan atau sejak awal kelahiran. Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, 

ibu Nabi Musa AS menyusui selama tiga atau empat bulan. Kedua, menggunakan kata 

fishal, yang merujuk pada makna menyapih. Secara bahasa fishâl yang menunjukkan 

makna kata yaitu menceraikan. Arti dari menceraikan ialah pemisahan anak dari susuan 

atau pemisahan susuan karena anak terpisah dari asupan air susu ibunya dan beralih kepada 

asupan makanan lainnya. Kata ini tiga kali belurang dalam Al-Qur’an yaitu QS. Al- 

Baqarah/2: 233, QS. Luqman/31: 14 dan QS. Al-Ahqaf/46: 15. Diantaranya 

QS.Luqman/31: 14 Allah SWT berfirman : 

 

ی وَ  ہٗ وَہۡناً عَلَٰ نۡسَانَ بوَِالِديَۡہِ ۚ حَمَلتَۡہُ امُُّ يۡناَ الَِۡ لہُٗ فیِۡ عَامَيۡنِ انَِ اشۡکُرۡ لِیۡ وَ لِوَالِديَۡکَؕ  وَ وَصَّ ہۡنٍ وَّ فصَِٰ

 اِلیََّ الۡمَصِيۡرُ 
 

Terjemahnya : 

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 

bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua 

orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”. 
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Makna dari ayat tersebut yaitu waktu menyapih selambat-lambatnya ialah setelah 

anak berumur dua tahun. Usia dua tahun merupakan masa kesempurnaan susuan seorang 

ibu kepada anaknya. Syariat seorang ibu yaitu diberikan tanggung  jawab  terhadap  

anaknya sejak dini dimulai pada masa kehamilan, kelahiran dan penyusuan. Aktivitas ini 

bisa dikatakan sebagai aktivitas paling mulia dan sebagai aktivitas paling utama seorang 

wanita. Anak merupakan titipan Allah SWT sehingga wajib untuk di jaga, di rawat, di 

didik, di asuh dan di besarkan dengan sebaik-baiknya agar terbentuk manusia yang 

memiliki pribadi yang baik dan taat beribadah kepada Allah SWT (Ismail,2018). 

Perbedaan menyapih dan menyusui menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al- 

Misbah menyatakan bahwa menyusui merupakan hak anak dan kewajiban bagi ibu dalam 

pemberian makanan berupa ASI kepada bayi sedangkan menyapih adalah proses 

berhentinya masa menyusui secara berangsur-angsur atau sekaligus. Proses itu dapat 

disebabkan oleh si anak itu sendiri untuk berhenti menyusu atau bisa juga dari sang ibu 

untuk berhenti menyusui anaknya. Atau dari keduanya dengan berbagai alasan (Shihab, 

2017). 

Anak adalah amanah Allah SWT yang bermula sejak terjadinya pembuahan lalu 

menjadi janin di dalam rahim seorang wanita kemudian lahirlah seorang anak ke dunia, 

keluargalah tempat pertama kali anak tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun 

mental, proses pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya baik atau tidaknya 

tergantung pada perlakuan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. 
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Gambar 2.1 Kerangka teori 
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Gambar 2.2 Kerangka Konsep 



 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. JENIS DAN LOKASI PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitafif, dimana penelitian 

ini berlandaskan pada pengujian teori-teori yang telah ada dengan melakukan 

pengukuran variabel-variabel dengan angka, kemudian melakukan analisis data 

dengan prosedur analitik. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan judgement sampling 

yang berada di Kab. Takalar, Kab. Jeneponto dan Kota Makassar dengan kriteria 

berdasarkan data bahwa ketiga daerah tersebut belum mencapai target dalam 

pemberian ASI, memiliki pola dan jenis makanan yang dikonsumsi dari setiap 

daerah sama, memiliki suku daerah yang sama dan mata pencahariannya yang rata- 

rata sama. Penelitian ini termasuk penelitian retrospektif karena pengambilan data 

yang dilakukan berhubungan dengan masa lalu. 

B. PENDEKATAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Pendekatan cross sectional, pengukuran variabel dependen 

yakni (pertumbuhan dan perkembangan anak) dan variabel independen yakni (praktik 

menyusui) dilakukan observasi simultan pada waktu yang sama dan dilakukan hanya satu 

kali. 
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C. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah semua anak umur 1-3 tahun yang berada pada 

lokasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah Puskesmas Bulukunyi (Takalar) 284 

anak, Puskesmas Sudiang (Makassar) 438 anak, dan Puskesmas  Bontomate’ne 

(Jeneponto) 80 anak, jadi total populasi penelitian adalah 802 anak yang berumur 1-3 

tahun. 

2. Sampel 

Penelitian dilakukan diberbagai daerah di Sulawesi Selatan dengan pendekatan 

judgement sampling. Judgement sampling adalah pengambilan sampel yang terdiri dari 

populasi yang dipilih berdasarkan judgement peneliti. Peneliti dengan judgement memilih 

kriteria-kriteria yang akan dimasukkan kedalam sampel, yang diambil berdasarkan dari 

berbagai penelitian yang memiliki karekteristik yang sama dan mewakili populasi yang 

sedang diteliti (Malhotra dkk,2012). Penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik 

purposive sampling. Sampel yang dipilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan inklusi 

dan eksklusi oleh peneliti. Jumlah responden yang diteliti adalah 200 anak. Adapun cara 

penarikan sampel yaitu dengan menggunakan rumus Slovin: 

    

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁(𝑑2)
 

Keterangan: 

 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Tingkat signifikasi (p) 
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a. Puskesmas Bontomate’ne 

𝑛 =  
80

1 + 80 (0,12)
 

    𝑛 = 44,4 anak dibulatkan 45 

b. Puskesmas Bulukunyi 

𝑛 =  
284

1 + 284 (0,12)
 

    𝑛 = 73 anak  

c. Puskesmas Sudiang 

𝑛 =  
438

1 + 438 (0,12)
 

    𝑛 = 81,41  anak dibulatkan 82 

 
Jumlah sampel pada puskesmas Bontomate’ne (jeneponto) adalah 45 anak, 

puskesmas sudiang (Makassar) adalah 82 anak dan puskesmas Bulukunyi (Takalar) adalah 

73 anak. Responden yang akan diteliti adalah 200 anak umur 1-3 tahun. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Ibu yang pernah atau sedang menyusui anaknya 

2) Anak yang mendapatkan ASI 

3) Anak yang berusia 1-3 tahun yang tinggal di wilayah penelitian 

4) Ibu yang bersedia diteliti dan menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi 

responden 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Anak yang menderita penyakit cacat bawaan 
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2) Ibu yang menderita gangguan mental atau tidak dapat diajak berkomunikasi 

dengan baik 

D. CARA PENGUMPULAN DATA 

1. Data Primer 

a. Data praktik menyusui 

Data diperoleh dengan wawancara langsung untuk mengisi data pribadi dan 

kuisioner tentang praktik menyusui pada responden. 

b. Data tumbuh kembang anak 

Data tumbuh anak dapat diukur dengan cara pengukuran antropometri (Berat 

badan/Umur) dan untuk data perkembangan anak menggunakan Languange 

Developmental Score (LDS), kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) dan 

food frequency questionare (FFQ). 

2. Data Sekunder 

Data ini didapatkan dari instansi lokasi penelitian, yaitu berupa data daftar 

nama anak yang tercatat dalam ruang lingkup puskesmas di lokasi penelitian. 

E. INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen yang digunakan yaitu wawancara langsung serta pengisian kuisioner 

yang mencakup tentang Languange Developmental Score (LDS), kuisioner Pra Skrining 

Perkembangan (KPSP) dan food frequency questionare (FFQ). 
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F. ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA 

1. Pengolahan Data 

 

Mengolah data dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SPSS 

 

dengan tahapan : 

 

a. Seleksi : Mengklasifikasi berdasarkan kategori 

 

b. Editing : Melihat kembali data untuk melengkapi data yang kurang 

 

c. Coding : Lebih memudahkan dan menjadi identitas responden 

 

d. Tabulasi : Mengelompokkan data yang sesuai dan dimasukkan kedalam tabel 

yang telah diberikan kode yang sesuai dengan analisis. 

2. Analisis data 

 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

 

a. Analisa Univariat 

 

Analisa univariat dilakukan berdasarkan dari tiap variabel hasil penelitian. 

Analisa ini akan menghasilkan persentase dan distribusi dari tiap variabel yang 

diteliti. 

b. Analisa Bivaria 

 

Analisa bivariat dilakukan berdasarkan variabel yang diteliti dan akan 

dihubungkan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Analisa ini digunakan 

untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel yang diteliti dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun. 
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penjelasan secara naratif. 

H. ALUR PENELITIAN 

Pengumpulan data : 

Data sekunder : 

Diperoleh dari instansi terkait 

yang berhubungan dengan 

penelitian 

Pengumpulan data : 

Data primer : 

- Data pemberian ASI didapatkan dari 

wawancara dan kuisioner langsung 

- Data perkembangan bahasa didapatkan 

dari penilaian KPSP, LDS dan FFQ 

Sampel : 

200 anak yang berusia 1- 

3 tahun 

Populasi : 

Semua anak berusia 1-3 

tahun yang diperiksa 

 

 

 

 

 

Hubungan antar variabel akan diketahui dengan menggunakan Statistical for 

Social Science (SPSS) yaitu uji Chi Square untuk menguji hipotesis dan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel. 

G. PENYAJIAN DATA 

 

Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase disertai 
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Analisis data dengan 

ditabulasi kedalam aplikasi 

SPSS 

Penyajian data dalam 

bentuk tabel distribusi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 

 
I. ETIKA PENELITIAN 

Mengajukan permohonan persetujuan tentang etika penelitian ke komite etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar dengan nomor E.012/KEPK/FKIK/XII/2019. Etika yang diperhatikan 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Menyertakan surat pengajuan untuk pengambilan data yang dit ujukan kepada 

pihak terkait sebagai permohonan izin untuk melakukan penelitian. 

2. Menjaga kerahasiaan identitas pasien yang digunakan sebagai sampel sehingga 

tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang dilakukan. 

3. Menyampaikan tujuan penelitian dengan ramah kepada subjek penelitian. 

 

Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengumpulan data. 

Variabel Independent : 

Praktik Menyusui 

Variabel Dependent : 

Pertumbuhan dan perkembangan anak 



 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. HASIL 

 

Penelitian ini dilakukan pada tiga Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yaitu 

Kab. Takalar, Kab. Jeneponto dan Kota Makassar mulai tanggal 3 November 2019 sampai 

15 Januari 2020. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 sampel. Penelitian ini 

menggunakan observasional design dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data 

ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui hubungan praktik menyusui dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun di wilayah lokasi penelitian. Analisa 

data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan uji chi- 

square. 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka disajikan hasil 

penelitian sebagai berikut : 

1. Analisis Univariat 

 

a. Karakteristik sampel 

 

Anak usia 1-3 tahun merupakan masa periode emas yang biasa disebut masa 

toddler. Usia toddler berada dimasa kanak-kanak mulai dari berjalan sendiri sampai 

berjalan dan berlari dengan mudah, yaitu mendekati usia 12 sampai 36 bulan. Pada masa ini 

anak-anak mulai belajar untuk menentukan arah perkembangan dirinya sendiri, dari fase 

yang mendasar seperti riwayat kesehatan, pendidikan, emosional, kepercayaan diri, bahkan 
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kemampuan bersosialisasi serta kemampuan diri seseorang anak dimasa mendatang (Potter 

& Perry,2010) 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden dengan riwayat Praktik Menyusui 

Berdasarkan Pertumbuhan dan Perkembangan dari setiap Daerah 
 

 

Karakteristik Responden n (%) 

Jenis kelamin  

Laki-laki 103 (51,5%) 

Perempuan 97 (48,5%) 

Jumlah anak  

1 -3 anak 187 (93,5%) 

 4 anak 13 (6,5) 

Usia  

12 bulan - 24 bulan 93 (46,5%) 

25 bulan -36 bulan 107 (53,5%) 

Urutan Anak  

Anak ke-1-3 186 (93%) 

Anak ke 4 anak 14 (7%) 

Status Gizi Bayi  

Gizi buruk 8 (4%) 

Gizi kurang 23 (11,5%) 

Gizi baik 138(69%) 

Resiko gizi lebih 19 (9,5%) 

Gizi lebih 3 (1,5%) 

Obesitas 9 (4,5%) 

Penghasilan  

<1 juta 521(62,5%) 

1juta-3 juta 22 (11%) 

>3 juta 53 (26,5%) 

Praktik Menyusui  

Buruk 57 (27.50%) 

Rata-rata 21 (10.50%) 

Baik 122 (61.00%) 

KPSP  

Menyimpang 35 (17,5%) 

Meragukan 45 (22,5%) 

Sesuai 120 (60%) 

  LDS   
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Gangguan Bahasa 67 (33,5%) 

Normal 133 (66,5%) 

Total 200 (100%) 
 
 

Sumber : Data primer,2020 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat kita ketahui mayoritas responden berjenis kelamin laki- 

laki y aitu 103 (51,5%) anak, jumlah anak dalam keluarga berjumlah 1-3 anak sebanyak 

187 (93,5%), usia diatas 25-36 bulan sebanyak 107 (53,5%), urutan anak ke 1-3 sebanyak 

186 (93%), status gizi bayi baik sebanyak 138 (69%), penghasilan <1 juta 125 (62,5%), 

 

praktik menyusui baik sebanyak 122 (61%), KPSP sesuai sebanyak 120 (60%), dan LDS 

 

normal sebanyak 133 (66,5%). 

 

2. Analisis Bivariat 

 

a. Hubungan Karakteristik Sampel dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 

tahun 

Adapun karakteristik sampel dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 

tahun dapat dilihat pada tabel 4.2- 4.4 sebagai berikut : 

Tabel. 4.2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel dengan riwayat Status Gizi 

(BB/TB) Berdasarkan Pertumbuhan dan Perkembangan dari setiap Daerah 



 

Karakteristik sampel Buruk Kurang Baik 
Resiko gizi 

lebih 
Gizi lebih Ob3e9sitas 

Jenis kelamin       

Laki-laki 5 (4,9%) 12 (11,7%) 71 (68,9%) 9 (8,7%) 1 (1,0%) 5 (4,9%) 

Perempuan 3 (3,1%) 11 (11,3%) 67 (69%) 10 (10,3%) 2 (2,1%) 4 (4,1%) 

Jumlah anak       

1-3 anak 8 (4,3%) 19 (10,2%) 131 (70,1%) 17 (9,1%) 3 (1,6%) 9 (4,8%) 

 4 anak 0 (0%) 4 (30,8%) 7 (53,8%) 2 (15,4%) 0 (0%) 0 (0%) 

Usia       

12 bulan - 24 bulan 6 (6,5%) 11 (11,6%) 61 (65,5%) 10 (10,8%) 2 (2,2%) 3 (3,2%) 

25 bulan -36 bulan 2 (1,9%) 12 (11,2%) 77 (72%) 9 (8,4%) 1 (0,9%) 6 (5,6%) 

Urutan Anak       

Anak ke-1-3 8 (4,3%) 19 (10,2%) 129 (59,4%) 18 (9,7%) 3 (1,6%) 9 (4,8%) 

Anak ke- 4 0 (0%) 4 28,6%) 9 (64,3%) 1 (7,1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Penghasilan       

<1 juta 5 (4,0%) 13 (10,4%) 87 (69,6%) 14 (11,2%) 1 (0,8%) 5 (4,0%) 

1juta-3 juta 2 (3,8%) 6 (11,3%) 39 (73,5%) 2 (3,8%) 0 (0%) 4 (7,5%) 

>3 juta 1 (4,5%) 4 (18,2%) 12 (54,5%) 3 (13,6%) 2 (9,1%) 0 (0%) 

 

Sumber : Data primer,2020 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat kita ketahui mayoritas responden berjenis kelamin laki- 

laki dengan status gizi baik sebanyak 71 (68,9%), mayoritas jumlah anak dalam keluarga 

adalah 1-3 anak dengan status gizi baik sebanyak 131 (70,1%), mayoritas responden 

dengan usia 25-36 bulan dengan status gizi baik sebanyak 77 (72%), mayoritas responden 

berdasarkan urutan anak ke 1-3 dengan status gizi baik sebanyak 129 (59,4%), dan 

mayoritas responden berpenghasilan <1 juta dengan status gizi baik sebanyak 87 (69,6%). 

Tabel. 4.3 Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel dengan riwayat KPSP Berdasarkan 

Pertumbuhan dan Perkembangan dari setiap Daerah 

Karakteristik sampel Menyimpang Meragukan Sesuai 

Jenis kelamin    

Laki-laki 17 (16.50%) 25 (24.27%) 61 (59.22%) 

Perempuan 17 (17.53%) 20 (20.62%) 60 (61.86%) 

Jumlah anak    

1-3 anak 33 (17,6%) 42 (22,5%) 112 (59,9%) 

 4 anak 1 (7,7%) 3 (23,1%) 9 (69,2%) 

Usia    

12 bulan - 24 bulan 12 (12.90%) 20 (21.51%) 61 (65.59%) 

25 bulan -36 bulan 22 (20.56%) 25 (23.36%) 60 (56.07%) 

Urutan Anak    
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Anak ke-1-3 33 (17,6%) 42 (22,5%) 112 (59,9%) 

Anak ke- 4 1 (7,7%) 3 (23,1%) 9 (69,2%) 

Penghasilan    

<1 juta 24 (19.20%) 24 (19.20%) 77 61.60%) 

1juta-3 juta 6 (11.32%) 16 (30.19%) 31 (58.49%) 

>3 juta 4 (18.18%) 5 (22.73%) 13 (59.09%) 

Sumber : Data primer,2020 
 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat kita ketahui mayoritas responden berjenis kelamin laki- 

laki dengan KPSP yang sesuai sebanyak 60 (61,86%), mayoritas jumlah anak dalam 

keluarga adalah 1-3 anak dengan KPSP yang sesuai sebanyak 112 (59,9%), mayoritas 

responden dengan usia 12-24 bulan dengan KPSP yang sesuai sebanyak 61 (65,59%), 

mayoritas responden berdasarkan urutan anak ke 1-3 dengan KPSP yang sesuai sebanyak 

112 (59,9 %), dan mayoritas responden berpenghasilan <1 juta dengan KPSP yang sesuai 

sebanyak 77 (61,60%). 

Tabel. 4.4 Distribusi Frekuensi Anak Usia 1-3 tahun dengan riwayat LDS Berdasarkan 

Pertumbuhan dan Perkembangan dari setiap Daerah 

Karakteristik sampel 
Gangguan 

bahasa 
Normal 

Jenis kelamin   

Laki-laki 40 (38,83%) 63 (61,17%) 

Perempuan 27 (27,84%) 70 (72,16%) 

Jumlah anak   

1-3 anak 66 (35,3%) 121 (64,7%) 

 4 anak 1 (7,7%) 12 (92,3%) 

Usia   

12 bulan - 24 bulan 38 (40,86%) 55 (59,14%) 

25 bulan -36 bulan 29 (27,10%) 78 (72,90%) 

Urutan Anak   

Anak ke-1-3 65 (34,9%) 121 (65,1%) 

Anak ke- 4 2 (14,3%) 12 (85,7%) 
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Penghasilan   

<1 juta 119 (35,20%) 81 (64,80%) 

1juta-3 juta 16 (30,19%) 37 (69,81%) 

>3 juta 7 (31,82%) 15 (68,18%) 

Sumber : Data primer,2020 
 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat kita ketahui mayoritas responden berjenis kelamin 

perempuan dengan LDS yang normal sebanyak 70 (72,16%), mayoritas jumlah anak dalam 

keluarga adalah 1-3 anak dengan LDS yang normal sebanyak 121 (64,7%), mayoritas 

responden dengan usia 25-36 bulan dengan LDS yang normal sebanyak 78 (72,90%), 

mayoritas responden berdasarkan urutan anak ke 1-3 dengan LDS yang normal sebanyak 

121 (65,1%) dan mayoritas responden berpenghasilan <1 juta dengan LDS yang normal 

sebanyak 81 (64,80%). 

b. Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan Anak Usia 1-3 Tahun 

 

Pemberian ASI yang dilakukan dengan benar dan tepat dapat mempengaruhi jumlah 

asupan ASI yang masuk kedalam tubuh sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi baik 

berupa makro maupun mikro, sebagai sumber energi utamanya mineral dan vitamin. Pada 

praktik menyusui pada status gizi kurang sampai gizi lebih dan pertumbuhan dinilai dari z- 

score (BB/TB) diperoleh data berikut : 

Tabel 4.5 Hubungan Praktik Menyusui 

  Dengan Pertumbuhan (BB/TB) Anak Usia 1-3 Tahun dari setiap Daerah  
 

Status gizi 

Kategori Buruk Kurang Baik 
Resiko Gizi 

Lebih 
Gizi Lebih Obesitas Total 

p 

value 

Praktik 

menyusui 

Buruk 4 (7%) 9 (15,7%) 34 (59%) 7 (12,2%) 0 (0%) 3 (5,2%) 57  

  0,612 

Rata-rata 
      

21   0 (0%) 2 (9,5%) 15 (71,4%) 3 (14,2%) 0 (0%) 1 (4,7%) 
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Baik 4 (3,2%) 12 (9,8%) 89 (73%) 9 (7,3%) 3 (2,5%) 5 (4,1%) 122 

Total 
 

8 (4%) 
23 

(11,5%) 

 
138 (69%) 

 
19 (9,5%) 

 
3 (1,5%) 

 
9 (4,5%) 

 
200 

Sumber : Data primer,2020 
 

Pada tabel 4.5, didapatkan ibu dengan kategori praktik menyusui buruk ada 57 anak 

yang mengalami pertumbuhan dengan status gizi buruk sebanyak 7% anak, gizi kurang 

sebanyak 15,7% anak, gizi baik sebanyak 59% anak, resiko gizi lebih sebanyak 12,2% 

anak, gizi lebih 0% dan obesitas 5,2%. Kategori praktik menyusui rata-rata ada 21 anak 

yang mengalami pertumbuhan dengan status gizi buruk sebanyak 0% anak, gizi kurang 

sebanyak 9,5% anak, gizi baik sebanyak 71,4% anak, resiko gizi lebih sebanyak 14,2% 

anak, gizi lebih 0% dan obesitas 1,4%. Kategori praktik menyusui baik ada 122 anak yang 

mengalami pertumbuhan dengan status gizi buruk sebanyak 3,2% anak, gizi kurang 

sebanyak 9,8% anak, gizi baik sebanyak 73% anak, resiko gizi lebih sebanyak 7,3% anak, 

gizi lebih 2,5% dan obesitas 4,1%. Hasil analisis uji chi-square taraf nyata/alfa : 0.05 

terlihat pada nilai asymp signifikan 0.612 > 0.05. Kedua model pengambilan keputusan 

menunjukkan H0 ditolak / H1 diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan 

tidak ada hubungan siginifikan antara praktik menyusui dengan status gizi anak. 
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c. Hubungan Praktik Menyusui dengan Perkembangan Anak 1-3 Tahun 

 

Tabel 4.6 Hubungan Praktik Menyusui 

Dengan Perkembangan (KPSP) Anak Usia 1-3 Tahun dari setiap Daerah 
 

 

Kategori 

KPSP  

Total 

 

p 

value Meragukan Menyimpang Sesuai 

Praktik 

menyusui 

Buruk 9 (15,8%) 17 (29,8%) 31 (54,4%) 57 0,009 

Rata-

rata 
2 (9,5%) 4 (19,0%) 15 (71,4%) 21 

Baik 34 (27,9%) 13 (10,7%) 75 (61,5%) 122 

Total 45 (22,5%) 34 (17,0%) 121 (60,5%) 200  

Sumber : Data primer,2020 

 

Berdasarkan tabel 4.6, didapatkan bahwa ibu dengan kategori praktik menyusui 

yang buruk ada 57 anak yang mengalami perkembangan (KPSP) menyimpang sebanyak 17 

anak, meragukan sebanyak 9 anak dan sesuai sebanyak 31 anak. Kategori praktik  

menyusui rata-rata ada 21 anak yang mengalami perkembangan (KPSP) menyimpang 

sebanyak 4 anak, meragukan sebanyak 2 anak dan sesuai sebanyak 15 anak. Kategori 

praktik menyusui yang baik ada 122 anak yang mengalami perkembangan (KPSP) 

menyimpang sebanyak 13 anak, meragukan sebanyak 34 anak dan sesuai sebanyak 75 

anak. Hasil analisis uji chi-square dengan taraf nyata/alfa : 0.05 terlihat pada nilai asymp 

signifikan 0.009 < 0.05. Kedua model pengambilan keputusan menunjukkan H0 ditolak / 

H1 diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan ada hubungan siginifikan 

antara praktik menyusui dengan KPSP. 
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Tabel 4.7 Hubungan Praktik Menyusui 

Dengan Perkembangan (LDS) Anak Usia 1-3 Tahun dari setiap Daerah 
 

 

Kategori 

LDS  

Total 

 

 

 

p 

value Gangguan 

Bahasa 

Normal 

Praktik 

menyusui 

Buruk 22 (38,6%) 35 (61,4%) 57 0,307 

Rata-rata 9 (42,9%) 12 (57,1%) 21 

Baik 36 (29,5%) 86 (70,5%) 122 

Total 67 (33,5%) 133 (66,5%) 200  

Sumber : Data primer,2020 

Pada tabel 4.7, didapatkan ibu dengan kategori praktik menyusui buruk ada 57 anak 

yang mengalami perkembangan (LDS) dengan gangguan bahasa sebanyak 38.6% anak dan 

normal sebanyak 61.4% anak. Kategori praktik menyusui rata-rata ada 21 anak yang 

mengalami perkembangan dengan gangguan bahasa sebanyak 42.9% anak dan normal 

sebanyak 57.1% anak. Kategori praktik menyusui baik ada 122 anak yang mengalami 

perkembangan (LDS) dengan gangguan bahasa sebanyak 29.5% anak dan normal sebanyak 

70.5% anak. Hasil analisis uji chi-square dengan taraf nyata/alfa : 0.05 terlihat pada nilai 

asymp signifikan 0.307 > 0.05. Kedua model pengambilan keputusan menunjukkan H0 

ditolak / H1 diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan tidak ada 

hubungan siginifikan antara praktik menyusui dengan LDS. 
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PEMBAHASAN 

1. Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan Anak Usia 1-3 Tahun 

 
Hasil penilaian pertumbuhan menurut status gizi didapatkan bahwa anak yang 

diberikan ASI dengan praktik menyusui baik mempunyai pertumbuhan normal lebih 

banyak dari pada anak yang diberikan ASI dengan praktik menyusui rata-rata dan buruk. 

Anak yang mendapatkan ASI dengan praktik menyusui buruk memiliki status gizi buruk 

sebesar 7%, praktik menyusui rata-rata sebesar 0% dan baik sebesar 3,2% . Uji statistik 

dengan chi square didapatkan nilai p lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

praktik menyusui tidak ada hubungan signifikan dengan pertumbuhan anak. Penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dian Insana dkk, (2014) yang menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan pemberian ASI dengan tumbuh kembang bayi umur 6 Bulan di 

Puskesmas Nanggalo. Demikian pula dengan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Budi Cahyadi di kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota 

Tasikmalaya tahun 2012 bahwa hubungan pemberian ASI tidak signifikan dengan 

pertumbuhan bayi. 

Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti asupan energi yang masuk 

seperti M-PASI, pola asuh anak, pengetahuan orangtua dan sanitasi lingkungan yang dapat 

mempengaruhi kekuatan fisik anak. Menurut Soetjiningsih, (2013) pola asuh dalam hal ini 

mencakup kebutuhan dasar, imunisasi, pemberian vaksin, pengobatan saat anak sakit, dan 

tempat tinggal. Faktor pengetahuan orangtua khususnya ibu dalam hal mengevaluasi 

apakah anaknya mendapatkan cukup gizi dengan yang kekurangan gizi. Hal ini dapat 

mengatasi masalah kekurangan gizi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Untuk 

faktor sanitasi lingkungan memiliki peran yang cukup besar karena kebersihan lingkungan 
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baik didalam dan diluar rumah sangat berkaitan dengan kesehatan keluarga khususnya 

anak. Kurangnya kebersihan dalam satu lingkungan maka akan menyebakan anak sering 

sakit dan menyebabkan pertumbuhannya terganggu. Berdasarkan data proporsi anak 

dengan praktik menyusui buruk memiliki status gizi baik sebanyak 59%, hal ini tidak 

sejalan dengan harapan peneliti. Sehingga hal ini yang menyebabkan hubungan praktik 

menyusui tidak ada hubungan signifikan dengan pertumbuhan anak. 

Berdasarkan faktor asupan energi, menurut penelitian yang dilakukan Diniyyah 

(2017) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan pemberian asupan energi, protein dan 

lemak terhadap status gizi balita. Berdasarkan dari WHO usia anak lebih dari 6 bulan sudah 

memasuki masa penyapihan serta menerapkan pola makan sehingga asupan makanan 

sangat penting untuk menunjang proses pertumbuhan anak. Masa penyapihan telah 

disebutkan didalam Al-Qur’an dalam potongan ayat dari QS.Luqman/31: 14 Allah SWT 

berfirman : 

لهُُۥ ..........  ......... عَامَيْنِ  فىِ وَفِصَٰ

 

Terjemahannya :  
  

“......dan menyapihnya dalam dua tahun....... 

 
Ayat ini menjelaskan bahwa waktu menyapih paling cepat ialah setelah anak 

berumur dua tahun. Hal ini sejalan dengan yang diterapkan dalam pemerintah bahwa 

pemberian ASI sampai usia 6 bulan dan lebih baik sampai 2 tahun dengan diberikan M- 

PASI sebagai makanan tambahan selain ASI. Asupan energi yang kurang atau tidak 

mencukupi dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan energi apabila hal ini 

berlangsung lama maka dapat menyebabkan terjadinya masalah gizi dan berdampak pada 

perubahan berat badan. Pada saat pengambilan sampel dilakukan pertanyaan tambahan 
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mengenai FFQ dengan jumlah sampel 20 yang mewakili semua sampel untuk mengetahui 

jenis makanan, frekuensi makan anak yang akan berpengaruh pada pertumbuhan dan 

perkembangan. Hasilnya memiliki hubungan dan hal ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Faradilah (2017) yang menyebutkan bahwa konsumsi 

makanan balita rata-rata tidak memiliki perbedaan. Sehingga M-PASI salah faktor yang 

memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. 

Walaupun dalam penelitian ini tidak ada hubungan signifikan antara praktik 

menyusui dengan pertumbuhan anak usia 1-3 tahun tetapi dapat kita lihat dari kategori 

praktik menyusui yang memiliki status gizi yang baik yang paling banyak adalah praktik 

menyusui baik dengan persentase 73%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin ibu 

memperhatikan praktik dalam hal teknik menyusui yang benar dan tepat maka akan 

meningkatkan angka gizi baik dan menurunkan angka gizi buruk pada anak usia 1-3 tahun. 

Kategori praktik menyusui buruk memiliki status gizi buruk sebesar 7% yang menunjukkan 

kategori praktik menyusui buruk memiliki angka yang lebih besar dari kategori praktik 

menyusui yaitu rata-rata dan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa anjuran pemberian ASI 

harus memperhatikan praktik menyusui dalam hal teknik yang harus benar dan tepat. 

Praktik menyusui merupakan salah satu cara yang berpengaruh dalam mengurangi angka 

status gizi buruk. 

Maka dari itu peneliti merekomendasikan bahwa salah satu cara untuk mengurangi 

angka status gizi buruk dengan meningkatkan lama pemberian ASI dan setiap ibu 

memperhatikan praktik menyusui. Pada saat posisi dan perlekatan bayi di payudara ibu 

dilakukan secara benar dan tepat maka akan mengurangi kemungkinan terjadi masalah 

dalam proses menyusui. Perlekatan yang baik akan memaksimalkan refleks bayi pada saat 
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proses menyusui. Sehingga apabila bayi tidak melekat pada posisi yang benar dan tepat 

makan maka bayi akan menggigit, menarik dan menyebabkan puting menjadi luka sehingga 

menyebabkan masalah pada payudara (Kristiyanasari,2011). 

2. Hubungan Praktik Menyusui dengan Perkembangan (KPSP dan LDS) Anak Usia 1-3 

Tahun 

a. KPSP 

Hasil penilaian perkembangan menurut KPSP didapatkan bahwa anak yang 

diberikan ASI dengan praktik menyusui baik memiliki skor  KPSP  yang sesuai 

lebih banyak dari anak yang diberikan ASI dengan cara praktik menyusui rata-rata 

dan buruk. Anak yang mendapatkan praktik menyusui buruk memiliki KPSP sesuai 

sebesar 54,4%, praktik menyusui rata-rata sebesar 71,4% dan baik sebesar 61,5%. 

Uji statistik dengan chi square didapatkan nilai p masing-masing kelompok praktik 

menyusui lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara praktik menyusui dengan skor KPSP anak. Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoda Fauziah (2015) Penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan antara status pemberian ASI dengan 

perkembangan motorik kasar pada bayi usia 7-12 bulan di Desa Tohudan 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Demikian pula dengan penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Febriana (2015), terdapat hubungan pemberian ASI 

eksklusif dengan perkembangan bayi usia 9-12 bulan di Puskesmas Gamping I 

Sleman. 

Menurut Maharani (2019) pada pemeriksaan KPSP yang dinilai terdiri dari 

beberapa aspek yaitu motorik kasar, motorik halus, bicara atau bahasa dan 
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sosialisasi atau kemandirian anak. Penilaian perkembangan ini terhadap anak sangat 

penting dilakukan agar cepat mengetahui jika ditemukan penyimpangan sehingga 

dapat segera dilakukan stimulasi dan intervensi sejak dini. Hal ini disebabkan oleh 

faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak diantaranya selain dari faktor 

gizi yaitu stimulasi yang secara tidak langsung sejalan dengan tujuan dari penilaian 

KPSP. Menurut Setyaningrum (2017) stimulasi sendiri memiliki 4 macam yaitu 

stimulasi visual, verbal, auditif, dan taktil. Stimulasi yang paling berperan dalam 

praktik menyusui termasuk di stimulasi taktil karena dialkukan dengan pemberian 

sentuhan pada anak dengan tujuan agar tidak menimbulkan penyimpangan baik dari 

perilaku sosial, emosional dan motorik. 

Berdasarkan aturan Depkes RI (2005) mengatakan bahwa interaksi langsung 

antara orang tua dan anak merupakan cara terbaik untuk menstimulasi anak sejak 

dini. Misalnya ketika menyusui, menggendong, memandikan dan masih banyak lagi 

interaksi yang dapat diberikan. Pemberian stimulasi memiliki prinsip dasar yang 

harus diperhatikan seperti stimulasi yang dilakukan berlandaskan rasa cinta dan 

kasih sayang, selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik serta dalam 

memberikan stimulasi harus sesuai dengan kelompok usia anak. Sedangkan dari 

faktor gizi menurut Reza (2016) bahwa peran pemberian ASI eksklusif terhadap 

status gizi dan tumbuh kembang dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, 

faktor pendorong, faktor penguat, dan faktor penghambat. Pada saat ibu menyusui 

yang termasuk faktor pendorong yang harus diperhatikan dari segi kuantitas dan 

kualitas ASI yang diberikan ibu pada saat menyusui. Saat menyusui yang benar dan 

tepat terdapat interaksi yang dapat dilakukan ibu kepada anaknya untuk merangsang 
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stimulus anak yang secara tidak langsung dapat membantu perkembangan anak. 

Pada proses menyusui ini dapat memungkinkan ibu untuk memberikan stimulus 

kepada anaknya melalui kontak mata, dekapan, dan komunikasi dengan anaknya 

yang kemudian akan mempengaruhi perkembangan anak. Kesesuaian dalam 

pemberian ASI akan mempengaruhi nutrisi yang masuk dalam tubuh anak. Karena 

ASI mengandung zat gizi yang sangat sesuai dan terlengkap, komposisi yang ideal 

yang dibutuhkan oleh bayi dalam hal tumbuh dan berkembang secara optimal 

khususnya pada usia 0-6 bulan. 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charis 

Suhud (2013) yang menemukan bahwa tidak adanya hubungan signifikan antara 

pemberian Pemberian Asi Eksklusif Dengan Tumbuh Kembang Anak Usia Toddler 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Makassar, berdasarkan dari 

penelitiannya terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan tidak adanya 

hubungan ASI terhadap perkembangan anak usia toddler, adapun beberapa faktor 

lain seperti aspek gizi yang kurang dan perlakuan keluarga terhadap anak yang 

memiliki peran untuk memfasilitasi dalam hal meningkatkan atau mengkontrol 

status kesehatan dalam keluarga. 

Penelitian ini dibuktikan dari kategori praktik menyusui yang memiliki 

perkembangan (KPSP) sesuai yang paling banyak adalah kategori praktik menyusui 

baik sebanyak 61,5%. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, semakin ibu 

memperbaiki dan memperhatikan praktik menyusuinya maka asupan ASI yang 

masuk kepada anaknya juga akan semakin optimal dan memberikan stimulasi yang 

baik sehingga dari segi aspek perkembangan motoriknya juga akan terpenuhi serta 
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akan lebih mempererat ikatan batin antara ibu dan anak. Sementara, yang memiliki 

perkembangan (KPSP) sesuai dengan kategori praktik menyusui buruk sebanyak 

54,4%, hal ini berarti angka yang lebih sedikit dari kategori praktik menyusui baik. 

Kesimpulan yang dapat ditemukan bahwa dengan praktik menyusui yang benar dan 

tepat akan mempengaruhi tingkat perkembangan anak. 

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan salah satu cara untuk 

meningkatkan perkembangan anak ialah dengan melakukan praktik menyusui yang 

benar dan tepat karena hal itu sangat berpengaruh terhadap jumlah asupan ASI yang 

masuk kedalam tubuh sang anak dan merangsang stimulasi dari 

b. LDS 

Hasil penilaian pertumbuhan menurut LDS didapatkan bahwa anak yang 

diberikan ASI dengan praktik menyusui baik mempunyai skor LDS yang normal 

lebih banyak dari pada anak yang diberikan praktik menyusui rata-rata dan buruk. 

Uji statistik dengan chi square didapatkan nilai p masing-masing kelompok 

menyusui lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan praktik 

menyusui buruk,rata-rata dan baik tidak signifikan dengan skor LDS anak. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rummy (2012) yang menemukan 

tidak ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan karena 

ada faktor lain yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Menurut Nurhaeni 

(2011) dan Soetjiningsih (2013), hal ini dapat pula disebabkan oleh asupan gizi 

yang kurang, pemberdayaan keluarga yang kurang dan terhambatnya kebutuhan 

stimulasi anak dimana hal ini merupakan suatu awal dari proses belajar anak yang 

dapat meningkatkan kemampuan psikologi anak seperti keterampilan, kecerdasan, 
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kepribadian, etika, kreativitas dan lain sebagainya. Menurut peneliti, sesuai teori 

kemampuan bahasa anak dipengaruhi oleh kurangnya stimulasi verbal yang berupa 

ajakan berbicara kepada anak dan memperkenalkan kosa kata kepada anak sehingga 

anak akan mengalami krisis kosakata. Kurangnya stimulasi ini disebabkan karena 

beberapa faktor seperti kesibukan orangtua, kesadaran orangtua yang masih kurang 

dan lain sebagainya. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktiyani 

(2015) dalam penelitiannya terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan 

perkembangan bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja puskesmas Padangsari kota 

Semarang. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pemberian 

ASI eksklusif dengan perkembangan bahasa bayi usia 0-6 bulan. Hal ini 

memperlihatkan bahwa bayi yang mendapat ASI eksklusif mempunyai 

perkembangan bahasa yang lebih baik daripada bayi yang tidak diberi ASI secara 

eksklusif. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa semakin lama ASI eksklusif 

diberikan maka akan dapat meningkatkan perkembangan bahasa/kognitif bayi yang 

dilihat dari segi aspek gizi. 

Penelitian ini diperoleh bahwa tidak terdapat hubungan antara praktik menyusui 

dengan perkembangan (LDS) anak usia 1-3 tahun tetapi dapat kita lihat dari 

kategori praktik menyusui yang memiliki perkembangan (LDS) normal yang paling 

banyak adalah kategori praktik menyusui baik sebanyak 70,5%. Hal ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya dari aspek gizi yang diberikan baik berdasarkan 

jumlah dan cara pemberian ASI yang dilakukan dengan baik dan benar karena ASI 

mengandung berbagai macam zat gizi yang dibutuhkan oleh anak, ASI mengandung 
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banyak sari-sari makanan yang dapat mempercepat perkembangan syaraf dan 

pertumbuhan sel otak Sedangkan berdasarkan dari data kategori praktik menyusui 

rata-rata dan buruk yang memiliki angka yang paling sedikit untuk mencapai 

perkembangan (LDS) batas normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan praktik 

menyusui yang benar dan tepat akan mempengaruhi tingkat perkembangan (LDS) 

anak. 

Maka dari itu peneliti merekomendasikan bahwa salah satu cara untuk 

mempercepat dan meningkatkan kecerdasan anak dengan cara setiap ibu harus 

memperhatikan praktik menyusui yang benar dan tepat agar ASI yang masuk lebih 

optimal dan dapat meningkatan ikatan batin antara ibu dan anak. 

Korelasi yang sangat lemah dan tidak bermakna secara statistik ini mungkin 

disebabkan beberapa hal yang mungkin juga merupakan kelemahan-kelemahan dari 

penelitian ini. Beberapa kelemahan yang ada pada penelitian ini diantaranya pada 

saat penelitian, peneliti tidak melihat langsung proses menyusui antara ibu dan 

anaknya apakah sudah sesuai atau tidak, karena penelti hanya mengandalkan 

ingatan ibu terhadap praktik menyusui yang biasanya dilakukan dalam sehari-hari. 

Peneliti hanya memperlihatkan gambar menyusui kepada ibu untuk bisa 

mengingatkan bagaimana ibu dalam menyusui. 

Namun, dari setiap kelemahan yang ada, penelitian ini juga memiliki kekuatan. 

Kekuatan yang dimiliki dari penelitian ini adalah tergolong penelitian yang baru 

karena tidak ada peneliti melihat dari segi praktik menyusui ibu terhadap tumbuh 

kembang anak. Selain itu dari segi banyaknya jumlah sampel yang digunakan 

sebanyak 200 sampel dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Peneliti ini juga 
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menggunakan 2 pengukuran dalam mengukur perkembangan anak yaitu KPSP dan 

LDS. LDS merupakan pengukuran yang masih sangat jarang digunakan dalam 

penelitian khususnya di Indonesia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
A. KESIMPULAN 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Dari hasil peneitian yang dilakukan tentang hubungan praktik menyusui dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia 1-3 tahun maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tidak ada hubungan signifikan antara praktik menyusui dengan pertumbuhan anak 

usia 1-3 tahun. 

2. Terdapat hubungan signifikan antara praktik menyusui dengan perkembangan 

(KPSP) anak usia 1-3 tahun. 

3.  Tidak ada hubungan signifikan antara praktik menyusui dengan perkembangan 

(LDS) anak usia 1-3 tahun. 

B. SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan mengkaji lebih banyak tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi praktik menyusui, pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Seperti pola asuh anak, asupan energi, penyakit ibu sebelum 

dan setelah melahirkan, pengetahuan orang tua dan sanitasi lingkungan yang 

mempengaruhi kekuatan fisik anak. 

2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kohort prospektif, dengan 

mengikuti perjalanan tumbuh kembang anak terhadap praktik menyusui sehingga 

bias informasi dapat diminimalisir. 
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Lampiran 1: Persetujuan Responden 

 

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN 

SETELAH MENDAPAT PENJELASAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama (inisial) : 

Usia : 

Alamat : 

Agama : 

Pekerjaan : 

Status Perkawinan : 

Pendidikan terakhir : 

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian 

(Hubungan Praktik Menyusui dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 1-3 

Tahun) Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia 

ikut serta dalam penelitian tersebut. Demikian surat pernyataan ini untuk dapat 

dipergunakan seperlunya. 

, 2019 
Informan 

 

( ) 

Penanggung jawab : 

Peneliti utama : 

Nama : Sitti Rahmah Ningsih 

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani 2 Lr.7 No.17 

No. HP 081243265426 



 

 

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

HUBUNGAN PRAKTIK MENYUSUI DENGAN 

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 1-3 TAHUN 

 

No. Variabel Pertanyaan Wawancara 

1. Identitas responden  Siapa nama ibu? 

 Siapa nama anak ibu ? 

 Berapa jumlah anak ibu dalam keluarga ? 

 Berapa usia anak ibu sekarang ? 

 Berapa berat badan anak ibu ? 

 Siapa nama suami ibu? 

 Berapa usia suami ? 

 Agama apa yang dianut suami ibu ? 

 Apa perkerjaan suami ibu sehari-hari ? 

 Berapa usia ibu ? 

 Agama apa yang dianut ibu? 

 Apa pekerjaan ibu sehari-hari? 

 Apakah ibu sering mengikuti kegiatan 
dipuskesmas atau posyandu? 

 Berapa badan ibu, tinggi badan dan lingkar lengan 

atas? 

 Metode menyusui yang ibu gunakan sekarang apa? 

Metode langsung berapa bulan? Metode tidak 
langsung berapa bulan? 

 Dimana alamat tempat tinggal ibu? 

 Berapa nomor telpon ibu yang bisa dihubungi? 

 Bahasa sehari-hari apa yang ibu gunakan dalam 

rumah? 

 Berapa penghasilan ibu/bapak setiap bulan? 

2. Praktik menyusui  Pada saat ibu menyusui apakah dagu bayi 

menempel pada payudara ibu? 

 Apakah mulut bayi terbuka lebar saat menyusu? 

 Apakah bibir bawah bayi tampak menjulur saat 

menyusu? 

 Apakah area areola lebih banyak terlihat pada 

bagian atas mulut bayi mulut bayi? 



 

 

 

 

Lampiran 3 : Tabel KPSP 

KPSP 3 BULAN 

No PEMERIKSAAN  YA TIDAK 

1 Pada waktu bayi telentang, apakah masing- 

masing lengan dan tungkai bergerak dengan 

mudah? 

Jawab TIDAK bila salah satu atau kedua tungkai 

atau lengan bayi bergerak tak terarah/tak 

terkendali. 

Gerak kasar   

2 Pada waktu bayi telentang apakah ia melihat dan 

menatap wajah anda? 

Sosialisasi 

dan 

kemandirian 

  

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

Bicara dan 
bahasa 

  

4 Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat 

mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan 

kepalanya dari kanan/kiri ke tengah? 

Gerak halus   

5 Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat 

mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan 

kepalanya dari satu sisi hampir sampai pada sisi 

yang lain? 

Gerak halus   

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

anda? 

Sosialisasi 
dan 

kemandirian 

  

7 Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, 

apakah ia dapat mengangkat kepalanya seperti 

pada gambar ini? 
 

 

Gerak kasar   

8 Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, 

apakah ia dapat mengangkat kepalanya sehingga 

membentuk sudut 45° seperti pada gambar? 

Gerak kasar   



 

 

 

 

   

9 Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, 

Apakah ia dapat mengangkat kepalanya dengan 

tegak seperti pada gambar? 

 

Gerak kasar   

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

Bicara dan 
bahasa 

  

 

KPSP 6 BULAN 

No PEMERIKSAAN  YA TIDAK 

1 Pada waktu bayi telentang, apakah ia dapat 

mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan 

kepala sepenuhnya dari satu sisi ke sisi yang 

lain? 

gerak halus   

2 Dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala 

dalam keadaan tegak dan stabil? 

Jawab TIDAK bila kepala bayi cenderung jatuh 

ke kanan/kiri atau ke dadanya 

gerak kasar   

3 Sentuhkan pensil di punggung tangan atau ujung 

jari bayi. (jangan meletakkan di atas telapak 

tangan bayi). Apakah bayi dapat menggenggam 

pensil itu selama beberapa detik? 

 

gerak halus   

4 Ketika bayi telungkup di alas datar, apakah ia 

dapat mengangkat dada dengan kedua lengannya 

sebagai penyangga seperti pada gambar? 
 

 

Gerak kasar   

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

menangis? 

Bicara & 

bahasa 

  



 

 

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

gerak kasar   

7 Pernahkah anda melihat bayi tersenyum ketika 

melihat mainan yang lucu, gambar atau binatang 
peliharaan pada saat ia bermain sendiri? 

Sosialisasi 

dan 
kemandirian 

  

8 Dapatkah bayi mengarahkan matanya pada 

benda kecil sebesar kacang, kismis atau uang 

logam? 

Jawab TIDAK jika ia tidak dapat mengarahkan 

matanya. 

gerak halus   

9 Dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan 

agak jauh namun masih berada dalam jangkauan 

tangannya? 

gerak halus   

10 Pada posisi bayi telentang, pegang kedua 

tangannya lalu tarik perlahan-lahan ke posisi 

duduk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya 

secara kaku seperti gambar disebelah kiri? 

Jawab TIDAK bila kepala bayi jatuh kembali 

seperti gambar sebelah kanan. 

Gerak kasar   

 

 

KPSP 9 BULAN 

No PEMERIKSAAN  YA TIDAK 

1 Pada posisi bayi telentang, pegang kedua 

tangannya lalu tarik perlahan-lahan ke posisi 

duduk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya 

secara kaku seperti gambar disebelah kiri? 

Jawab TIDAK bila kepala bayi jatuh kembali 

seperti gambar sebelah kanan. 

 

Gerak kasar   

2 Pernahkah anda melihat bayi memindahkan 

mainan atau kue kering dari satu tangan ke 

tangan yang lain? 

Benda-benda panjang seperti sendok atau 

kerincingan bertangkai tidak ikut dinilai. 

Gerak halus   

3 Tarik perhatian bayi dengan memperlihatkan 

selendang, sapu tangan atau serbet, kemudian 

jatuhkan ke lantai. Apakah bayi mencoba 

mencarinya? 

Gerak halus   



 

 

 Misalnya mencari di bawah meja atau di 
belakang kursi? 

   

4 Apakah bayi dapat memungut dua benda seperti 

mainan/kue kering, dan masing-masing tangan 

memegang satu benda pada saat yang sama? 

Jawab TIDAK bila bayi tidak pernah melakukan 
perbuatan ini. 

Gerak halus   

5 Jika anda mengangkat bayi melalui ketiaknya ke 

posisi berdiri, dapatkah ia menyangga sebagian 

berat badan dengan kedua kakinya? 

Jawab YA bila ia mencoba berdiri dan sebagian 

berat badan tertumpu pada kedua kakinya. 

Gerak kasar   

6 Dapatkah bayi memungut dengan tangannya 

benda-benda kecil seperti kismis, kacang- 

kacangan, potongan biskuit, dengan gerakan 

miring atau menggerapai seperti gambar ? 

Gerak halus   

7 Tanpa disangga oleh bantal, kursi atau dinding, 

dapatkah bayi duduk sendiri selama 60 detik? 

Gerak kasar   

8 Apakah bayi dapat makan kue kering sendiri? Sosialisasi 

dan 

kemandirian 

  

9 Pada waktu bayi bermain sendiri dan anda diam- 

diam datang berdiri di belakangnya, apakah ia 

menengok ke belakang seperti mendengar 

kedatangan anda? 

Suara keras tidak ikut dihitung. 

Jawab YA hanya jika anda melihat reaksinya 

terhadap suara yang perlahan atau bisikan. 

Bicara & 

bahasa 

  

10 Letakkan   suatu   mainan  yang diinginkannya 

diluar jangkauan bayi, apakah ia mencoba 

mendapatkannya dengan mengulurkan lengan 

atau badannya? 

Sosialisasi 

dan 

kemandirian 

  

 

 

KPSP 12 BULAN 

No PEMERIKSAAN  YA TIDAK 

1 Jika  anda  bersembunyi  di  belakang  sesuatu/di 
pojok, kemudian muncul dan menghilang secara 

berulang-ulang dihadapan anak, apakah ia 

Sosialisasi 
dan 

kemandirian 

  



 

 

 mencari anda atau mengharapkan anda muncul 
kembali? 

   

2 Letakkan pensil di telapak tangan bayi. Coba 

ambil pensil tersebut dengan perlahan-lahan. 
Sulitkah anda mendapatkan pensil itu kembali? 

Gerak halus   

3 Apakah anak dapat berdiri selama 30 detik atau 
lebih dengan berpegangan pada kursi/meja? 

Gerak kasar   

4 Apakah anak dapat mengatakan 2 suku kata yang 

sama, misalnya: “ma-ma”, “da-da” atau “pa-pa”. 

Jawab YA bila ia mengeluarkan salah satu suara 
tadi. 

Bicara & 

bahasa 

  

5 Apakah anak dapat mengangkat badannya ke 
posisi berdiri tanpa bantuan anda? 

Gerak kasar   

6 Apakah anak dapat membedakan anda dengan 

orang yang belum ia kenal? 

la akan menunjukkan sikap malu-malu atau 

raguragu pada saat permulaan bertemu dengan 

orang yang belum dikenalnya. 

Sosialisasi 

dan 

kemandirian 

  

7 Apakah anak dapat mengambil benda kecil 

seperti kacang atau kismis, dengan meremas di 

antara ibu jari dan jarinya seperti pada gambar? 

Gerak halus   

8 Apakah anak dapat duduk sendiri tanpa bantuan? Gerak kasar   

9 Sebut 2-3 kata yang dapat ditiru oleh anak (tidak 

perlu kata-kata yang lengkap). 

Apakah ia mencoba meniru menyebutkan kata- 

kata tadi ? 

Bicara & 

bahasa 

  

10 Tanpa bantuan, apakah anak dapat 

mempertemukan dua kubus kecil yang ia 

pegang? 

Kerincingan bertangkai dan tutup panel tidak 

ikut dinilai. 

Gerak halus   

 

 

KPSP 15 BULAN 

No PEMERIKSAAN  YA TIDAK 

1 Tanpa bantuan, apakah anak dapat 

mempertemukan dua kubus kecil yang ia 

pegang? 

Kerincingan bertangkai dan tutup, panci tidak 

ikut dinilai 

Gerak halus   

2 Apakah anak dapat jalan sendiri atau jalan 
dengan berpegangan? 

Gerak kasar   

3 Tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk 
tangan atau melambai-lambai? 

Sosialisasi 
dan 

  



 

 

 Jawab TIDAK bila ia membutuhkan 
kemandirian bantuan. 

kemandirian   

4 Apakah anak dapat mengatakan “papa” ketika ia 

memanggil/melihat ayahnya, atau mengatakan 

“mama” jika memanggil/melihat ibunya? 

Jawab YA bila anak mengatakan salah satu 

diantaranya. 

Bicara & 

bahasa 

  

5 Dapatkah anak berdiri sendiri tanpa berpegangan 
selama kira-kira 5 detik? 

Gerak kasar   

6 Dapatkah anak berdiri sendiri tanpa berpegangan 
selama 30 detik atau lebih? 

Gerak kasar   

7 Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, 

apakah  anak dapat membungkuk  untuk 

memungut mainan di lantai dan kemudian berdiri 

kembali? 

Gerak kasar   

8 Apakah anak dapat menunjukkan apa yang 

diinginkannya tanpa menangis atau merengek? 

Jawab YA bila ia menunjuk, menarik atau 
mengeluarkan suara yang menyenangkan 

Sosialisasi 

dan 

kemandirian 

  

9 Apakah anak dapat berjalan di sepanjang 
ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung? 

Gerak kasar   

10 Apakah anak dapat mengambil benda kecil 

seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit 

dengan menggunakan ibu seperti pada  gambar 

ini 

 

 
 

Gerak halus   

 

 

KPSP 18 BULAN 

No PEMERIKSAAN  YA TIDAK 

1 Tanpa bantuan, apakah anak dapat bertepuk 

tangan atau melambai-lambai? 

Jawab TIDAK bila ia membutuhkan bantuan. 

Sosialisasi 

dan 

kemandirian 

  

2 Apakah anak dapat mengatakan “papa” ketika ia 

memanggil/melihat ayahnya, atau mengatakan 
“mama” jika memanggil/melihat ibunya? 

Bicara & 

bahasa 

  

3 Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa 
berpegangan selama kira-kira 5 detik? 

Gerak kasar   

4 Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa 
berpegangan selama 30 detik atau lebih? 

Gerak kasar   

5 Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, 

apakah anak dapat membungkuk untuk 

memungut mainan di lantai dan kemudian berdiri 

kembali? 

Gerak kasar   

6 Apakah anak dapat menunjukkan apa yang di 
inginkannya tanpa menangis atau merengek? 

Sosialisasi 
dan 

  



 

 

 Jawab YA bila ia menunjuk, menarik atau 
mengeluarkan suara yang menyenangkan. 

kemandirian   

7 Apakah anak dapat berjalan disepanjang ruangan 
tanpa jatuh atau terhuyung-huyung? 

Gerak kasar   

8 Apakah anak dapat mengambil benda kecil 

seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit 

dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk 

seperti pada gambar ? 
 
 

 

 

Gerak halus   

9 Jika anda menggelindingkan bola ke anak, 

Apakah ia menggelindingkan/melemparkan 

kembali bola pada anda? 

Gerak 

halus, 

Sosialisasi 

dan 

kemandirian 

  

10 Apakah anak dapat memegang sendiri 

cangkir/gelas dan minum dari tempat tersebut 
tanpa tumpah? 

Sosialisasi 

dan 
kemandirian 

  

 

 

KPSP 21 BULAN 

No PEMERIKSAAN  YA TIDAK 

1 Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, 

apakah anak dapat membungkuk untuk 

memungut mainan di lantai dan kemudian berdiri 
kembali? 

Gerak kasar   

2 Apakah anak dapat menunjukkan apa yang 

diinginkannya tanpa menangis atau merengek? 

Jawab YA bila ia menunjuk, menarik atau 

mengeluarkan suara yang menyenangkan. 

Sosialisasi 

dan 

kemandirian 

  

3 Apakah anak dapat berjalan di sepanjang 
ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung? 

Gerak kasar   

4 Apakah anak dapat mengambil benda kecil 

seperti kacang, kismis, atau potongan biskuit 

dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk 

seperti pada gambar? 
 
 

 

 

Gerak halus   

5 Jika anda menggelindingkan bola ke anak, 

apakah ia menggelindingkan/melemparkan 

kembali bola pada anda? 

Gerak halus   

6 Apakah anak dapat memegang sendiri 
cangkir/gelas  dan  minum  dari  tempat  tersebut 

Sosialisasi 
dan 

  



 

 

 tanpa tumpah? kemandirian   

7 Jika anda sedang melakukan pekerjaan rumah 

tangga, apakah anak meniru apa yang anda 

lakukan? 

Sosialisasi 

dan 

kemandirian 

  

8 Apakah anak dapat meletakkan 1 buah kubus 
di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan 
kubus itu? 
Kubus yang digunakan ukuran 2.5 — 5 cm. 

Gerak halus   

9 Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 
3 kata yang mempunyai arti selain “papa” dan 

“mama”?. 

Bicara & 

bahasa 

  

10 Apakah anak dapat berjalan mundur 5 langkah 

atau lebih tanpa kehilangan keseimbangan? 

(Anda mungkin dapat melihatnya ketika anak 

menarik mainannya) 

Gerak kasar   

 

 

KPSP 24 BULAN 

No PEMERIKSAAN  YA TIDAK 

1 Jika anda sedang melakukan pekerjaan rumah 

tangga, apakah anak meniru apa yang anda 
lakukan? 

Sosialisasi 

dan 
kemandirian 

  

2 Apakah anak dapat meletakkan 1 buah kubus di 

atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus 

itu? 
Kubus yang digunakan ukuran 2.5 — 5 cm. 

Gerak halus   

3 Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit 
3 kata yang mempunyai arti selain "papa" dan 

"mama"? 

Bicara & 

bahasa 

  

4 Apakah anak dapat berjalan mundur 5 langkah 

atau lebih tanpa kehilangan keseimbangan? 

(Anda mungkin dapat melihatnya ketika anak 
menarik mainannya). 

Gerak kasar   

5 Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti: baju, 

rok, atau celananya? 

(topi dan kaos kaki tidak ikut dinilai). 

Gerak 

halus, 

Sosialisasi 

dan 

kemandirian 

  

6 Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? 

Jawab YA jika ia naik tangga dengan posisi 

tegak atau berpegangan pada dinding atau 

pegangan tangga. 

Jawab TIDAK jika ia naik tangga dengan 

merangkak atau anda tidak membolehkan anak 

naik tangga atau anak harus berpegangan pada 

seseorang. 

   

7 Tanpa  bimbingan,  petunjuk  atau  bantuan anda, 
dapatkah anak menunjuk dengan benar paling 

sedikit   satu   bagian   badannya   (rambut, mata, 

   



 

 

 hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)?    

8 Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak 
tumpah? 

   

9 Dapatkah anak membantu memungut mainannya 

sendiri atau membantu mengangkat piring jika 
diminta? 

   

10 Dapatkah anak menendang bola kecil (sebesar 

bola tenis) ke depan tanpa berpegangan pada 

apapun? 
Mendorong tidak ikut dinilai. 

   

 

 

KPSP 30 BULAN 

No PEMERIKSAAN  YA TIDAK 

1 Dapatkah anak melepas pakaiannya seperti: baju, 

rok, Sosialisasi & atau celananya? 

(topi clan kaos kaki tidak ikut dinilai) 

Sosialisasi 

dan 

kemandirian 

  

2 Dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? 

Jawab YA jika ia naik tangga dengan posisi 

tegak atau berpegangan pada dinding atau 

pegangan tangga. 

Jawab TIDAK jika ia naik tangga dengan 

merangkak atau anda tidak membolehkan anak 

naik tangga atau anak harus berpegangan pada 

seseorang 

Gerak kasar   

3 Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan anda, 

dapatkah anak menunjuk dengan benar paling 

sedikit satu bagian badannya (rambut, mata, 

hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)? 

Bicara & 

bahasa 

  

4 Dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak 

tumpah? 

Sosialisasi 
dan 

kemandirian 

  

5 Dapatkah anak membantu memungut mainannya 
sendiri atau membantu mengangkat piring jika 

diminta? 

Bicara & 

bahasa 

  

6 Dapatkah anak menendang bola kecil (sebesar 

bola tenis) ke depan tanpa berpegangan pada 

apapun? 

Mendorong tidak ikut dinilai. 

Gerak kasar   

7 Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret 
kertas tanpa bantuan/petunjuk? 

Gerak halus   

8 Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu 

persatu di atas kubus yang lain tanpa 

menjatuhkan kubus itu? 
Kubus yang digunakan ukuran 2.5 – 5 cm. 

Gerak halus   

9 Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat 

berbicara seperti “minta minum”, “mau tidur”? 

“Terimakasih” dan “Dadag” tidak ikut dinilai. 

Bicara & 

bahasa 

  

10 Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar- Bicara &   



 

 

 gambar ini tanpa bantuan? 

 

bahasa   

 

 

 

 

KPSP 36 BULAN 

No PEMERIKSAAN  YA TIDAK 

1 Bila diberi pensil, apakah anak mencoret-coret 
kertas tanpa bantuan/petunjuk? 

Gerak halus   

2 Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu 

persatu di atas kubus yang lain tanpa 

menjatuhkan kubus itu? 

Kubus yang digunakan ukuran 2.5 – 5 cm. 

Gerak halus   

3 Dapatkah anak menggunakan 2 kata pada saat 

berbicara seperti “minta minum”; “mau tidur”? 

“Terimakasih” dan “Dadag” tidak ikut dinilai. 

Bicara & 

bahasa 

  

4 Apakah anak dapat menyebut 2 diantara gambar- 

gambar ini tanpa bantuan? 

Bicara & 

bahasa 

  

5 Dapatkah anak melempar bola lurus ke arah 
perut atau dada anda dari jarak 1,5 meter? 

Gerak kasar   

6 Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan 

memberi isyarat dengan telunjuk atau mata pada 

saat memberikan perintah berikut ini: 

“Letakkan kertas ini di lantai”. 

“Letakkan kertas ini di kursi”. 

“Berikan kertas ini kepada ibu”. 

Dapatkah anak melaksanakan ketiga perintah 

tadi? 

Bicara & 

bahasa 

  

7 Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang 

kurangnya 2.5 cm. Suruh anak menggambar 

garis lain di samping garis tsb. 

 

Gerak halus   

8 Letakkan selembar kertas seukuran buku di Gerak kasar   



 

 

 lantai. Apakah anak dapat melompati bagian 
lebar kertas dengan mengangkat kedua kakinya 

secara bersamaan tanpa didahului lari? 

   

9 Dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri? Sosialisasi 

dan 

kemandirian 

  

10 Dapatkah anak mengayuh sepeda roda tiga 

sejauh sedikitnya 3 meter? 

Gerak kasar   

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4 : Tabel LDS  
TANDAI KOSAKATA YANG DIUCAPKAN OLEH BAYI* 

 

Makanan Binatang Tubuh Aksi Perabot Orang Pakaian Penanda Lainnya 

apel beruang lengan mandi keluar bak mandi Bibi/tante ikat pinggang habis a,b,c, dll 

pisang lebah pusar sarapan cilukbaa tempat tidur Bayi sepatu boot baiklah jauh 

roti burung pantat bawa pipis selimut anak kecil jaket/jas/mantel jelek luka kecil 

mentega kumbang dagu tangkap dorong botol ayah/bapak popok besar permisi/tabe 

kue kelinci telinga tepuk tangan baca baskom dokter pakaian hitam di sini 

permen kucing siku tutup naik kursi Adik kaos tangan biru hai 

sereal ayam mata datang lari jam nenek topi rusak di dalam 

keju sapi wajah batuk lihat ayunan kakek jaket bersih saya 

biskuit anjing jari potong tunjuk cangkir tante kaos tangan dingin meong 

kopi bebek kaki menari nyanyi pintu om piyama gelap sendiri 

biskuit gajah rambut makan malam duduk lantai mama celana pendek kotor malam 

minuman ikan tangan doodoo tidur garpu 
namanya 
sendiri 

kemeja di bawah tidak 

telur katak lutut makan berhenti gelas 
nama 
binatang 

sepatu bagus mati 

makanan kuda kaki beri makan ambil pisau paman sendal gembira nyala 

anggur monyet mulut selesai/berhenti lempar lampu 
nama 
orang 

kaos kaki berat di luar 

permen karet babi leher perbaiki gitik cermin kakak sweater panas sakit 

roti anjing kecil hidung dapat jalan bantal  kecil lapar  

es krim ular gigi beri makan mau piring  punyaku nama tempat  

jus kura-kura jempol pergi cuci wc  terbuka permisi/tabe  

daging  jari kaki punya  radio  cantik diam!  

susu  perut bantu/tolong  kamar  merah terima kasih  

jeruk   pukul  wastafel  tertutup di sana  

pizza   peluk  Sabun  bau di bawah  

4 



 

 
 
 

soda 
  

lompat 
 

sofa 
 

itu 
selamat 
datang/salam 

 

sup   tendang  sendok  ini apa  

mie   cium  tangga  capek di mana  

teh Halaman Tempat ketuk Kendaraan meja  di atas kenapa  

roti bakar bunga masjid lihat sepeda telepon  basah gukguk  

air rumah rumah cinta/sayang perahu handuk  putih ya  

 
bulan 

rumah 
sakit 

makan siang bus 
tempat 
sampah 

 
kuning Kamu/kau 

 

  

hujan 

 

kantor 

 

buat/bikin 

 

mobil 
 

televisi 
  

jijik 
nyam 

nyam/yum 

yum 

 

 trotoar parkir tidur siang motor jendela   1, 2, 3, dll  

 salju sekolah  pesawat kursi     

 bintang toko  kereta bayi      

 jalan   kereta api      

 matahari   troli      

 pohon   truk      

    kapal      

 

1. Tuliskan kata-kata lain yang diucapkan oleh bayi anda: 

a. d. 

b. e. 
 

2. Apakah bayi anda menggabung dua kata atau lebih, misalnya tambah kue, baju baru, dada boneka dll? Tandai pilihan 



 

 

 

jawaban! Ya Tidak 

3. Tuliskan 3 (tiga) penggabungan kata atau 3 (tiga) buah kalimat yang paling panjang dan sempurna yang diucapkan oleh bayi 

ibu! 

a. 

b. 
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Chi-Square Tests 

a. 10 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,32. 

2. Praktik Menyusui dengan KPSP 

 

Lampiran 5 : Master tabel dan Output 

 

1. Praktik Menyusui dengan Status Gizi 
 

Praktik_Menyusui * Status_Gizii Crosstabulation 

 Status_Gizii Total 

Gizi 

Buruk 

Gizi 

Kurang 

Gizi Baik Resiko_Giz 

i_Lebih 

Gizi_Lebi 

h 

Obesitas 

Praktik_Menyusui Buruk 4 (7%) 9 (15,8%) 34 

(59,6%) 

7 (12,3%) 0 (0%) 3 (5,3%) 57 

 Rata-rata 0 (0%) 2 (9,5%) 15 

(71,4%) 

3 (14,3%) 0 (0%) 1 (4,8%) 21 

 Baik 4 (3%) 12 (9,8%) 89 (73%) 9 (7,4%) 3 (2,5%) 5 (4,1%) 122 

Total  8 (4%) 23 

(11,5%) 

138 (69%) 19 (9,5%) 3 (1,5%) 9 (4,5%) 200 

 

 

 

  

 
 

Value 

 

 
 

df 

Asymptotic 

Significance (2- 

sided) 

Pearson Chi-Square 8.177a 10 .612 

Likelihood Ratio 9.726 10 .465 

Linear-by-Linear 

Association 

 

.348 
 

1 
 

.555 

N of Valid Cases 200   

 

 

 

 

 

Praktik_menyusui * KPSP Crosstabulation 

 KPSP  

Total meragukan menyimpang sesuai 

Praktik_menyusui buruk Count 9 17 31 57 

 % within Praktik_menyusui 15,8% 29,8% 54,4% 100,0% 

rata-rata Count 2 4 15 21 

 % within Praktik_menyusui 9,5% 19,0% 71,4% 100,0% 

baik Count 34 13 75 122 

 % within Praktik_menyusui 27,9% 10,7% 61,5% 100,0% 

Total  Count 45 34 121 200 

  % within Praktik_menyusui 22,5% 17,0% 60,5% 100,0% 



 

a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,57. 

3. Praktik Menyusui dengan LDS 

Praktik_menyusui * LDS Crosstabulation 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

  

 
 

Value 

 

 
 

df 

Asymptotic 

Significance (2- 

sided) 

Pearson Chi-Square 13,516a 4 ,009 

Likelihood Ratio 13,390 4 ,010 

Linear-by-Linear 

Association 

 

,299 
 

1 
 

,585 

N of Valid Cases 200   

 

 

 

 

 

 

 
 

 LDS  

 

 
Total 

gangguan 

bahasa <15% 

 

normal 

Praktik_menyusui buruk Count 22 35 57 

 % within Praktik_menyusui 38,6% 61,4% 100,0% 

rata-rata Count 9 12 21 

 % within Praktik_menyusui 42,9% 57,1% 100,0% 

baik Count 36 86 122 

 % within Praktik_menyusui 29,5% 70,5% 100,0% 

Total  Count 67 133 200 

  % within Praktik_menyusui 33,5% 66,5% 100,0% 

 
 

Chi-Square Tests 

  

 
 

Value 

 

 
 

df 

Asymptotic 

Significance (2- 

sided) 

Pearson Chi-Square 2,363a 2 ,307 

Likelihood Ratio 2,335 2 ,311 

Linear-by-Linear 

Association 

 

1,710 
 

1 
 

,191 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 7,04. 



 

 

Lampiran 6 : Persuratan 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Lampiran 7 : Dokumentasi 
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