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ABSTRAK 

  ASI merupakan makanan pertama yang paling  ideal secara biologis dan 

fisiologis selama proses tumbuh kembang karena adanya faktor protektif dan 

nutrien serta sesuai dengan kebutuhan anak sesuai usia dan fase tumbuh 

kembangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan status gizi 

berdasarkan BB/U dan PB/U pada anak usia 6-24 bulan di Desa Mattampa Bulu. 

Penelitian ini menggunakan 47 sampel yang kemudian diukur berat badan dan 

panjang badannya serta dilakukan pengisian kuesioner oleh ibu. Hasil penelitian 

dengan menggunakan uji Chi Square  didapatkan hasil p < 0,05 (p=0,011) untuk 

status gizi berdasarkan BB/U pada anak dengan riwayat ASI ekslusif dan non 

ekslusif dan p > 0,05 (p=0,913) untuk status gizi berdasarkan PB/U dengan riwayat 

ASI ekslusif dan non ekslusif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 

hubungan yang signifikan antara status gizi berdasarkan BB/U pada anak usia 6-24 

bulan dengan riwayat pemberian ASI ekslusif dan non ekslusif sedangkan tidak 

didapatkan hubungan yang signifikan antara status gizi berdasarkan PB/U pada 

anak usia 6-24 bulan dengan riwayat pemberian ASI ekslusif dan non ekslusif di 

Desa Mattampa Bulu.   

Kata Kunci : ASI Ekslusif, ASI Non Ekslusif, Status Gizi 
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ABSTRACT 

Breast milk is the first most ideal food biologically and physiologically during the 

process of growth and development due to protective factors and nutrients and 

according to the needs of children according to age and developmental phase. This 

study aims to determine differences in nutritional status based on BB/U and PB/U 

in children aged 6-24 months in Desa Mattampa Bulu. This study used 47 samples 

which were then measured by body weight and length and completed by a 

questionnaire by the mother. The results of the study using the Chi Square test 

showed p <0.05 (p = 0.011) for nutritional status based on BW / U in children with 

a history of exclusive and non-exclusive breastfeeding and p> 0.05 (p = 0.913) for 

nutritional status based on PB / U with a history of exclusive and non-exclusive 

breastmilk. The conclusion of this study is that there is a significant relationship 

between nutritional status based on BW / U in children aged 6-24 months with a 

history of exclusive and non-exclusive breastfeeding while there is no significant 

relationship between nutritional status based on PB / U in children aged 6-24 month 

with a history of exclusive and non-exclusive breastfeeding in Desa Mattampa 

Bulu. 

Keywords: Exclusive Breast Milk, Non Exclusive Breast Milk, Nutritional  

Status 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 ASI merupakan makanan pertama yang paling  ideal secara biologis dan 

fisiologis selama proses tumbuh kembang karena adanya faktor protektif dan 

nutrien serta sesuai dengan kebutuhan bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya 

dimana kecepatan metabolime dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada masa ini 

(Nilakesuma, 2015).  Hal ini sesuai dengan rekomendasi United Nation Children 

Fun (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) yang kemudian diadopsi 

oleh Pemerintah Indonesia melalui PP No.33 Tahun 2012 Pasal 2 dengan 

menetapkan target capaian pemberian ASI eksklusif 6 bulan sebesar 80%, yang 

sebelumnya hanya 4 bulan (Destyana, 2018). Hal tersebut bertujuan untuk 

mencapai SDGs tahun 2030 yang berisikan 17 tujuan dengan 169 target. Pada 

poin“Mengakhiri Kelaparan” yang menargetkan perbaikan nutrisi serta poin 

“Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan”.  

Data epidemiologi menunjukkan, grafik cakupan pemberian ASI Ekslusif 

Nasional dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2018 berada 

di angka 65,16%. Adapun secara regional di Sulawesi Selatan yaitu 73,56%. 

Meskipun persentasi tersebut diatas dari angka nasional, namun pemberian ASI 

Ekslusif di Provinsi Sulawesi Selatan dinilai masih kurang karena belum mencapai 

target nasional. Di kabupaten Bone sendiri, cakupan pemberian ASI Ekslusif belum 

mencapai target, menurut Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai target 

hanya Kabupaten Luwu Timur (87,1%), Kabupaten Luwu Utara (84,8%), 

Kabupaten Sinjai (83,8%), dan Kabupaten Soppeng (81,2%). Adapun masalah gizi, 
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Kabupaten Bone termasuk dalam 5 Kabupaten dengan kasus gizi buruk 

(BB/PB) tertinggi, yaitu 8,9% serta gizi kurang (BB/U) 36,08%, dan stunting 

(TB/U) 34,3% (Dinkes, 2015). Puskesmas Lamuru yang merupakan salah-satu unit 

pelayanan kesehatan di Kecamatan Lamuru yang memiliki wilayah kerja mencakup 

12 desa/kelurahan dengan 28 posyandu. Diantara 12 desa/kelurahan tersebut, 

menurut laporan bulanan periode November 2019 terdapat desa dengan angka 

kasus status gizi BGM (Bawah Garis Merah) tertinggi, yaitu Desa Mattampa Bulu 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone sebanyak 3 kasus dengan cakupan pemberian 

ASI Ekslusif 100%.  

Status gizi kurang masih menjadi masalah yang dominan di negara-negara 

berkembang, khususnya pada anak dengan riwayat tidak mendapatkan ASI Ekslusif 

diketahui 10% mengalami sakit dan berlanjut pada kematian di usia kurang dari 5 

tahun. Hal ini berdampak pada pembangunan nasional dengan menurunkan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) terkait dengan kecerdasan, produktivitas, dan 

kreativitas individu dengan status gizi kurang yang selanjutnya berdampak pada 

prestasi dan kinerja rendah yang akan mempengaruhi kehidupan, keluarga, dan 

generasi selanjutnya (Dun-Dery, 2016).  

Sebagaimana ajaran Islam tentang mempersiapkan dan menjadikan 

keturunan-keturunannya agar menjadi generasi yang berkualitas, dapat diwujudkan 

melalui pemberian nutrisi terbaik yaitu ASI yang dijelaskan dalam QS Al-

Baqarah/2: 233.   
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 ُ َۚ وَعََلَ ٱلمَۡوۡل ن يتُمَِّ ٱلرَّضَاعَةَ
َ
رَادَ أ

َ
ِۖ لمَِنۡ أ وۡلََٰدَهُنَّ حَوۡلَيِۡۡ كََمِلَيِۡۡ

َ
َٰلدََِٰتُ يرُۡضِعۡنَ أ دِ و۞وَٱلۡوَ

َۚ لََ تضَُآرَّ وََٰ  ُۢ بوَِلَِِهَا وَلََ لََُۥ رزِقُۡهُنَّ وَكسِۡوَتُهُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚ لََ تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلََِّ وسُۡعَهَا ةُ  لَِِ
ِنۡهُمَا وَتشََاوُرٖ  رَادَا فصَِالَا عَن ترََاضٖ م 

َ
َٰلكََِۗ فَإنِۡ أ َِۦۚ وَعََلَ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ذَ ُۥ بوَِلَِِه

لََ فَ مَوۡلوُدٞ لََّ
وۡلََٰدَكُمۡ فَلََ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ 

َ
ن تسَۡتََضِۡعُوٓاْ أ

َ
مۡ أ رَدتُّ

َ
َۗ وَإِنۡ أ آ  جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا إذَِا سَلَّمۡتُم مَّ

َ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِيرٞ   نَّ ٱللََّّ
َ
َ وَٱعۡلمَُوٓاْ أ  ءَاتيَۡتُم بٱِلمَۡعۡرُوفِِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ

Terjemahan : 

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

bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan 

dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan.” 

Ayat diatas menerangkan bahwa Al-Qur’an sejak dini telah menggariskan 

bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan adalah makanan terbaik untuk 

bayi hingga usia dua tahun dan merupakan perintah, bukanlah sebuah kewajiban. 

Namun, hal tersebut merupakan suatu anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan 

ia adalah perintah wajib (Shihab, 2016).    

Ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung perintah menyusui bayi dengan ASI 

adalah ayat-ayat rada’ah (menyusui) dan fisál (masa penyapihan) yang disebutkan 

sebanyak 14 kali dengan berbagai derivasinya, antara lain: QS al-Baqarah/2: 233, 

an-Nisa/4 : 23, al-Qasas/28: 7, at-Talaq/65: 6, Luqman/31: 14, dan al-Ahqaf/46 : 

15.  Dilihat dari aspek hukumnya, perintah menyusukan anak dengan ASI ini dapat 
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kita simpulkan bahwa ajaran Islam sangat menekankan arti penting pemberian ASI 

bagi anak karena menjadi kewajiban dan hak seorang ibu, disamping menjadi hak 

anak (Kemenag, 2015).   

Penelitian mengenai status gizi dan korelasinya terhadap riwayat pemberian 

ASI Ekslusif lebih dominan pada usia balita. Dalam beberapa literatur dijelaskan 

bahwa pemberian ASI memberikan efek yang signifikan dalam tumbuh kembang 

anak di tahun pertama kehidupannya karena adanya efek proteksi dari antibodi yang 

terdapat didalam ASI sehingga mencegah anak terkena penyakit-penyakit infeksi 

yang berdampak pada tumbuh kembangnya. Dari data epidemiologi yang telah 

dijelaskan, dapat kita lihat bahwa tingkat cakupan pemberian ASI Ekslusif lebih 

mendalam mengenai korelasi antara kedua variabel tersebut dan menilai peranan 

dari faktor-faktor lain yang kemungkinan berkontribusi terhadap status gizi bayi.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai perbedaan status gizi anak usia 6-24 bulan dengan riwayat ASI Ekslusif 

dan Non Ekslusif di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone 

yang merupakan salah-satu daerah yang mengalami masalah gizi.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada perbedaan status gizi anak usia 6-24 bulan dengan riwayat 

pemberian ASI Ekslusif dan Non Ekslusif di Desa Mattampa Bulu 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone? 

2. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu, jenis pekerjaan 

orang tua dan pendapatan keluarga terhadap status gizi anak usia 6-24 bulan 
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dengan riwayat pemberian ASI Ekslusif dan Non Ekslusif di Desa 

Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone? 

3. Bagaimana kajian Islam terkait pemberian ASI Ekslusif?  

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. ASI Ekslusif adalah nutrisi yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 

6 (enam) bulan penuh, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan 

makanan atau minuman lain berdasarkan pernyataan ibu.  

b. ASI Non Ekslusif adalah pemberian ASI kurang dari 6 bulan penuh dan atau 

yang disertai pemberian makanan dan minuman tambahan lainnya berdasarkan 

pernyataan ibu.  

c. Anak adalah anak usia 6-24 bulan yang berdomisili di Desa Mattampa Bulu 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

d. Status gizi merupakan gambaran kondisi tumbuh kembang anak yang diukur 

menggunakan indikator antropometrik berdasarkan standar WHO-NCHS  

(dalam Z-score) menggunakan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U), 

Berat Badan menurut Umur (BB/U) dan Berat Badan menurut Panjang Badan 

(BB/PB)  

e. Berat badan adalah berat badan anak yang diukur pada saat penelitian 

menggunakan baby scale.  

f. Tinggi badan adalah tinggi badan anak yang diukur pada saat penelitian dengan 

menggunakan length board. 
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g. Umur adalah usia anak yang dihitung dari saat kelahiran dengan melihat tanggal 

lahir hingga saat dilakukan penelitian. 

h. Tingkat pendidikan ibu ditentukan dari jenjang pendidikan terakhir yang 

diselesaikan sesuai masa pendidikan dan dibuktikan melalui Kartu Keluarga 

(KK) 

i. Jenis pekerjaan orang tua adalah pekerjaan kedua orang tua yang menjadi 

sumber pendapatan utama keluarga  

j. Pendapatan keluarga adalah penghasilan dari kedua orang tua setiap bulannya 

yang diklasifikasikan menggunakan skala yang kemudian dikelompokkan 

berdasarkan jumlah dibawah atau diatas Upah Minimum Provinsi (UMP) 

Sulawesi Selatan Tahun 2019. 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Membandingkan distribusi frekuensi dan persentasi bayi usia 6-24 bulan 

dengan riwayat pemberian ASI Ekslusif dan Non Ekslusif yang kemudian dinilai 

status gizi pengukuran antropometri secara langsung sesuai standar baku WHO-

NCHS dan isi kuesioner yang diisi oleh ibu.   

D. Kajian pustaka 

1. Magalhaes,dkk dengan judul Exclusive Breastfeeding and Others Food in 

the First Six Month of Life : Effect on Nutritional Status and Body 

Composition of Brazilian Children 2012. Penelitian ini menitikberatkan 

pada efek pemberian ASI Ekslusif pada pertumbuhan berdasarkan indeks 

BB/U, TB/U, dan IMT/U dengan hasil tidak terdapat hubungan yang 

signifikan terhadap pemberian ASI Ekslusif dengan status gizi. 
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2. Kuchenbecker J,dkk dengan judul Exclusive Breastfeeding and Its Effect 

on Growth of Malawian Infants : Result From a Cross Sectional Study 

2015. Sampel pada penelitian ini adalah bayi usia 0- >6 bulan dengan 

menggunakan metode interview pada orang tua dan pengukuran 

antropometri dengan Z score. Hasil yang didapatkan terdapat hubungan 

yang signifikan antara pemberian ASI Ekslusif terhadap LAZ (Length –

for-age Z score) >-2 SD. 

3. Ramadhani, dengan judul Hubungan Riwayat ASI Ekslusif dengan Status 

Gizi Balita Usia 7-36 Bulan di Wilayah Puskesmas Gondokusuma Tahun 

2015.   Sampel pada penelitian ini adalah anak usia 7-36 bulan dengan hasil 

status gizi baik dengan riwayat pemberian ASI Ekslusif sebanyak 46,4% 

dengan p-value 0,605 sehingga dikatakan tidak terdapat korelasi antara 

pemberian ASI Ekslusif dan status gizi anak. Namun, disebutkan dalam 

penelitian ini, hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh umur, kecepatan 

pertumbuhan, banyaknya aktivitas fisik, tingkat penyerapan dan utilitas 

makanannya.  

4. Nurfatiha, dengan judul Hubungan Pemberian ASI Ekslusif Terhadap 

Status Gizi dan Frekuensi Sakit Bayi Umur 3-6 Bulan di Puskesmas Kahu 

Kabupaten Bone Periode Januari-Juni 2015. Dalam penelitian ini 

didapatkan hasil bahwa bayi umur 3-6 bulan 11 kali lipat lebih berpotensi 

untuk memperoleh status gizi tidak dibawah garis merah.  

5. Giri,dkk dengan judul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang 

Pemberian ASI Serta Pemberian ASI Ekslusif dengan Status Gizi Balita 
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Usia 6-24 Bulan (Di Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng) 

2013. Pada penelitian ini didapatkan hasil korelasi positif yang signifikan 

antara pemberian ASI Ekslusif dan status gizi balita usia 6-24 bulan diatas 

garis merah sebesar 66,9%.    

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui perbedaan status gizi bayi usia 6-24 bulan dengan riwayat 

pemberian ASI Ekslusif dan Non Ekslusif di Desa Mattampa Bulu 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. 

2. Tujuan Khusus 

Memperoleh informasi tentang status gizi dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya pada anak usia 6-24 bulan dengan riwayat pemberian 

ASI Ekslusif dan Non Ekslusif di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone melalui pengukuran antropometrik berdasarkan standar 

WHO-NHCS  

F. Kegunaan Penelitian 

1. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi 

pemerintahan terkait dalam membuat suatu kebijakan dalam upaya 

perbaikan gizi anak dan mencapai SDGs tahun 2030. 

2. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta 

dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. 
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3. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi media edukasi dan 

promosi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anak dinilai 

dari status gizi , penyakit infeksi, serta indikator lainnya. 

4. Bagi peneliti sendiri merupakan pengalaman dan pembelajaran yang 

sangat berharga dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan 

khususnya dalam bidang penelitian.        
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tumbuh Kembang  

 

Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses fisiologis yang pada 

makhluk hidup yang saling berkaitan dan dimulai saat konsepsi hingga mencapai 

maturitas. Pertumbuhan didefinisikan sebagai sebagai peningkatan atau 

penambahan ukuran besar, jumlah, volume pada dimensi tingkat sel hingga 

individu yang dapat divisualisasi serta diukur secara kuantitatif. Sedangkan 

perkembangan adalah suatu perubahan secara kualitatif sebagai manifestasi dari 

optimalisasi tubuh secara fungsional  (Raj dkk, 2013). 

Proses tumbuh kembang dipengaruhi oleh potensi biologik yang 

dipengaruhi oleh status kesehatan. Berdasarkan Teori Blum (1974), status 

kesehatan merupakan hasil interaksi dan keseimbangn dari factor genetik, perilaku, 

lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Proses biologis yang terjadi pada tubuh 

manusia yang merupakan hasil dari peranan hormonal, seperti Growth hormon, 

hormon tiroid, LH, FSH, dan hormon androgen adrenal (Fikawati, 2017).  Kedua 

hal ini bersifat dinamis dan unik pada setiap anak dikarenakan adanya interaksi 

antara faktor genetik dan lingkungan biofisikopsikososial hingga menjadi bentuk 

yang sempurna sebagaimana dijelaskan dalam QS At-Tin/95:4. 

حۡسَنِ تَقۡويِمٖ 
َ
نسََٰنَ فِِٓ أ  لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡۡ

 Terjemahnya :  

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya”
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Ayat diatas berbicara tentang bagaimana Allah swt menciptkan manusia 

dengan sebaik-baik bentuk melalui proses yang begitu kompleks sebagaimana 

dijelaskan dalam sains kedokteran serta  secara prinsipil dalam ayat-ayat Al-Qur’an 

dan selanjutnya dalam salah-satu hadist riwayat Abu Hurairah, Rasulullah saw 

bersabda “Setiap orang lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang 

membuat ia menjadi Yahudi dan Nasrani seperti lahirnya binatang ternak. Apakah 

kamu melihat ada kecacatan padanya sampai kamu membuatnya menjadi cacat ?”. 

 Hadist ini menerangkan bahwasanya manusia lahir dalam keadaan suci dan 

dalam proses perjalanan hidupnya akan terjadi perubahan baik itu pertumbuhan dan 

perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal selain dari faktor internal 

yang ada dalam diri setiap individu yang dapat bermanifestasi sebagai suatu proses 

fisiologis atau patologis dalam hal ini disebutkan sebagai cacat secara fisik, mental 

maupun akal. 

 Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah relatif lebih stabil 

sehingga disebut juga fase laten dibandingkan pada masa bayi atau remaja. 

Pertambahan berat badan setiap tahunnya sekitar 3-3,5 kg dengan pertambahan 

tinggi sekitar 6 cm (Nusu, 2014). Dalam suatu penelitian oleh Wamani, dkk (2006) 

pada Rahmadiyah, dkk (2015) yang menyatakan bahwa factor resiko khususnya 

yang memiliki dampak terhadap status antropometrik adalah BMI (Body Mass 

Index) dan status gizi ibu yang mempengaruhi produksi serta kualitas ASI yang 

akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak.  

Selain itu, dikatakan pula bahwa faktor sosioekonomi juga mempengaruhi 

tinggi dan berat badan yang merupakan representasi dari tingkat kesehatan dan 
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status gizi anak.  Di Iran, anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan 

umumnya berasal dari keluarga dengan penghasilan, kondisi lingkungan serta 

pendidikan yang rendah (Ajami, dkk 2018). 

B. Fisiologi Laktasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Anatomi dan Histologi Payudara (Guyton, 2011) 

  Payudara mulai berkembang pada masa pubertas. Perkembangan ini 

dirangsang oleh hormon estrogen yang berasal dari siklus seks perempuan, estrogen 

ini berfungdi untuk merangsang pertumbuhan kelenjar mammae dan deposit lemak 

pada payudara. Selain itu, pertumbuhan cepat terjadi pada keadaan estrogen tinggi 

di masa kehamilan dan pada saat ini jaringan kelenjar berkembang sempurna untuk 

dapat memproduksi air susu. Sepanjang masa  kehamilan,  sejumlah besar  estrogen 

yang  disekresi  oleh  plasenta menyebabkan sistern  duktus payudara  tumbuh dan  

bercabang. Secara bersamaan,  jumlah stroma payudara meningkat  dan  sejumlah  

besar  lemak  terbentuk dalam stroma. Sedikitnya terdapat empat hormon lain yang 

juga penting untuk pertumbuhan sistem duktus:  hormon  pertumbuhan, prolaktin, 
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glukokortikoid adrenal,dan insulin. Masing-masing hormon ini  diketahui  

setidaknya sedikit berperan dalam metabolisme protein . 

   Perkembangan akhir payudara menjadi organ penyekresi air susu juga 

memerlukan progesteron. Segera setelah sistem duktus berkembang,  progesteron  

bersinergi dengan estrogen, juga dengan semua hormon-hormon lain tersebut di 

atas  menyebabkan pertumbuhan lebih lanjut lobulus payudara, dengan pertunasan 

alveolus, dan perkembangan sifatsifat sekresi sel-sel alveoli. Perubahan-perubahan 

ini analog dengan efek sekretorik progesteron pada endometrium uterus selama 

paruh akhir siklus seks perempuan. Walaupun estrogen dan progesteron penting 

untuk perkembangan fisik payudara selama kehamilan, pengaruh khusus dari kedua 

hormon ini adalah menghambat  sekresi air susu yang sesungguhnya. Sebaliknya, 

hormon prolaktin mempunyai efek yang berlawanan pada sekresi air susu  yaitu 

merangsangnya. Hormon ini disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior ibu, dan 

konsentrasinya dalam darah ibu meningkat secara tetap dari minggu kelima 

kehamilan sampai kelahiran bayi, meningkat menjadi 10 sampai 20 kali dari kadar 

normal saat tidak hamil. 

  Di samping itu, plasenta menyekresi sejumlah besar  human chorionic 

somatomammotropin, yang mungkin mempunyai sifat laktogenik, jadi menyokong 

prolaktin dari hipofisis ibu selama kehamilan. Meskipun demikian, karena efek 

supresi dari estrogen dan progesteron, hanya beberapa mililiter cairan yang 

disekresi setiap hari sampai bayi dilahirkan. Cairan yang disekresi selama beberapa 

hari terakhir sebelum dan beberapa hari pertama setelah persalinan disebut 
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kolostrum; kolostrum terutama mengandung protein dan laktosa dalam konsentrasi 

yang sama seperti air susu, tetapi hampir tidak mengandung lemak, dan kecepatan  

maksimum produksinya adalah sekitar 1/100 kecepatan produksi air susu 

berikutnya. 

  Segera setelah bayi dilahirkan, hilangnya tiba-tiba sekresi estrogen maupun 

progesteron dari plasenta memungkinkan efek laktogenik prolaktin dari kelenjar' 

hipofisis ibu untuk berperan dalam memproduksi air susu secara alami, dan setelah 

1 sampai 7 hari kemudian, payudara mulai menyekresi air susu dalam jumlah sangat 

besar sebagai pengganti kolostrum. Sekresi air susu ini juga memerlukan sekresi 

pendahuluan yang adekuat dari sebagian besar hormon-hormon ibu lainnya, tetapi 

yang paling penting adalah  hormon pertumbuhan,  kortisol, hormon paratiroid, dan 

insulin. Hormon-hormon ini dibutuhkan untuk menyediakan asam amino, asam 

lemak, glukosa, dan kalsium yang diperlukan untuk pembentukan air susu. 

  Setelah kelahiran bayi, kadar basal sekresi prolaktin kembali ke kadar 

sewaktu tidak hamil. Namun, setiap kali ibu menyusui bayinya, sinyal saraf dari 

puting susu ke hipotalamus menyebabkan lonjakan sekresi prolaktin sebesar 10 

sampai 20 kali lipat yang berlangsung kirakira 1 jam. Prolaktin ini bekerja pada 

payudara ibu untuk mempertahankan  kelenjar mammae agar menyekresi air susu 

ke dalam alveoli untuk periode laktasi berikutnya. Bila lonjakan prolaktin ini tidak 

ada atau dihambat karena kerusakan hipotalamus atau hipofisis, atau bila laktasi 

tidak berlanjut, payudara akan kehilangan kemampuannya untuk memproduksi air 

susu dalam waktu sekitar 1 minggu. Akan tetapi, produksi air susu dapat 
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berlangsung selama beberapa tahun bila anak terus mengisap, walaupun kecepatan 

pembentukan air susu biasanya jauh berkurang setelah 7 sampai 9 bulan. 

  Air susu secara kontinu disekresi ke dalam alveoli payudara, tetapi air susu 

tidak dapat mengalir dengan mudah dari alveoli ke dalam sistem duktus dan, oleh 

karena itu, tidak bocor secara kontinu dari puting susu. Sebaliknya, air susu harus 

disemprotkan (diejeksikan) dari alveoli ke dalam duktus sebelum bayi dapat 

memperolehnya. Proses ini disebabkan oleh gabungan refleks neurogenik dan 

hormonal yang melibatkan hormon hipofisis posterior oksitosin, yaitu sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Let-down Reflex  (WHO, 2009) 

  Ketika bayi mengisap, bayi sebenarnya tidak menerima susu untuk sekitar 

setengah menit pertama. Mula-mula impuls sensorik harus ditransmisi melalui saraf 

somatik dari putting susu ke medula spinalis ibu lalu ke hipotalamusnya, sehingga 

menyebabkan sinyal-sinyal saraf yang meningkatkan sekresi oksitosin pada saat 

yang bersamaan yang menyebabkan sekresi prolaktin. Oksitosin kemudian dibawa 

dalam darah ke payudara, untuk menyebabkan sel-sel mioepitel (yang mengelilingi 

dinding luar alveoli) berkontraksi, dengan demikian mengalirkan air susu dari 
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alveoli ke dalam duktus pada tekanan +10 sampai 20 mm Hg. Pada saat itu isapan 

bayi menjadi efektif dalam mengalirkan air susu, Jadi, dalam waktu 30 detik sampai 

1 menit setelah bayi mulai mengisap payudara, air susu mulai mengalir. Proses ini 

disebut  ejeksi air susu atau pengaliran (let-down) air susu. Pengisapan pada satu 

sisi payudara tidak hanya menyebabkan aliran air susu pada payudara tersebut 

melainkan juga pada payudara sisi yang lain. Yang cukup menarik ialah bahwa 

dengan ibu membelai bayi atau mendengar bayi menangis sering memberi cukup 

sinyal emosional ke hipotalamus ibu untuk menyebabkan ejeksi air susu (Guyton, 

2011). 

C. Status Gizi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

 

1. Status Gizi  

Istilah gizi dikenal di Indonesia pada tahun 1950-an, sebagai terjemahan dari 

“nutrition”. Kata gizi sendiri berasal dari kata “ghidza” dalam bahasa arab, 

yang berarti makanan. Status gizi adalah salah-satu indikator untuk menilai 

derajat kesehatan yang merupakan keadaan akibat interaksi antara nutrisi, 

proses mekanis dan biokimia tubuh serta lingkungan hidup manusia yang 

terekspresi sebagai suatu variabel terukur dan digolongkan dalam suatu kategori 

gizi tertentu (Muchtadi, 2009 dan Sulfiah, 2013). 

Dalam referensi lain disebutkan bahwa status gizi adalah keadaan tubuh sebagai 

akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dalam memenuhi 

kecukupan zat gizi diperlukan nilai rujukan kuantitas zat gizi esensial yang 

harus dipenuhi untuk mencegah defisisensi zat gizi yang didasarkan pada jenis 
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kelamin, umur, dan aktivitas yang berbeda tiap individu (Sulistyoningsih, 

2011).  

Zat-zat gizi yang berasal dari makanan yang dikonsumsi menyediakan 

kebutuhan sel-sel tubuh sebagai sumber metabolisme untuk menghasilkan suatu 

energi, bahan-bahan pembangun untuk memperbaiki ataupun mengganti bagian 

yang rusak (fungsi pertumbuhan). Zat gizi ini secara garis besar dibagi menjadi 

2 kelompok yaitu makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak 

serta mikronutrien yang terdiri dari vitamin dan mineral. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Anak 

Proses tumbuh kembang dipengaruhi oleh potensi biologik, dimana potensi 

biologik tersebut dipengaruhi oleh status kesehatan. Menurut teori Blum (1974), 

status kesehatan merupakan hasil interaksi antara beberapa faktor yang saling 

berkaitan yaitu geneti, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Genetik 

memiliki pengaruh sebesar 20%, faktor lingkungan (biofisikopsikososial) 

sekitar 40%, perilaku sekitar 30%, dan pelayanan kesehatan sekitar 10% 

(Fikawati, 2017). Pola pertumbuhan pada bayi dapat diprediksi dan dipengaruhi 

oleh beberapa hal, diantaranya adalah genetik, gizi, kejadian sakit, status sosio-

ekonomi, dan aspek psikologis.     

a. Genetik 

Faktor genetik merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama dalam 

mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak, melalaui intruksi genetik yang 

terkandung di dalam sel ovum yang telah dibuahi, dapat ditentuka kualitas dan 

kuantitas pertumbuhan yang ditandai oleh intensitas dan kecepatan pembelahan, 
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derajat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, usia pubertas, dan waktu 

berhentinya pertumbuhan tulang. Yang termasuk factor genetik antara lain adalah 

berbagai faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis kelamin, suku bangsa atau 

bangsa. Potensi genetic yang baik bila berinteraksi dengan lingkungan yang positif 

akan memberikan hasil yang optimal. Adapun menurut penelitian Bogin (1999), 

menuliskan hipotesisnya mengenai dominasi antara faktor genetik dan lingkungan 

pada masa kanak-kanak dan remaja. Tentu kedua faktor tersebut saling berinteraksi 

pada setiap tahap pertumbuhan. Pada masa kanak-kanak lebih cenderung sensitif 

terhadap faktor lingkungan, sementara pada remaja leboh dipengaruhi oleh faktor 

genetik (Soetjiningsih, 2013).         

b. Lingkungan 

Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat memengaruhi tumbuh kembang, 

terutama di negara berkembang. Lingkungan pre dan postnatal memengaruhi 

proses tumbuh kembang sejak masa gestasi hingga dewasa. Lingkungan perinatal 

merupakan tempat tumbuh kembang janin yaitu gizi ibu hamil, faktor mekanis, 

toksin/zat kimia, endokrin (pengaruh hormon pertumbuhan), radiasi, infeksi 

TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes), stress, imunitas 

(rhesus), serta anoksia embrio. Lingkungan pascanatal melipti faktor 

biofisikopsikososial.    

c. Gizi  

Gizi yang optimal adalah ketika kebutuhan sesuai dengan intake sebagaimana yang 

ditetapkan sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan umur dan jenis 
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kelamin. Kebutuhan nutrisi ini secara garis besar dibagi atas makronutrien dan 

mikronutrien. 

 Nutrisi yang diperoleh dari makanan memiliki peranan yang sangat 

fundamental dalam menentukan derajat kesehatan seorang anak dalam masa aktif 

pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam firman Allah dijelaskan tentang bahan-

bahan makanan yang Allah swt memberikan hasil bumi untuk menunjang 

kelangsungan hidup manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. 

Yaasin/36:33 dan QS. Ghafir/40:79.   

كُلُونَ  
ۡ
ا فمَِنۡهُ يأَ خۡرجَۡنَا مِنۡهَا حَب ّٗ

َ
حۡيَيۡنََٰهَا وَأ

َ
رۡضُ ٱلمَۡيۡتَةُ أ

َ
َّهُمُ ٱلۡۡ  وَءَايةَٞ ل

Terjemahnya : 

“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang 

mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka 

daripadanya mereka makan”  

 

كُلُونَ 
ۡ
كَبُواْ مِنۡهَا وَمِنۡهَا تأَ نعََٰۡمَ لتََِۡ

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡۡ ُ ٱلََّّ    ٱللََّّ

Terjemahnya: 

”Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu 

kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan”  

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt dengan kuasanya menurunkan hujan dan 

mengubah tanah yang tandus menjadi subur dan daripadanya menghasilkan hasil 

bumi berupa makanan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak untuk dikonsumsi 

oleh manusia dalam menjalankan fungsi biologis serta menjalankan tugasnya 

sebagai khalifah dimuka bumi (Rahmiati, 2011). 
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Gizi dan asupan makanan dalam hal ini mempunyai peranan yang besar dalam 

membina dan mempertahankan  kesehatan seseorang. Dalam QS Abasa/80: 24 

bahkan ditemukan perintah yang sangat jelas agar, “Hendaklah manusia 

memperhatikan makanannya”. Perintah makan yang ada dalam Al-Qur’an disebut 

sebanyak 27 kali, dan selalu menekankan salah satu dari dua sifat halal (boleh) dan 

tayyib (baik), terutama sejak masa awal-awal kehidupan (pasca kelahiran), yakni 

ASI yang memiliki sifat halal dan tayyib bukan hanya bagi bayi itu sendiri, tetapi 

juga sang ibu yang menyusuinya (Kemenag, 2015).  

D. Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif 

1. Definisi ASI Ekslusif 

Menurut PP No. 33 Tahun 2012, Air Susu Ibu (ASI) adalah suatu emulsi 

lemak dalam suatu protein, laktosa, dan garam-garam anorganik yang disekresi 

oleh kelenjar mammae ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 

6 (enam) bulan atau 180 hari setelah dilahirkan, tanpa menambahkan dan/atau 

mengganti dengan makanan atau minuman lain. Hal ini sesuai dengan 

rekomendasi WHO dan mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2003 dari 

rekomendasi 4 bulan menjadi 6 bulan (Kemenkes, 2014).      

2. Komposisi ASI Ekslusif 

ASI mengandung beberapa faktor seperti immunoglobulin, limfosit-T, 

enzim-enzim seperti lisozim, fagosit yang tidak ditemukan pada jenis susu lain. 

Terutama colostrum, warna kuning pada colostrum akibat kadar α-karoten, β-

karoten, β-crytoxantin, lutein, dan xeaxantin tinggi yang merupakan precursor 

vitamin A yang dibutuhkan untuk maturasi dan perkembangan retina yang 10 
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kali lebih tinggi dari susu matur (0,34 hingga 7,57 mg/liter berbanding 0,1 hingga 

0,3 mg/liter). Selain itu, liquid gold tersebut kaya akan protein, vitamin larut 

lemak, mineral, dan IgA serta laktosa yang berfungsi untuk mencegah bayi dari 

keadaan hipoglikemia (Motee, 2014). 

Adapun kandungan spesifik ASI beserta fungsinya, pada tabel berikut:  

Tabel 2.1 

Kandungan ASI dan fungsinya (Kliegman dkk, 2011) 

Kandungan Fungsi 

Immunoglobulin A 

(IgA) 

Sebagai barrier imunitas dengan target antigen 

spesifik  

Laktoferin  Sebagai imunomudulator, Fe chelation, agen anti 

microbial, anti adhesive, dan membantu 

perkembangan intestinal.  

α-kasein Anti adhesif   

Oligosakarida Mencegah invasi bakteri 

Sitokin Sebagai agen anti inflamasi, dan memiliki fungsi 

barrier epithelial 

Growth Factor 

- Epidermal Growth 

Factor  

- Transformiing 

Growth Factor 

 

Merepair intestinal, surveilans luminal 

Menstimulasi pertumbuhan sel epitel (TGF-β) 

Mensupresi fungsi limfosit (TGF-β) 

Nerve growth factor Membantu perkembangan neuron  

Enzim 

Platelet-activating 

factor-

acetylhydrolase 

- Glutation 

peroxidase 

 

Memblok aktivasi dari platelet activating factor 

 

Mencegah oksidasi lipid 

Nukleotida  Meningkatkan respon antibodi 
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 Komposisi ASI tidak konstan dan tidak sama dari waktu ke waktu, hal 

tersebut dipengaruhi oleh faktor ibu dan bayi itu sendiri, antara lain berat lahir, 

kekuatan isapan, usia gestasional saat lahir, dan penyakit pada bayi. Adapun 

faktor ibu yaitu umur, ras, paritas, stress, perilaku kesehatan seperti konsumsi 

alkohol dan merokok, penggunaan kontrasepsi dan status gizi yang dapat 

menginhibisi sekresi oksitosin, laktogenesis, dan refleks ejeksi susu 

(NAP,2001).  

a. Karbohidrat  

6,9 - 7,2% (7 gr/100 ml) karbohidrat terdapat dalam bentuk laktosa yang berfungsi 

sebagai salah-satu sumber energi bagi otak. Didalam usus halus laktosa akan 

dipecah menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase yang belum diproduksi 

secara optimum oleh bayi namun terdapat dalam ASI. Sebagian laktosa akan masuk 

ke usus besar dan difermentasi oleh flora usus yaitu laktobasili yang akan 

menciptakan keadaan asam dalam usus yang akan menekan pertumbuhan 

mikroorganisme patogen dan meningkatkan absorbsi kalsium dan fosfor untuk 

mempertahankan bifidus dalam usus dan mempercepat pengeluaran kolostrum 

sebagai antibody (IDAI, 2010).      

b. Protein  

Kandungan protein ASI (0.9gr/100 ml) dalam bentuk whey 70% dan kasein 30% 

dengan variasi komposisi whey : kasein adalah 90:10 pada hari keempat sampai 

sepuluh setelah melahirkan, 60:40 pada ASI matur (hari ke-11 sampai 240) dan 

50:50 setelah hari ke-240. Protein kasein adalah fosfoprotein yang hanya terdapat 

pada ASI. Molekul kasein ini kemudian membentuk ikatan dengan kalsium, fosfat, 
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dan magnesium yang akan membentuk misel. Adapun protein whey  seperti α-

laktalbumin dan laktoferin kemudian disekresikan ke kelenjar mammae, dan 

protein lainnya seperti serum albumin dan beberapa enzim bioaktif dan hormon 

ditranspor dari plasma ke dalam susu serta IgA yang diproduksi oleh sel plasma 

kelenjar mammae melalui reseptor spesifik.  Protein whey juga tahan terhadap 

suasana asam dan lebih mudah diserap sehingga akan mempercepat pengosongan 

lambung. Selain itu, protein whey mempunyai fraksi asam amino fenilalanin, 

tirosin, dan metionin dalam jumlah lebih rendah dibanding kasein, tetapi dengan 

kadar taurin yang lebih tinggi (Verd, 2018).   

c. Lemak  

Kurang lebih 50% energi yang terkandung pada ASI berasal dari lemak, atau sekitar 

40 g/L. lemak dalam ASI ada dalam bentuk butiran lemak yang adsorbsinya 

ditingkatkan oleh BSSL (bile salt-stimulated lipose). Asam lemak yang terkandung 

dalam ASI kaya akan asam palmitat, asam oleat, asam linoleat, dan asam α-linoleat. 

Trigliserida adalah bentuk lemak yang utama pada ASI, dengan kandungan 97%-

98% dan sangat kaya akan asam lemak esensial yaitu asam linoleat 8-17% dan asam 

α-linoleat 0,5-1,0% dan derivatnya yaitu asam arakidonat (AA) 0,5-0,7% dan asam 

dokosaheksanoat (DHA) 0,2-0,5% yang berperan dalam regulasi pertumbuhan, 

respon inflamasi, fungsi imunitas, dan perkembangan kognitif dan system motorik 

pada bayi (Martin, 2016).    

3. Manfaat ASI Ekslusif 

ASI Ekslusif merupakan metode pemberian nutrisi kepada anak dengan 

nutrisi esensial yang sesuai dengan kebutuhan anak di masa tumbuh 
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kembangnya. ASI adalah makanan yang sempurna, natural, dan memiliki fungsi 

proteksi terhadap bayi sehingga dapat menurunkan angka mortalitas dan 

morbiditas yang merupakan salah-satu indikator pencapaian SDGs. ASI dapat 

mencegah dari berbagai penyakit infeksi dan keadaan patologis lainnya seperti 

bacteremia, diare, infeksi saluran pernafasan, necrotizing enterocolitis, otitis 

media, infeksi saluran kemih, DM Tipe-1 dan Tipe-2, leukemia, serta malnutrisi 

(AAP, 2012 dan Seidu, 2013). 

Adapun kajian mengenai manfaat ASI bagi anak dari beberapa penelitian 

sebelumnya dijelaskan dalam tabel berikut 

Tabel 2.2 

Manfaat ASI bagi bayi (Motee, 2014) 

a. Dermatitis Atopi 

Beberapa studi telah menjelaskan bahwa ASI memiliki efek proteksi 

terhadap kejadian dermatitis atopi. Pada penelitian Ghaderi dan 

Makhmalbal, menyatakan bahwa bayi dengan pemberian nutrisi 

formula susu sapi atau soya memiliki insidensi dermatitis atopi yang 

lebih tinggi. 

b. Otitis Media Akut 

Otitis Media merupakan salah-satu penyakit infeksi yang umum pada 

bayi dan anak sebagai komplikasi dari infeksi saluran nafas. Adapun 

ASI yang mengandung immunoglobulin (IgA) dan laktoferin sebagai 

barrier imunitas pasif.  

c. DM Tipe-1 

Beberapa studi memperlihatkan adanya korelasi positif antara 

pemberian ASI dengan kejadian DM Tipe-1. Selain karena ASI 

mengandung IgA, pemberian susu sapi juga memiliki efek 

diabetogen dimana α-lactoglobulin yang merupakan protein spesifik 

pada susu sapi menyebabkan defek pada sstem imun.  

 

Selain untuk anak, manfaat pemberian ASI Ekslusif juga dirasakan oleh 

sang ibu yaitu meminimalisir perdarahan postpartum dan mempercepat involusi 

uterus, menjarangkan kehamilan (amenorrhea lactation), membantu 
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mengembalikan berat badan sebelum hamil, meningkatkan ikatan psikologis 

antara ibu dan anak, mencegah osteoporosis,  dan menurunkan risiko kanker 

ovarium dan kanker payudara. Selain itu juga memberikan dampak positif secara 

sosialekonomi bagi keluarga (Motee, 2014).    

Tabel 2.3 

Manfaat ASI bagi ibu (Motee, 2014) 

a. Membentuk ikatan emosional antara ibu dan bayi 

Pelepasan oksitosin yang menstimulasi kontraksi uterus dan ejeksi 

ASI dan memperbaiki emosi dan perilaku ibu dan bonding antara ibu 

dan bayi. 

b. Menurunkan risiko kanker payudara 

Berdasarkan penelitian Bernier,dkk terdapat penurunan risiko secara 

signifikan untuk terjadinya kanker payudara dibandingkan dengan 

ibu yang tidak menyusui.  

c. Meminimalisir perdarahan postpartum 

Banyak studi yang menjelaskan bahwa efek peningkatan oksitosin 

membantu pelepasan plasenta, meningkatkan kontrasi serta involusi 

uterus, dan adanya efek amenore laktasi menyebabkan pengeluaran 

darah menstruasi lebih sedikit selama beberapa bulan postpartum   

d. Mencegah osteoporosis 

Berdasarkan La Leche League International, menyusui dapat 

mencegah osteoporosis dan fraktur hip dikemudian hari. 

 

Begitu banyak manfaat ASI untuk ibu dan juga anak. Diantara keistimewaan 

ASI, yang oleh Harun Yahya disebut sebagai “cairan ajaib” yang diuraikan kedalam 

10 poin yang telah dimuat dan dijelaskan sebelumnya. Adapun manfaat ASI secara 

psikologis baik bagi bayi maupun ibu, antara lain:  
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Tabel 2.4 

Manfaat ASI Secara Psikologis (Kemenag, 2015) 

a. Rasa percaya diri ibu untuk menyusui 

Bahwa ibu mampu menyusui dengan produksi ASI yang mencukupi 

untuk bayi. Menyusui dipengaruhi oleh emosi ibu dan kasih saying 

terhadap bayi akan meningkatkan produksi hormon terutama 

oksitosin yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi ASI. 

b. Interaksi ibu dan bayi 

Pertumbuhan dan perkembangan psikologis bayi tergantung pada 

kesatuan ibu dan bayi tersebut. 

c. Pengaruh kontak langsung ibu-bayi  

Ikatan kasih saying ibu-bayi terjadi karena berbagai rangsangan 

seperti sentuhan kulit (skin to skin contact). Bayi akan merasa aman 

dan puas karena bayi merasakan kehangatan tubuh ibu dan 

mendengarkan denyut jantung ibu yang sudah dikenal sejak bayi 

masih dalam rahim.   

d. Meningkatkan IQ 

Penelitian menunjukkan bahwa IQ pada bayi yang diberi ASI 

memiliki poin 4,3 poin lebih tinggi pada usia 18 bulan, 4-6 poin lebih 

tinggi pada usia 8,5 tahun dibandingkan dengan bayi yang tidak 

diberi ASI 

 

E. Pertumbuhan Anak dengan Pemberian ASI Ekslusif 

Secara umum, pada usia awal kehidupan, terjadi pertumbuhan panjang 

badan dan berat badan yang pesat, terutama tahun pertama setelah lahir. 

Pertambahan panjang badan paling cepat terjadi pada empat bulan pertama dan 

menurun seiring pertambahan usia. Selama tahun pertama, bayi akan mengalami 

kenaikan panjang badan sekitar 50% dari panjang badan lahir. Pada usia 2 tahun 

kenaikan mencapai 75% dan pada usia 48 bulan mencapai 100% atau dua kali 

panjang badan saat lahir. Untuk berat badan, antara usia 4-6 bulan, bayi akan 

mencapai 2 kali dari berat badan lahirnya atau sekitar 8 kg. Saat memasuki usia 2 

tahun, pertambahan berat badan menurun menjadi sekitar 0,2 kg/bulan (Fikawati, 

2017).   
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Adapun pada bayi yang mendapat ASI Ekslusif akan kembali ke berat lahir 

paling tidak pada usia 2 minggu, dan tumbuh sesuai atau bahkan diatas grafik 

sampai usia 3 bulan. Penurunan berat badan bayi pada 2 minggu pertama kehidupan 

tidak boleh melebihi 10%. Apabila memakai grafik pada KMS yang umum 

digunakan, bayi yang mendapat ASI Ekslusif akan tumbuh lebih lambat sebelum 

usia 4 sampai 6 bulan dan bayi dengan susu formula akan tumbuh lebih cepat 

setelah usia 6 bulan, hal ini sering dihubungkan dengan resiko obesitas dikemudian 

hari yang diakibatkan oleh efek respon hormonal (insulin) terhadap formula selain 

ASI yang menginisiasi deposit lemak yang meningkatkan jumlah adipose (Nielsen, 

2005). 

Berdasarkan Survei Kesehatan dan Nutrisi Nasional III di Amerika Serikat 

didapatkan bahwa bayi yang mendapat ASI Ekslusif selama 4 bulan, pada usia 8-

11 bulan mempunyai rerata badan, panjaang badan dan lingkar lengan atas lebih 

rendah disbanding yang mendapatkan susu formula. Namun pada bayi yang 

mendapat ASI Ekslusif akan terjadi catch up growth (tumbuh kejar), sehingga pada 

usia 5 tahun tidak didapatkan perbedaan yang signifikan antara bayi yang mendapat 

ASI Ekslusif dan susu formula. Namun, indicator kurva NCHS yang saat itu 

digunakan berdasarkan dengan pola pertumbuhan pada bayi kulit putih (IDAI, 

2010).   

Bayi yang mendapat ASI Ekslusif tumbuh lebih cepat pada usia 2 sampai 4 

bulan pada kurva NCHS dan mengalami deselerasi pada usia 6 bulan sampai 1 

tahun. Adapun penelitian WHO pada Negara-negara berkembang seperti Mexico, 

Kenya, dan Senegal mendapatkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI ekslusif 



 

28 
 

mempunyai pertumbuhan berat badan dan panjang badan lebih baik dibandng bayi 

dengan susu formula. Secara umum, pertumbuhan normal diperkirakan berada di 

posisi antara 10-90 persentil pada grafik pertumbuhan Center for Disease and 

Control (CDC). Akan tetapi hal yang lebih penting adalah kecenderungan individu 

dan kurva pertumbuhan yang diterapkan dalam suatu komunitas (Herbold dan Sari, 

2014).  

F. Metode Antropometri Dalam Penilaian Status Gizi Anak 

Penilaian Status Gizi (PSG) adalah interpretasi dari data yang didapatkan 

dengan menggunakan berbagai metode untuk mengklasifikasi populasi atau 

individu yang beresiko atau dengan gizi buruk. PSG ini dilakukan untuk 

mengetahui status gizi, yaitu untuk mengetahui adanya malnutrisi dalam suatu 

komunitas masyarakat. Metode penilaian status gizi ada tiga kelompok yaitu 

kelompok pertama menggunakan metode langsung yang terdiri dari penilaian 

dengan melihat tanda klinis, tes laboratorium, metode biofisik, dan antropometri.  

Kelompok kedua menggunakan metode tidak langsung dengan melakukan 

penilaian terhadap data statistic kesehatan. Kelompok terakhir yaitu dengan melihat 

variabel ekologi (FKM-UI, 2013). 

Antropometri berasal dari kata Anthropos yang artinya tubuh dan Metros 

yang artinya ukuran. Sehingga dapat kita artikan bahwa antropometri adalah ukuran 

tubuh yang digunakan dalam penilaian status gizi (Purnamasari, 2018).  

Status gizi anak dapat ditentukan dengan perhitungan BB dan TB disertai 

sinkronisasi dengan umur yang dihitung dari bulan terdekat. Seperti pada 

penelitian, metode yang digunakan adalah metode langsung dengan melakukan 
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pengukuran antropometri menggunakan baby scale dan length board. Metode ini 

paling banyak digunakan, baik dalam screening penelitian maupun pengumpulan 

data rutin di sekolah. Adapun keunggulan dan kelemahan dari metode antropometri 

sebagai berikut : 

1. Keunggulan  

a. Aman, dapat digunakan untuk jumlah sampel yang besar karena memiliki prosedur 

yang sederhana. 

b. Dapat dilakukan oleh tenaga terlatih sehingga tidak memerlukan tenaga 

professional. 

c. Alat yang digunakan sederhana, ekonomis dan mudah didapat 

d. Metode ini tepat dan akurat karena dapat dibakukan 

e. Dapat mengidentifikasi status gizi baik, kurang, buruk maupun lebih 

f. Dapat mengevaluasi perubahan status gizi pada periode waktu tertentu 

g. Dapat digunakan sebagai screening populasi beresiko malnutrisi 

2. Kelemahan 

a. Tidak sensitif 

b. Tidak dapat mengidentifikasi malnutrisi akibat kekurangan mikromineral, seperti 

yodium dan zat besi 

c. Memiliki potensi tinggi untuk terjadinya human error saat pengukuran yang dapat 

memengaruhi presisi, akurasi, dan validitas pengukuran antropometri akibat 

kesalahan pemeriksan maupun alat. 

Adapun parameter yang digunakan dalam pengukuran antropometri adalah 

umur yang menggunakan batasan tahun umur penuh (completed year) dan bulan 
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umur penuh (completed month), berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, 

lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan tebal lemak bawah kulit. Adapun 

di Indonesia, berdasarkan SK Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII 

Tanggal 30 Desember Tahun 2010 untuk anak umur 0-60 bulan, Indeks 

antropometri yang digunakan adalah Indeks Massa Tubuh menurut Umur (PB/U), 

Berat Badan menurut Umur (BB/U), dan Berat Badan menurut Tinggi Badan 

(BB/PB) sesuai dengan rekomendasi WHO 2007. 

Setelah melakukan pengukuran, kemudian kita mengkonversi kedalam grafik 

pertumbuhan WHO-NHCS dan menentukan Z-score atau nilai Standar Deviasi Unit 

(SD) dengan rumus untuk TB/U : 

𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝐵𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑟𝑢𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑟𝑢𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛
 

Dengan interpretasi : 

Tabel 2.5  

       Interpretasi status gizi berdasarkan PB/U (WHO, 2007) 

Nilai Z score Kategori 

>+2 SD Tinggi 

-2SD s.d +2SD Normal 

-3SD s.d <-2SD  Pendek 

<-3SD Sangat Pendek 

  

Tabel 2.6 

       Interpretasi status gizi berdasarkan BB/U (WHO, 2007) 

Nilai Z score Kategori 

>+2 SD Gizi Lebih 

-2SD s.d +2SD Gizi Baik 

-3SD s.d <-2SD  Gizi Kurang 

<-3SD Gizi Buruk  
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Tabel 2.7 

         Interpretasi status gizi berdasarkan BB/PB (WHO, 2007) 

Nilai Z score Kategori 

>+2 SD Gemuk 

-2SD s.d +2SD Normal 

-3SD s.d <-2SD  Kurus 

<-3SD Sangat Kurus 
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G. Kerangka Konsep 

 

Kerangka pikir dipengaruhi oleh perbedaan status gizi yang diukur secara 

antropometrik dari anak dengan riwayat pemberian ASI Ekslusif dan Non Ekslusif 

dan melihat beberapa faktor yang mungkin berpengaruh seperti pendidikan ibu, 

jenis pekerjaan orang tua dan pendapatan keluarga. 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

        

     

 

 

 

 

                              Faktor Anak  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket :              =  Variabel yang diteliti                    =  Variabel yang tidak diteliti 

Pekerjaan Orang tua 
Pendapatan 

Keluarga 

1. Umur 

2. Jenis Kelamin 

3. Berat Badan 

(BB) 

4. Panjang Badan 

Cara Pemberian 

Nutrisi 

Status Gizi Bayi 

5.  Penyakit Infeksi 

Faktor 

Lingkungan 

  

Pengukuran 

Langsung 

Pengukuran Tidak 

Langsung 

Antropometri 

ASI Ekslusif ASI Non Ekslusif 

PB/U BB/PB BB/U 

Pendidikan Ibu 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

1.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah survey deskriptif  untuk menggambarkan 

variabel-variabel utama yang diteliti yaitu status gizi bayi usia 6-24 bulan 

dengan riwayat pemberian ASI Ekslusif dan Non Ekslusif di Desa 

Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone.  

Untuk melihat peran ASI Ekslusif maka dibedakan anak yang 

mendapatkan ASI Ekslusif dan anak yang tidak mendapatkan ASI Ekslusif. 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut adalah dengan 

pengisian kuesioner yang di cross check dengan buku KIA ibu sedangkan 

penilaian status gizi diukur dengan menggunakan indikator antropometrik.     

2. Lokasi Penelitian 

dPenelitian ini dilakukan di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone.  

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 07 

Januari 2020. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survey deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan cross sectional study dimana pengumpulan data dilakukan dalam waktu 

yang sama untuk semua variabel. 
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C. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak usia 6-24 bulan yang 

berdomisili di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone yang berjumlah 90 anak.   

D. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah bayi usia 6-24 bulan yang berdomisili 

di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone yang dipilih secara acak tanpa memperhatikan faktor lain dalam 

populasi tersebut atau dianggap homogen dengan menggunakan teknik probability 

sampling dengan jenis simple random sampling. 

Pengambilan sampel didasarkan pada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi 

sebagai berikut:  

1. Kriteria Inklusi  

a. Bersedia menjadi responden 

b. Bayi berusia 6-24 bulan 

c. Riwayat lahir cukup bulan dengan berat badan ≥ 2500 gram tanpa komplikasi.  

2. Kriteria ekslusi  

a. Tidak bersedia menjadi responden  

b. Tanggal, bulan, dan tahun lahir bayi tidak diketahui 

c. Responden ibu menderita gangguan kejiwaan, atau tidak dapat berkomunikasi 

d. Bayi memiliki penyakit kongenital atau penyakit kronik lainnya yang dapat 

mengganggu tumbuh kembang.  

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin : 
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 n =     N 

          1 + N (d2)          

  =         90 

                     1 + 90 (0,1)2  

  =         90 

             1,9 

  n =  47,3 dibulatkan menjadi 47 sampel anak       

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 47 anak.   

Keterangan : 

N  =  Besar Populasi 

n   =  Besar sampel 

d   =  Tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan.   

          Pada penelitian ini menggunakan tingkat ketepatan 0,1 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

didapatkan dari responden secara langsung dan data sekunder yang didapatkan dari 

data administrasi balita Puskesmas Lamuru untuk wilayah Desa Mattampa Bulu 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. 

Variabel dependen penelitian ini adalah status gizi anak yang dilakukan 

dengan mengukur Panjang Badan menurut Umur (PB/U), Berat Badan menurut 

Umur (BB/U) dan Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) yang 

dikonversikan dalam Z score dan diinterpretasikan. Adapun variabel independen 

adalah pemberian ASI Ekslusif dan Non Ekslusif, tingkat pendidikan ibu, jenis 

pekerjaan orang tua dan pendapatan keluarga.  
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Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan sebagai 

berikut :   

1. Metode Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan salah-satu teknik pengumpulan data primer dengan 

cara memberi sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. Terdapat dua jenis kuesioner, 

yaitu kuesioner terbuka dan tertutup (Pujiastuti, 2010). Adapun kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu responden 

menjawab pertanyaan dengan jawaban yang telah tersedia. Kuesioner ini juga 

memuat daftar pertanyaan mengenai informasi pribadi anak dan profil 

keluarganya sebagai informasi dari variabel independen pada penelitian ini.   

Untuk menjamin validitas jawaban responden, maka peneliti memberikan 

penjelasan lisan secara ringkas dan jelas sebelum melakukan pengisian 

kuesioner dan memberikan waktu yang cukup kepada responden untuk mengisi 

kuesioner. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan secara manual pada setiap 

jawaban dan mencocokkan dengan informasi pada Buku Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA).   

2. Pengukuran Antropometri 

Pengukuran antropomentri dilakukan secara langsung terhadap seluruh anak 

dengan cara : 

a. Pengukuran berat badan menggunakan baby scale 

b. Pengukuran tinggi badan dengan menggunakan length board  
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c. Umur ditentukan dari hasil perhitungan sejak kelahiran dengan melihat tanggal 

lahir hingga saat dilakukannya penelitian 

d. Penentuan jenis kelamin dengan melihat anatomi tubuh dan di cross check melalui 

data administrasi Puskesmas.  

F. Pengolahan dan Penyajian Data 

Pengolahan data dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi 

SPSS For Windows dan kemudian disajikan dalam bentuk table distribusi frekuensi 

dan persentase disertai penjelasan secara naratif. Adapun untuk melihat hubungan 

antar variabel digunakan metode uji Chi-Square dan dikatakan memiliki hubungan 

jika tingkat signifikansi (p) < 0,05. Langkah-langkah pengolahan data yaitu :  

1. Editing, penyuntingan data yang dilakukan untuk menghindari kesalahan atau 

kemungkinan adanya kuesioner yang belum terisi 

2. Coding, pemberian kode dan scoring pada setiap jawaban untuk memudahkan 

proses entry data 

3. Entry data, setelah proses coding dilakukan pemasukan data ke komputer 

4. Cleaning, sebelum analisis data dilakukan pengecekan dan perbaikan terhadap 

data yang sudah masuk 

5. Tabulating, dilakukan dengan membuat tabel distribusi frekuensi dan tabel 

silang. Tabel silang meliputi analisis variabel dependen dan variabel 

independen. 

Setelah dilakukan pengolahan data dilakukan penyajian data dalam bentuk tabel 

dan penjelasan secara naratif.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Visi dan Misi Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

a. Visi 

Visi Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Kecamatan 

Lamuru Kabupaten Bone adalah “Maju sehat sejahtera dan berbudaya”  

b. Misi  

1) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tigas pokok 

dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi 

masyarakat 

2) Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja 

3) Meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 

4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Mattampa Bulu 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone 

5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mattampa Bulu Kecamatan 

Lamuru Kabupaten Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dengan 

melibatkan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan 

7) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik, dan transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan 

8) Melestarikan adat dan budaya masyarakat desa
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2. Keadaan Geografis  

Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Kecamatan 

Lamuru Kabupaten Bone merupakan salah satu desa dari 11 desa yang ada 

di Kecamatan Lamuru. Secara geografis Desa Mattampa Bulu Kecamatan 

Lamuru Kabupaten Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone koordinat di 

antara 4°37′ − 4°34′ LS dan 119°53′ − 119°57′ LB. Jarak tempuh Desa 

Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone ke ibu kota kecamatan berjarak ± 4km, ke Ibu Kota 

Kabupaten berjarak 66 km, dan ke ibu kota provinsi berjarak 133 km.  

 

 

 

 

 

 

 

     

           Gambar 4.1 Peta Geografis Desa Mattampa Bulu  

Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone merupakan desa 

terluas di Kecamatan Lamuru dengan luas wilayah 3.900 Ha. Jumlah luas 

tanah Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone 

seluruhnya mencapai 3.900 Ha/km2 dan terdiri dari tanah darat dan tanah 
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sawah dengan rincian tanah darat 3440 Ha dan sawah 460 Ha Didalamnya 

terdapat 2 dusun yaitu Dusun Baringeng dan Dusun Bompo. 

Struktur penduduk Desa Manuju dengan jumlah penduduk 3.896 

jiwa berdasarkan sensus penduduk dari data statistik tahun 2014, yang 

terdiri dari laki-laki 1.958 jiwa dan perempuan 1.938 jiwa dengan jumlah 

kepala keluarga (KK), 676 KK dengan penganut Agama Islam 100 %.  Desa 

Mattampa Bulu merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan 

mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam, peternakan dan 

perdagangan. 

3. Sarana dan Prasarana  

Keadaan sarana dan prasarana yang lengkap disuatu daerah merupakan suatu 

kemampuan yang dimiliki dalam menunjang jalannya aktivitas masyarakat 

disegala bidang kegiatan. Adapun sarana dan prasaranan yang terdapat di 

Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone yaitu : 

a. Fasilitas Pendidikan 

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone, terdiri dari 3 unit Sekolah Dasar yaitu: SD Inpres 12/79, MI Jabal 

Hidayah Padang Loang, dan Kelas Jauh MI Jabal Hidayah. 

b. Fasilitas Kesehatan 

Sarana kesehatan di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone 

tercatat 3 posyandu yang tersebar di dua dusun yaitu Posyandu Padang Loang, 

Posyandu Lempong Loang dan Posyandu Mampawa yang dibina oleh 2 bidan desa 

dan 15 kader posyandu. 
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B. Hasil Penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone Kabupaten Bone mulai pada tanggal 02 Desember 2019 – 07 

Januari 2020. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara administratif untuk 

memperoleh jumlah sampel sesuai dengan kategori umur 6-24 bulan dan data 

primer melalui kunjungan langsung kepada setiap sampel untuk dilakukan 

pengukuran antropometri dan pengisian kuesioner oleh ibu. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 47 responden dan berhasil diperoleh seluruhnya oleh 

peneliti. Data tersebut kemudian di input dan dianalisis menggunakan uji statistik 

Chi Square dengan tingkat kemaknaan p <0,05, serta membuat tabel distribusi 

frekuensi karakteristik dari responden.     

1. Analisis Univariat  

Analisis univariat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi 

dari karakteristik responden yang meliputi umur ibu, tingkat pendidikan ibu, 

pekerjaan ibu, umur ayah, tingkat pendidikan ayah, dan pekerjaan ayah, 

serta pendapatan keluarga. Selain itu juga termasuk karakteristik anak yang 

menjadi sampel penelitian yang meliputi umur, jenis kelamin, berat badan 

lahir, usia kehamilan saat lahir, riwayat penyakit kongenital, riwayat demam 

dan penyakit, riwayat rawat inap, riwayat IMD, yang dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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a. Karakteristik Ibu 

1) Umur Ibu 

Dalam penelitian ini, umur responden bervariasi dari 18 tahun hingga umur  

59 tahun, untuk kelompok umur responden dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.1  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Ibu 

Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Umur 
Frekuensi 

n % 

17 – 25 Tahun 21 44.7 

26 – 35 Tahun 21 44.7 

36 – 45 Tahun 4 8.5 

56 – 65 Tahun 1 2.1 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa persentase kelompok umur 17–

25 tahun sebanyak 21 responden (44.7%), 26 – 35 tahun sebanyak 21 

responden (44.7%), 36–45 tahun sebanyak 4 responden (8.5%), dan 1 

responden (2.1%) pada kelompok umur 56–65 tahun.   

2) Alamat Ibu 

Tabel 4.2  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Alamat Ibu 

Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Alamat 
Frekuensi 

n % 

Dusun Baringeng 28 59.6 

Dusun Bompo 19 40.4 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  



 

 
 

43 
 

Pada tabel 4.2 distribusi frekuensi responden berdasarkan alamat ibu 

menunjukkan bahwa dari 47 responden, terdapat 28 responden (59.6%) 

yang beralamat di Dusun Baringeng dan 19 responden (40.4%) yang 

beralamat di Dusun Bompo. 

3) Tingkat Pendidikan Ibu 

Tabel 4.3  

    Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu 

Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Tingkat Pendidikan 
Frekuensi 

n % 

Tidak Sekolah 3 6.4 

SD 23 48.9 

SMP 11 23.4 

SMA 8 17.0 

Perguruan Tinggi 2 4.3 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

Pada tabel 4.3 distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat 

pendidikan ibu menunjukkan bahwa dari 47 responden, terdapat 3 

responden (6.4%) yang tidak perneh menempuh jenjang pendidikan, 23 

responden (48.9%) dengan tingkat pendidikan SD, 11 responden (23.4%) 

tingkat SMP, 8 responden (17.0%) tingkat SMA, dan jumlah yang paling 

sedikit yaitu 2 responden (4.3%) dengan tingkat pendidikan perguruan 

tinggi. 
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4) Jenis Pekerjaan Ibu 

Tabel 4.4  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Ibu 

Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Jenis Pekerjaan 
Frekuensi 

n % 

Ibu Rumah Tangga 44 93.6 

Pegawai Swasta 2 4.3 

Buruh tani 1 2.1 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

Pada tabel 4.4 distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis 

pekerjaan ibu, didapatkan hasil bahwa dari 47 responden, 44 responden 

(93.6%) bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), 2 responden (4.3%) 

bekerja sebagai pegawai swasta, dan 1 responden (2.1%) sebagai buruh tani.   

b. Karakteristik Ayah 

1) Umur Ayah 

Tabel 4.5  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur                

Ayah Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Umur 
Frekuensi 

n % 

17 – 25 Tahun 9 19.1 

26 – 35 Tahun 25 53.2 

36 – 45 Tahun 12 25.6 

46 - 55 Tahun 1 2.1 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  
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Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa persentase kelompok umur 17–

25 tahun sebanyak 9  responden (19.1%), 26 – 35 tahun sebanyak 25 

responden (53.2%), 36–45 tahun sebanyak 12 responden (25.6%), dan 1 

responden (2.1%) pada kelompok umur 46–55 tahun.   

2) Alamat Ayah 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan alamat ayah, didapatkan 

hasil sebagai berikut 

Tabel 4.6  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Alamat Ayah 

Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Alamat 
Frekuensi 

n % 

Dusun Baringeng 28 59.6 

Dusun Bompo 19 40.4 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

Pada tabel 4.6 distribusi frekuensi responden berdasarkan alamat 

ayah menunjukkan bahwa dari 47 responden, terdapat 28 responden 

(59.6%) yang beralamat di Dusun Baringeng dan 19 responden (40.4%) 

yang beralamat di Dusun Bompo. 

3) Tingkat Pendidikan Ayah 

Dari hasil penelitian karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh ayah yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.7  

  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Ayah Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Tingkat Pendidikan 
Frekuensi 

n % 

Tidak Sekolah 8 17.0 

SD 23 49 

SMP 6 12.8 

SMA 9 19.1 

Perguruan Tinggi 1 2.1 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

 Pada tabel 4.7 distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat 

pendidikan ayah menunjukkan bahwa dari 47 responden, terdapat 8 

responden (17.0%) yang tidak pernah menempuh jenjang pendidikan, 23 

responden (49%) dengan tingkat pendidikan SD, 6 responden (12.8%) 

tingkat SMP, 9 responden (19.1%) tingkat SMA, dan jumlah yang paling 

sedikit yaitu 1 responden (2.1%) dengan tingkat pendidikan perguruan 

tinggi. 

4) Jenis Pekerjaan Ayah 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis pekerjaan ayah, 

didapatkan hasil sebagai berikut  
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Tabel 4.8  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Ayah 

Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Jenis Pekerjaan 
Frekuensi 

N % 

Tidak Bekerja 2 4.3 

Pegawai Swasta 4 8.5 

Pedagang 2 4.3 

Pegawai BUMN 1 2.1 

Petani 35 74.5 

Buruh tani 2 4.3 

Supir  1 2.1 

Total 47 100 

     Sumber : Data Primer, Tahun 2020 

Pada tabel 4.8 distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis 

pekerjaan ayah, didapatkan hasil bahwa dari 47 responden, 2 responden 

(4.3%) tidak bekerja, 4 responden (8.5%) bekerja sebagai pegawai swasta, 

2 responden (4.3%) sebagai wiraswasta/pedagang, 1 responden (2.1%) 

sebagai pegawai BUMN, 35 responden (74.5%) sebagai petani/nelayan, 2 

responden (4.3%) sebagai buruh tani, dan 1 responden (2.1%) sebagai supir.     

c. Karakteristik Anak 

1) Umur Anak 6-24 Bulan 

Hasil penelitian distribusi frekuensi responden berdasarkan umur anak 

dikelompokkan sebagai berikut 
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Tabel 4.9  

  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Anak 

 Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Umur 
Frekuensi 

N % 

6 – 11 Bulan 13 27.6 

12 – 17 Bulan 20 42.6 

18 – 24 Bulan  14 29.8 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

2) Jenis Kelamin 

Hasil penelitian distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis 

kelamin anak, sebagai berikut 

Tabel 4.10  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Anak           

Usia 6-24 Bulan Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone  

Jenis Kelamin 
Frekuensi 

N % 

Laki-Laki 25 53. 2 

Perempuan 22 46.8 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

Berdasarkan tabel 4.9 distribusi frekuensi responden berdasarkan 

jenis kelamin anak ditemukan hasil bahwa dari 47 responden, terdapat 25 

responden (53.2%) berjenis kelamin laki-laki dan 22 responden (46.8%) 

berjenis kelamin perempuan. 
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3) Berat Badan Lahir 

Hasil penelitian karakteristik responden berdasarkan berat badan 

lahir ditunjukkan pada tabel distribusi frekuensi berikut 

Tabel 4.11  

    Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Berat Badan Lahir 

Anak Usia 6-24 Bulan Di Desa Mattampa Bulu                                    

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Berat Badan Lahir  
Frekuensi 

n % 

2500 – 4000 gram  47 100 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

Dari tabel 4.10 distribusi frekuensi responden berdasarkan berat 

badan lahir anak menunjukkan bahwa seluruh responden yaitu 47 responden 

(100%) memiliki berat badan lahir antara 2500-4000 gram. 

4) Usia Kehamilan Saat Lahir 

Tabel 4.12  

  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Kehamilan Saat                

Lahir Usia 6-24 Bulan Di Desa Mattampa Bulu                                  

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Usia Kehamilan  
Frekuensi 

n % 

37 – 42 minggu  47 100 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

Tabel 4.11 distribusi frekuensi responden berdasarkan usia 

kehamilan saat lahir menunjukkan bahwa semua responden yaitu 47 

responden (100%) memiliki usia kandungan yaitu 37-42 minggu saat lahir.  
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5) Riwayat Penyakit Kongenital 

Tabel 4.13  

  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit 

Kongenital Anak Usia 6-24 Bulan Di Desa Mattampa Bulu                 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Penyakit Kongenital  
Frekuensi 

n % 

Tidak Ada  47 100 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

 Tabel 4.12 distribusi frekuensi responden berdasarkan riwayat atau 

memiliki penyakit kongenital menunjukkan bahwa semua responden yaitu 

47 responden (100%) tidak memiliki penyakit kongenital. 

6) Riwayat Penyakit Infeksi 

Tabel 4.14  

  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit Infeksi 

Anak Usia 6-24 Bulan Di Desa Mattampa Bulu                                    

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone  

Penyakit Infeksi  
Frekuensi 

N % 

Influenza  26 55.3 

Diare 21 44.7 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

Dari tabel 4.12 distribusi frekuensi berdasarkan riwayat penyakit 

infeksi  didapatkan hasil bahwa responden yang memiliki riwayat penyakit 

influenza sebanyak 26 responden (55.3%) dan yang mengalami diare 

sebanyak 21 responden (44.7%). 
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7) Riwayat Demam 

Tabel 4.15  

  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Riwayat Demam Anak 

Usia 6-24 Bulan Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone  

Riwayat Demam  
Frekuensi 

n % 

Ya  46 97.9 

Tidak 1 2.1 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020 

Pada tabel 4.13 distribusi frekuensi responden berdasarkan riwayat 

demam menunjukkan bahwa 46 reponden (97.9%) pernah mengalami 

demam dan 1 responden (2.1%) tidak pernah mengalami demam. 

8) Riwayat Rawat Inap 

Tabel 4.16  

  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Riwayat Rawat Inap 

Anak Usia 6-24 Bulan di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone  

Riwayat Rawat Inap  
Frekuensi 

n % 

Tidak   47 100 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

 Tabel 4.12 distribusi frekuensi responden berdasarkan riwayat rawat 

inap menunjukkan bahwa semua responden yaitu 47 responden (100%) 

tidak memiliki riwayat rawat inap di fasilitas kesehatan manapun. 
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9) Penyakit Saat Ini 

Tabel 4.17  

  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penyakit Saat Ini pada 

Anak Usia 6-24 Bulan Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone  

Penyakit Saat Ini  
Frekuensi 

n % 

Ada  9 19.1 

Tidak Ada 38 80.9 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

 Pada tabel 4.14 distribusi frekuensi responden berdasarkan penyakit 

yang dimiliki saat dilakukannya penelitian menunjukkan bahwa terdapat 9 

responden (19.1%) yang memiliki penyakit saat dilakukannya penelitian 

dan 38 responden (80.9%) tidak memiliki penyakit pada saat dilakukan 

penelitian. 

10) Riwayat Inisiasi Menyusui Dini 

Tabel 4.18  

  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Riwayat IMD pada Anak 

Usia 6-24 Bulan Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone  

Riwayat  IMD 
Frekuensi 

n % 

Ya  45 95.7 

Tidak 2 4.3 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

 Tabel 4.15 distribusi frekuensi responden berdasarkan riwayat 

mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) menunjukkan bahwa 45 
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responden (95.7%) mendapatkan IMD dan 2 responden (4.3%) tidak 

mendapatkan IMD. 

d. Pendapatan Keluarga  

Hasil penelitian berdasarkan frekuensi distribusi responden berdasarkan jumlah 

pendapatan keluarga, sebagai berikut 

Tabel 4.19  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Pendapatan 

Orang tua Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru                  

Kabupaten Bone  

Jumlah Pendapatan 
Frekuensi 

n % 

≤ Rp. 2.860.382 44 93.6 

≥ Rp. 2.860.382 3 6.4 

Total 47 100 

   Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

 Pada tabel 4.9 frekuensi distribusi responden berdasarkan jumlah 

pendapatan orang tua (pendapatan ayah + pendapatan ibu) dalam satu bulan 

didapatkan hasil yang menunjukkan dari 47 responden, 44 responden (93.6%) 

memiliki pendapatan ≤ Rp. 2.860.382 dan 3 responden (6.4%) memiliki pendapatan 

≥ Rp. 2.860.382. 

2. Karakteristik Variabel Penelitian 

Karakteristik variabel pada penelitian ini adalah riwayat pemberian ASI 

Ekslufif dan Non-Ekslusif serta status gizi yang berindikator berat badan 

menurut umur (BB/U), panjang badan menurut umur (PB/U), dan berat 

badan menurut panjang badan (BB/PB) yang dapat dilihat sebagai berikut: 
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a. Riwayat Pemberian ASI Ekslusif dan Non-Ekslusif 

Pada penelitian ini riwayat pemberian ASI Ekslusif diukur dengan 

menggunakan 4 pertanyaan yang bertujuan untuk memvalidasi pernyataan ibu 

mengenai pemberian ASI secara ekslusif, predominan, atau parsial.  

Tabel 4.20 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Riwayat Pemberian ASI 

Ekslusif pada Anak Usia 6-24 Bulan Di Desa Mattampa Bulu                 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone 

Riwayat ASI 
Frekuensi 

n % 

Ekslusif 28 59.6 

Non-Ekslusif 19 40.4 

Total 47 100 

     Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

 Dari tabel 4.17 distribusi frekuensi responden berdasarkan riwayat 

pemberian ASI Ekslusif menunjukkan bahwa 28 responden (59.6%) memiliki 

riwayat pemberian ASI Ekslusif dan 19 responden (40.4%) memiliki riwayat 

pemberian ASI Non-Ekslusif 

b. Status Gizi  

Status gizi diukur dengan menghitung Z-score sesuai dengan rumus lalu 

kemudian diinterpretasi berdasarkan indikator berat badan menurut umur (BB/U), 

panjang badan menurut umur (PB/U), dan berat badan menurut panjang badan 

(BB/PB). Adapun hasil penelitian distribusi frekuensi responden berdasarkan status 

gizi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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1. Berat Badan menurut Umur (BB/U) 

Tabel 4.21 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Gizi (BB/U) Anak 

Usia 6-24 Bulan Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone 

Status Gizi (BB/U) 
Frekuensi 

n % 

Gizi Kurang 14 29.8 

Gizi Baik 29 61.7 

Gizi Lebih 4 8.5 

Total 47 100 

           Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

  Pada tabel 4.18 distribusi frekuensi responden berdasarkan status 

gizi dengan indikator berat badan menurut umur (BB/U) didapatkan hasil 

bahwa 14 responden (29.8%) termasuk gizi kurang, 29 responden (61.7%) 

gizi baik dan 4 responden (8.5%) termasuk gizi lebih. 

2. Panjang Badan menurut Umur (PB/U) 

Tabel 4.22 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Gizi (PB/U) 

Anak Usia 6-24 Bulan Di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone 

Status Gizi (PB/U) 
Frekuensi 

n % 

Sangat Pendek  17 36.2 

Pendek 8 17.0 

Normal 17 36.2 

Tinggi 5 10.6 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  
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 Pada tabel 4.19 distribusi frekuensi responden berdasarkan status 

gizi dengan indikator panjang badan menurut umur (PB/U) menunjukkan 

bahwa 17 responden (36.2%) sangat pendek, 8 responden (17.0%) pendek, 

17 responden (36.2%) normal dan 5 responden (10.6%) tinggi. 

3. Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) 

Tabel 4.23 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Gizi (BB/PB) 

Anak Usia 6-24 Bulan di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone 

Status Gizi (BB/PB) 
Frekuensi 

n % 

Sangat Kurus 2 4.3 

Normal 34 72.3 

Gemuk 11 23.4 

Total 47 100 

        Sumber : Data Primer, Tahun 2020  

 Pada tabel 4.20 distribusi frekuensi responden berdasarkan status 

gizi dengan indikator berat badan menurut panjang badan (BB/PB) 

menunjukkan bahwa 2 responden (4.3%) termasuk sangat kurus, 34 

responden (72.3%) normal, dan 11 responden (23.4%) termasuk gemuk. 

3. Analisis Bivariat 

Analisis hubungan antar variabel ini bertujuan untuk melihat hubungan 

antar variabel dependen dan independen dengan menggunakan tabulasi silang 

(crosstab) yaitu status gizi dalam hal ini berdasarkan indikator BB/U, PB/U, dan 

BB/PB terhadap riwayat pemberian ASI Ekslusif dan Non Eklusif, pendidikan ibu, 

pekerjaan orang tua, dan pendapatan keluarga. 
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Tabel 4.24 

Hubungan antara Status Gizi (BB/U) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap 

Riwayat Pemberian ASI Ekslusif dan Non Ekslusif di Desa Mattampa Bulu 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone        

Status Gizi 

Riwayat Pemberian ASI 

p-value Ekslusif Non Ekslusif Jumlah 

n % n % n % 

Gizi Kurang 4 14.3 10 52.6 14 29.8 

0.011 
Gizi Baik 22 78.6 7 36.8 29 61.7 

Gizi Lebih 2 7.1 2 10.6 4 8.5 

Total 28 100 19 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

 Pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa responden dengan riwayat pemberian 

ASI Ekslusif, terdapat 4 responden (14.3%) yang mengalami gizi kurang, 22 

responden (78.6%) gizi baik dan 2 responden (7.1%) gizi lebih. Sedangkan, 

responden dengan rriwayat pemberian ASI Non Ekslusif, terdapat 10 responden 

(52.6%) mengalami gizi kurang, 7 responden (36.8%) gizi baik dan 2 responden 

(10.6%) gizi lebih.  

 Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.011 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi dalam hal 

ini menurut BB/U terhadap riwayat pemberian ASI Ekslusif dan Non Ekslusif.   
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a. Hubungan antara status gizi berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U) 

terhadap tingkat pendidikan ibu 

Tabel 4.25 

Hubungan antara Status Gizi (BB/U) Anak Usia 6-24 Bulan  terhadap 

Tingkat Pendidikan Ibu di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone        

Tingkat 

Pendidikan 

Status Gizi 
p-

value 
Gizi Kurang Gizi Baik Gizi Lebih Jumlah 

n % n % n % n % 

Tidak Sekolah 0 0 3 10.3 0 0 3 6.4 

0.180 

SD 6 42.8 14 48.3 3 75 23 48.9 

SMP 2 14.3 9 31.1 0 0 11 23.4 

SMA 4 28.6 3 10.3 1 25 8 17.0 

Perguruan Tinggi 2 14.3 0 0 0 0 2 4.3 

Total 14 100 29 100 4 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

Pada tabel 4.24 menunjukkan bahwa responden yang mengalami gizi 

kurang yaitu tidak ada responden (0%) dengan tingkat pendidikan ibu tidak sekolah, 

6 responden (42.8%) tingkat SD, 2 responden (14.3%) tingkat SMP, 4 responden 

(28.6%) tingkat SMA, dan 2 responden (14.3%) dengan tingkat pendidikan 

perguruan tinggi. Sedangkan responden dengan gizi baik, 3 responden (10.3%) 

dengan tingkat pendidikan ibu tidak sekolah, 14 responden (48.3%) tingkat SD, 9 

responden (31.1%) tingkat SMP, dan 3 responden (10.3%) tingkat SMA. Adapun 

untuk responden yang mengalami gizi lebih, 3 responden (75%) dengan tingkat 

pendidikan ibu SD dan 1 responden (25%) tingkat SMA. 

 Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.180 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 
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disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut BB/U terhadap tingkat pendidikan ibu. 

b. Hubungan antara status gizi berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U) 

terhadap pekerjaan ibu 

Tabel 4.26 

Hubungan antara Status Gizi (BB/U) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap 

Pekerjaan Ibu di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone        

Jenis Pekerjaan 

Status Gizi 
p-

value 
Gizi Kurang Gizi Baik Gizi Lebih Jumlah 

n % n % n % n % 

IRT 14 100 26 89.7 4 100 44 93.6 

0.738 
Pegawai Swasta 0 0 2 6.9 0 0 2 4.3 

Buruh tani 0 0 1 3.4 0 0 1 2.1 

Total 14 100 29 100 4 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

Pada tabel 4.25 menunjukkan bahwa responden yang mengalami gizi 

kurang yaitu 14 responden (100%) dengan ibu yang bekerja sebagai Ibu Rumah 

Tangga (IRT). Sedangkan responden yang mengalami gizi baik diantaranya yaitu, 

26 responden (89.7%) dengan ibu yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), 

2 responden (6.9%) dengan ibu yang bekerja sebagai pegawai swasta, dan 1 

responden (3.4%) dengan ibu yang bekerja sebagai buruh tani. Adapun yang 

mengalami gizi lebih yaitu 4 responden (100%) dengan ibu yang bekerja sebagai 

Ibu Rumah Tangga (IRT).    

 Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.738 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut BB/U terhadap jenis pekerjaan ibu. 
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c. Hubungan antara status gizi berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U) 

terhadap pekerjaan ayah 

Tabel 4.27 

Hubungan antara Status Gizi (BB/U) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap 

Pekerjaan Ayah di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten 

Bone        

Jenis Pekerjaan 

Status Gizi 
p-

value 
Gizi Kurang Gizi Baik Gizi Lebih Jumlah 

n % n % n % n % 

Tidak Bekerja 2 14.3 0 0 0 0 2 4.3 

0.174 

Pegawai Swasta 0 0 4 13.8 0 0 4 8.5 

Pedagang 2 14.3 0 0 0 0 2 4.3 

Pegawai BUMN 1 7.1 0 0 0 0 1 2.1 

Petani 8 57.2 23 79.4 4 100 35 74.4 

Buruh tani 1 7.1 1 3.4 0 0 2 4.3 

Supir 0 0 1 3.4 0 0 1 2.1 

Total 14 100 29 100 4 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

Pada tabel 4.26 menunjukkan bahwa responden yang mengalami gizi 

kurang, yaitu 2 responden (14.3%) dengan ayah yang tidak bekerja, 2 responden 

(14.3%) bekerja sebagai pedagang, 1 responden (7.1%) bekerja sebagau pegawai 

BUMN, 8 responden (57.2%) bekerja sebagai petani, dan 1 responden (7.1%) 

bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan, yang mengalami gizi baik yaitu 4 responden 

(13.8%) bekerja sebagai pegawai swasta, 23 responden (79.4%) bekerja sebagai 

petani, 1 responden (3.4%) bekerja sebagai buruh tani, 1 responden (3.4%) bekerja 

sebagai supir. Adapun yang mengalami gizi lebih yaitu 4 responden (100%) dengan 

ayah yang bekerja sebagai petani.      
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 Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.174 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut BB/U terhadap jenis pekerjaan ayah. 

d. Hubungan antara status gizi berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U) 

terhadap pendapatan keluarga 

Tabel 4.28 

Hubungan antara Status Gizi (BB/U) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap 

Pendapatan Keluarga di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone        

Pendapatan 

Keluarga 

Status Gizi 
p-

value 
Gizi Kurang Gizi Baik Gizi Lebih Jumlah 

n % n % n % n % 

≤ Rp. 2.860.382 13 92.9 27 93.1 4 100 44 93.6 

0.861 ≥ Rp. 2.860.382 1 7.1 2 6.9 0 0 3 6.4 

Total 14 100 29 100 4 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

Pada tabel 4.27 menunjukkan bahwa responden yang mengalami gizi 

kurang, yaitu 13 responden (92.9%) memiliki pendapatan keluarga ≤ Rp. 2.860.382 

dan 1 responden (7.1%) dengan pendapatan keluarga ≥ Rp. 2.860.382. Sedangkan 

yang mengalami gizi baik yaitu 27 responden (93.1%) memiliki pendapatan ≤ Rp. 

2.860.382  dan 2 responden (6.9%) memiliki pendapatan  ≥ Rp. 2.860.382. adapun 

yang mengalami gizi lebih, 4 responden (100%) memiliki pendapatan keluarga ≤ 

Rp. 2.860.382.  

Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.861 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 
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disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut BB/U terhadap jumlah pendapatan keluarga. 

e. Hubungan antara status gizi berdasarkan panjang badan menurut umur (PB/U) 

terhadap riwayat pemberian ASI Ekslusif dan ASI Non Ekslusif 

Tabel 4.29 

Hubungan antara Status Gizi (PB/U) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap 

Riwayat Pemberian ASI Ekslusif dan Non Ekslusif di Desa Mattampa Bulu 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone        

Status Gizi 

Riwayat Pemberian ASI 

p-value Ekslusif Non Ekslusif Jumlah 

n % n % n % 

Sangat Pendek 9 32.1 8 42.1 17 36.2 

0.913 

Pendek  5 17.6 3 15.8 8 17.0 

Normal 11 39.3 6 31.6 17 36.2 

Tinggi  3 10.7 2 10.5 5 10.6 

Total 28 100 19 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

Pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa responden dengan riwayat pemberian 

ASI Ekslusif, terdapat 9 responden (32.1%) yang termasuk sangat pendek, 5 

responden (17.6%) pendek, 11 responden (39.3%) normal, dan 3 responden 

(10.7%) tinggi. Sedangkan, responden dengan rriwayat pemberian ASI Non 

Ekslusif, terdapat 8 responden (42.1%) yang termasuk sangat pendek, 3 responden 

(15.8%) pendek, 6 responden (31.6%) normal, dan 2 responden (10.5%) termasuk 

tinggi.  

 Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.913 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 
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dalam hal ini menurut PB/U terhadap riwayat pemberian ASI Ekslusif dan Non 

Ekslusif.   

f. Hubungan antara status gizi berdasarkan panjang badan menurut umur (PB/U) 

terhadap tingkat pendidikan ibu 

Tabel 4.30 

Hubungan antara Status Gizi (PB/U) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap 

Tingkat Pendidikan Ibu di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone        

Tingkat 

Pendidikan 

Status Gizi p-

value Sangat 

Pendek 

Pendek Normal Tinggi Jumlah 

n % n % n % n % n % 

Tdk Sekolah 1 5.9 1 12.5 1 5.9 0 0 3 6.4 

0.407 

SD 10 58.8 4 50 7 41.2 2 40 23 48.9 

SMP 3 17.6 0 0 7 41.2 1 20 11 23.4 

SMA 2 11.8 3 37.5 2 11.7 1 20 8 17.0 

Perg. Tinggi 1 5.9 0 0 0 0 1 20 2 4.3 

Total 17 100 8 100 17 100 5 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

Pada tabel 4.27 menunjukkan bahwa responden yang termasuk sangat 

pendek yaitu 17 reponden dimana 1 responden (5.9%) dengan ibu tidak sekolah, 10 

responden (58.8%) dengan pendidikan ibu tingkat SD, 3 responden (17.6%) tingkat 

SMP, 2 responden (11.8%) tingkat SMA dan 1 responden (5.9%) tingkat perguruan 

tinggi. Sedangkan, yang termasuk pendek yaitu 8 responden, dimana 1 responden 

(12.5%) ibu tidak sekolah, 4 responden (50%) tingkat SD, dan 3 responden (37.5%) 

tingkat SMA. Adapun untuk responden yang termasuk normal yaitu 17 responden, 

dimana 1 responden (5.9%) dengan ibu tidak sekolah, 7 responden (41.2%) tingkat 

SD, 7 responden (41.2%) tingkat SMP dan 2 responden (11.7%) tingkat SMA. Serta 
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responden yang termasuk tinggi berjumlah 5 responden, dimana 2 responden (40%) 

dengan tingkat pendidikan ibu SD, 1 responden (20%) tingkat SMP, 1 responden 

(20%) tingkat SMA, dan 1 responden (20%) tingkat perguruan tinggi. 

 Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.407 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut PB/U terhadap tingkat pendidikan ibu. 

g. Hubungan antara status gizi berdasarkan panjang badan menurut umur (PB/U) 

terhadap jenis pekerjaan ibu 

Tabel 4.31 

Hubungan antara Status Gizi (PB/U) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap Jenis 

Pekerjaan Ibu di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone        

Tingkat 

Pendidikan 

Status Gizi 

p-

value 

Sangat 

Pendek 
Pendek Normal Tinggi Jumlah 

n % n % n % n % n % 

IRT 17 100 6 75 16 94.1 5 100 44 93.6 

0.270 
Peg. Swasta 0 0 1 12.5 1 5.9 0 0 2 4.3 

Buruh tani 0 0 1 12.5 0 0 0 0 1 2.1 

Total 17 100 8 100 17 100 5 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

 Pada tabel 4.28 menunjukkan dari 17 responden (100%) yang termasuk 

sangat pendek, jenis pekerjaan ibunya yaitu sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). 

Sedangkan, yang termasuk pendek berjumlah 8 responden dimana 6 responden 

(75%) dengan ibu yang bekerja sebagai IRT, 1 responden (12.5%) bekerja sebagai 

pegawai swasta dan 1 responden (12.5%) bekerja sebagai buruh tani. Adapun yang 

termasuk normal berjumlah 17 responden diantaranya 16 responden (94.1%) 
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dengan ibu yang bekerja sebagai IRT dan 1 responden (5.9%) sebagai pegawai 

swasta serta yang termasuk tinggi yaitu 5 responden (100%) dengan ibu yang 

bekerja sebagai IRT. 

    Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.270 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut PB/U terhadap jenis pekerjaan ibu. 

h. Hubungan antara status gizi berdasarkan panjang badan menurut umur (PB/U) 

terhadap jenis pekerjaan ayah 

Tabel 4.32 

Hubungan antara Status Gizi (PB/U) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap Jenis 

Pekerjaan Ayah di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten 

Bone        

Tingkat 

Pendidikan 

Status Gizi 

p-

value 

Sangat 

Pendek 
Pendek Normal Tinggi Jumlah 

n % n % n % n % N % 

Tdk Bekerja 2 11.8 0 0 0 0 0 0 2 4.3 

0.505 

Peg. Swasta 0 0 1 12.5 3 17.6 0 0 4 8.5 

Pedagang 2 11.8 0 0 0 0 0 0 2 4.3 

Peg. BUMN 1 5.9 0 0 0 0 0 0 1 2.1 

Petani 11 64.6 6 75 13 76.5 5 100 35 74.4 

Buruh tani 0 0 1 12.5 1 5.9 0 0 2 4.3 

Supir 1 5.9 0 0 0 0 0 0 1 2.1 

Total 17 100 8 100 17 100 5 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

 Pada tabel 4.28 menunjukkan dari 17 responden, 2 responden (11.8%) 

dengan ayah yang tidak bekerja, 2 responden (11.8%) bekerja sebagai pedagang, 1 

responden (5.9%) bekerja sebagai pegawai BUMN, 11 responden (64.6%%) 
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bekerja sebagai petani, dan 1 responden (5.9%) bekerja sebagai supir. sedangkan 

responden yang termasuk pendek berjumlah 8 diantaranya, 1 responden (12.5%) 

dengan ayah yang bekerja sebagai swasta, 6 responden (75%) bekerja sebagai 

petani dan 1 responden (12.5%) bekerja sebagai buruh tani. Adapun yang termasuk 

normal, yaitu 3 responden (17.6%) dengan ayah yang bekerja sebagai pegawai 

swasta, 13 responden (76.5%) bekerja sebagai petani dan 1 responden (5.9%) 

sebagai buruh tani. Selain itu, yang termasuk tinggi yaitu 5 responden (100%) 

dengan ayah yang bekerja sebagai petani.   

    Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.505 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut PB/U terhadap jenis pekerjaan ayah. 

i. Hubungan antara status gizi berdasarkan panjang badan menurut umur (PB/U) 

terhadap pendapatan keluarga 

Tabel 4.33 

Hubungan antara Status Gizi (PB/U) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap 

Pendapatan Keluarga di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone        

Pendapatan 

Keluarga 

(Rp) 

Status Gizi 

p-

value 

Sangat 

Pendek 
Pendek Normal Tinggi Jumlah 

n % n % n % n % n % 

≤  2.860.382 16 94.1 8 100 15 88.2 5 100 44 93.6 

0.633 ≥ 2.860.382 1 5.9 0 0 2 11.3 0 0 3 6.4 

Total 17 100 8 100 17 100 5 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

Pada tabel 4.27 menunjukkan bahwa responden yang termasuk sangat 

pendek, yaitu 16 responden (94.1%) memiliki pendapatan keluarga ≤ Rp. 2.860.382 
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dan 1 responden (5.9%) dengan pendapatan keluarga ≥ Rp. 2.860.382. Sedangkan 

yang termasuk pendek yaitu 8 responden (100%) memiliki pendapatan ≤ Rp. 

2.860.382. Adapun yang termasuk normal, 15 responden (88.2%) memiliki 

pendapatan ≤ Rp. 2.860.382 dan 2 responden (11.3%) pendapatan keluarga ≥ Rp. 

2.860.382. Selain itu, yang termasuk tinggi, yaitu 5 responden (100%) dengan 

pendapatan keluarga ≤ Rp. 2.860.382.  

Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.633 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut PB/U terhadap jumlah pendapatan keluarga. 

j. Hubungan antara status gizi berdasarkan berat badan menurut panjang badan 

(BB/PB) terhadap riwayat pemberian ASI Ekslusif dan ASI Non Ekslusif 

Tabel 4.34 

Hubungan antara Status Gizi (BB/PB) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap 

Riwayat Pemberian ASI Ekslusif dan Non Ekslusif di Desa Mattampa Bulu 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone        

Status Gizi 

Riwayat Pemberian ASI 

p-value Ekslusif Non Ekslusif Jumlah 

n % n % n % 

Sangat Kurus 0 0 2 10.5 2 4.3 

0.154 
Normal 20 71.4 14 73.7 34 72.3 

Gemuk 8 28.6 3 15.8 11 23.4 

Total 28 100 19 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

Pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa responden dengan riwayat pemberian 

ASI Ekslusif, tidak ada responden (0%) yang termasuk sangat kurus, 20 responden 

(71.4%) yang termasuk normal, dan 8 responden (28.6%) termasuk gemuk. 
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Sedangkan, responden dengan rriwayat pemberian ASI Non Ekslusif, terdapat 2 

responden (10.5%) yang termasuk sangat kurus, 14 responden (73.7%) normal, dan 

3 responden (15.8%) termasuk gemuk.  

 Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.154 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut BB/PB terhadap riwayat pemberian ASI Ekslusif dan Non 

Ekslusif.   

k. Hubungan antara status gizi berdasarkan berat badan menurut panjang badan 

(BB/PB) terhadap tingkat pendidikan ibu 

Tabel 4.35 

Hubungan antara Status Gizi (BB/PB) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap 

Tingkat Pendidikan Ibu di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone        

Tingkat 

Pendidikan 

Status Gizi 

p-value Sangat 

Kurus 
Normal Gemuk Jumlah 

n % n % n % n % 

Tdk Sekolah 0 0 3 8.8 0 0 3 6.4 

0.070 

SD 0 0 17 50.0 6 54.5 23 48.9 

SMP 1 50.0 8 23.6 2 18.2 11 23.4 

SMA 0 0 5 14.7 3 27.3 8 17.0 

Perg. Tinggi 1 50.0 1 2.9 0 0 2 4.3 

Total 2 100 34 100 11 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

Pada tabel 4.32 menunjukkan bahwa responden yang termasuk sangat kurus 

yaitu, 1 responden (50.0%) dengan tingkat pendidikan ibu SMP dan 1 responden 

(50.0%) tingkat perguruan tinggi. Sedangkan, yang termasuk normal yaitu 3 
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responden (8.8%) dengan ibu tidak sekolah, 17 responden (50.0%) tingkat SD, 8 

responden (23.6%) tingkat SMP, 5 responden (14.7%) tingkat SMA dan 1 

responden (2.9%) tingkat perguruan tinggi. Adapun yang termasuk gemuk yaitu 6 

responden (54.5%) dengan tingkat pendidikan ibu SD, 2 responden (18.2%) tingkat 

SMP, dan 3 responden (27.3%) tingkat SMA. 

 Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.070 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut BB/PB terhadap tingkat pendidikan ibu. 

l. Hubungan antara status gizi berdasarkan berat badan menurut panjang badan 

(BB/PB) terhadap jenis pekerjaan ibu 

Tabel 4.36 

Hubungan antara Status Gizi (BB/PB) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap Jenis 

Pekerjaan Ibu di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone        

Jenis 

Pekerjaan 

Status Gizi 

p-value Sangat 

Kurus 
Normal Gemuk Jumlah 

N % n % n % n % 

IRT 2 100 31 91.2 11 100 44 93.6 

0.874 
Peg. Swasta 0 0 2 5.9 0 0 2 4.3 

Buruh tani 0 0 1 2.9 0 0 1 2.1 

Total 2 100 34 100 11 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

Pada tabel 4.33 menunjukkan bahwa responden yang termasuk sangat kurus 

yaitu 2 responden (100%) dengan ibu yang bekerja sebagai IRT. Sedangkan, untuk 

yang termasuk normal yaitu, 31 responden (91.2%) dengan ibu yang bekerja 

sebagai IRT, 2 responden (5.9%) sebagai pegawai swasta, dan 1 responden (2.9%) 
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bekerja sebagai buruh tani. adapun yang termasuk gemuk yaitu 11 responden 

(100%) dengan ibu yang bekerja sebagai IRT.   

 Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.874 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut BB/PB terhadap jenis pekerjaan ibu. 

m. Hubungan antara status gizi berdasarkan berat badan menurut panjang badan 

(BB/PB) terhadap jenis pekerjaan ayah 

Tabel 4.37 

Hubungan antara Status Gizi (BB/PB) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap Jenis 

Pekerjaan Ayah di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten 

Bone        

Jenis 

Pekerjaan 

Status Gizi 

p-value Sangat 

Kurus 
Normal Gemuk Jumlah 

N % n % n % n % 

Tdk Bekerja 0 0 2 5.9 0 0 2 4.3 

0.990 

Peg. Swasta 0 0 3 8.8 1 9.2 4 8.5 

Pedagang 0 0 1 2.9 1 9.2 2 4.3 

Peg. BUMN 0 0 1 2.9 0 0 1 2.1 

Petani  2 100 25 73.7 8 72.4 35 74.4 

Buruh tani 0 0 1 2.9 1 9.2 2 4.3 

Supir  0 0 1 2.9 0 0 1 2.1 

Total 2 100 34 100 11 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

Pada tabel 4.34 menunjukkan bahwa responden yang termasuk sangat kurus 

yaitu 2 responden (100%) dengan ayah yang bekerja sebagai petani. Sedangkan, 

untuk yang termasuk normal yaitu, 2 responden (5.9%) dengan ayah yang tidak 

bekerja, 3 responden (8.8%) bekerja sebagai pegawai swasta, 1 responden (2.9%) 



 

 
 

71 
 

sebagai pedagang, 1 responden (2.9%) sebagai pegawai BUMN, 25 responden 

(73.7%) sebagai petani, 1 responden (2.9%) sebagai buruh tani dan 1 responden 

(2.9%) bekerja sebagai supir. Adapun yang termasuk gemuk yaitu, 1 responden 

(9.1%) dengan ayah yang bekerja sebagai pegawai swasta, 1 responden (9.1%) 

sebagai pedagang, 8 responden (72.4%) sebagai petani, dan 1 responden (9.1%) 

bekerja sebagai buruh tani.   

 Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.990 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut BB/PB terhadap jenis pekerjaan ayah. 

n. Hubungan antara status gizi berdasarkan berat badan menurut panjang badan 

(BB/PB) terhadap pendapatan keluarga 

Tabel 4.38 

Hubungan antara Status Gizi (BB/PB) Anak Usia 6-24 Bulan terhadap 

Pendapatan Keluarga di Desa Mattampa  Bulu        

Pendapatan 

Keluarga 

(Rp) 

Status Gizi 

p-value Sangat 

Kurus 
Normal Gemuk Jumlah 

n % n % n % n % 

≤  2.860.382 2 100 31 91.2 11 100 44 93.6 

0.542 ≥ 2.860.382 0 0 3 8.8 0 0 3 6.4 

Total 2 100 34 100 11 100 47 100 

Sumber: Data Primer 2020 

Pada tabel 4.35 menunjukkan bahwa responden yang termasuk sangat 

kurus, yaitu 2 responden (100%) memiliki pendapatan keluarga ≤ Rp. 2.860.382. 

Sedangkan yang termasuk normal yaitu 31 responden (91.2%) memiliki pendapatan 

≤ Rp. 2.860.382, dan 3 responden (8.8%) memiliki pendapatan keluarga ≥ Rp. 
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2.860.382 . Adapun yang termasuk gemuk yaitu 11 responden (100%) yang 

memiliki pendapatan ≤ Rp. 2.860.382.  

Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diperoleh p-value = 

0.542 pada tingkat kemaknaan 5%. Maka karena p-value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dalam hal ini menurut BB/PB terhadap jumlah pendapatan keluarga. 

C. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

Kelompok umur merupakan proporsi identias responden (ibu dan ayah) 

yang dapat menggambarkan tingkat pengalaman dalam pemberian nutrisi dan 

kedewasaan pola pikir responden (Amal, 2018). Selain itu, berdasarkan pendapat 

UNICEF (2002) dalam (Labada, 2016) hal ini juga terkait dengan masa reproduksi 

wania yang diabagi dalam 3 periode, yaitu kurun reproduksi muda (15-19 tahun), 

kurun reproduksi sehat (20-35 tahun), dan kurun reproduksi tua (36-45 tahun) 

dimana hal tersebut berperan dalam menjamin kehamilan dan persalinan lebih aman 

dan mengurangi resiko bayi BBLR. Jika dilihat berdasarkan umur responden 

menunjukkan bahwa kelompok umur ibu didominasi pada umur 17-25 tahun 

dengan jumlah 21 responden (44.7%) dan 26-35 tahun dengan jumlah yang sama 

yaitu 21 responden (44.7%) sedangkan yang terendah yaitu kelompok umur 56-65 

tahun dengan jumlah 1 responden (2.1%). Sedangkan, kelompok umur ayah 

terbanyak pada umur 26-35 tahun dengan jumlah 25 responden (53.2%) dan 

terendah pada kelompok umur 46-55 tahun yang berjumlah 1 responden (2.1%).  
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  Alamat atau tempat tinggal responden dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 

berdasarkan dusun yang ada di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru 

Kabupaten Bone, yaitu Dusun Baringeng dan Dusun Bompo. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa alamat responden yaitu ayah dan ibu terbanyak berada di 

Dusun Baringeng dengan jumlah 28 responden (59.6%). Kondisi sosiodemografi 

pada kedua dusun ini berbeda, sehingga kondisi lingkungannya juga terdapat 

perbedaan. Sesuai teori H.L Blum (1978) bahwa lingkungan merupakan salah-satu 

faktor yang berperan dalam menentukan status kesehatan, termasuk dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat rentang dengan lingkungannya 

seperti sanitasi dan penyebaran penyakit infeksi (Alamsyah, 2013). 

Jika dilihat pada distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

responden menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ayah dan ibu didominasi pada 

ingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 23 responden ibu (48.9%) 

dan 23 responden ayah (49%). Sedangkan tingkat pendidikan terendah yaitu pada 

tingkat perguruan tinggi dengan jumlah 2 responden ibu (4.3%) dan 1 responden 

ayah (2.1%).  Mustamin (2018) mengatakan bahwa tingkat pendidikan dapat 

mempengaruhi status gizi balita dalam hal ini tingkat pendidikan ibu. Tingkat 

pendidikan ibu relevan dengan tingkat pengetahuan dan wawasan ibu tentang gizi, 

sehingga pemenuhan gizi serta proporsi masalah gizi pada balita dengan ibu yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung rendah, begitupun sebaliknya.  

Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan ibu dan ayah menunjukkan 

bahwa frekuensi distribusinya didominasi oleh ibu yang bekerja sebagai Ibu Rumah 

Tangga (IRT) yaitu 44 responden (93.6%) dan yang terendah yaitu ibu yang bekerja 
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lainnya dalam hal ini bekerja sebagai seorang buruh tani sebanyak 1 responden 

(2.1%). Sedangkan, untuk jenis pekerjaan ayah terbanyak adalah petani dengan 

jumlah 35 responden (74.5%) dan yang terendah yaitu bekerja lainnya dalam hal 

ini sebagai seorang supir angkutan umum sebanyak 1 responden (2.1%). Jenis 

pekerjaan orang tua, terutama ibu berkorelasi dengan durasi kerja atau lamanya ibu 

meninggalkan anak yang dikaitkan dengan berkurangnya waktu berinteraksi 

dimana orang tua dapat memberika stimulasi untuk tumbuh kembang anak. 

Sedangkan, jenis pekerjaan ayah juga dikaitkan pemberian dukungan terhadap ibu 

untuk memberikan ASI secara ekslusif (Dun-Dery, 2016).  

Berdasarkan distribusi frekuensi umur anak yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah semua anak yang berumur 6-24 bulan dan memenuhi kriteria 

inklusi, dimana hasil yang didapatkan yaitu kelompok umur terbanyak adalah 12-

17 bulan dengan jumlah 20 anak (42.6%) dan terendah yaitu kelompok umur 6-11 

bulan dengan jumlah 13 anak (27.6%). Jika dilihat menurut jenis kelamin, anak 

degan dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu 25 anak (53.2%) dan anak 

perempuan sebanyak 22 anak (46.8%). Adapun jumlah sampel anak yang 

didapatkan yaitu 47 anak (100%), dengan karakteristik sesuai dengan kriteria 

penelitian yaitu memiliki berat lahir normal (2500-4000 gram), bayi lahir sesuai 

masa kehamilan (37-42 minggu), tidak memiliki penyakit kongenital, serta penyakit 

infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang. Dalam penelitian ini, didapatkan 

bahwa riwayat penyakit infeksi yang dimiliki oleh anak yaitu infeksi yang bersifat 

akut seperti influenza sebanyak 26 anak (55.3%) dan diare derajat ringan sebanyak 

21 anak (44.7%) sehingga tidak mempengaruhi tumbuh kembang yang diperkuat 
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oleh tidak adanya riwayat rawat inap (100%) di Puskesmas, Rumah Sakit, ataupun 

fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Adapun riwayat demam yang merupakan 

manifestasi klinis dari penyakit infeksi dialami oleh 46 anak (97.9%) yang beberapa 

diantaranya menurut hasil wawancara merupakan kejadian ikutan pasca imunisasi 

(KIPI). Jika dilihat distribusi frekuensi berdasarkan riwayat mendapatkan IMD, 

didapatkan hasil bahwa anak yang mendapatkan IMD yaitu sebanyak 45 anak 

(95.7%) dan 2 anak (4.3%) dengan riwayat tidak mendapatkan IMD disebabkan 

tidak adanya produksi colostrum maupun ASI sehingga anak diberi susu formula 

sejak lahir yang diketahui melalui hasil wawancara. Colostrum diketahui memiliki 

banyak kandungan nutrisi yang mudah di absorbsi pada saluran cerna bayi serta 

adanya zat protektif yaitu neutrofil, makrofag, antibodi terutama sIgA yang tinggi 

protein, mineral, dan vitamin larut lemak (A, E, dan K) dibandingkan dengan ASI 

matur, serta Epidermal Growth Factor (EGF) yang membantu mematangkan fungsi 

gastrointestinal untuk dapat mencerna nutrisi pada ASI matur (Annisa, 2019).  

Pendapatan keluarga erat kaitannya dengan tingkat pemenuhan asupan zat 

gizi yang cukup, baik jumlah maupun mutunya (Susilowati, 2019). Dari hasil 

penelitian mengenai pendapatan keluarga yang dibagi berdasarkan lebih besar atau 

lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu Rp. 2.860.382, didapatkan 

hasil yang menunjukkan bahwa pendapatan keluarga didominasi ≤Rp.2.860.382 

dengan jumlah 44 responden (93.6%) dan 3 responden (6.4%) ≥Rp.2.860.382. Hal 

tersebut disebabkan oleh mayoritas pekerjaan responden yang tidak berpenghasilan 

tetap dan bersifat musiman seperti petani yang panen 2 kali dalam setahun.   
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Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat pemberian ASI ekslusif dan non 

ekslusif menunjukkan bahwa yang terbanyak adalah pemberian ASI ekslusif 

dengan jumlah 28 responden (59.6%), dan non ekslusif berjumlah 19 responden 

(40.4%). Menurut pernyataan ibu, sebagian besar alasan pemberian ASI non 

ekslusif, dikarenakan produksi ASI sedikit dan adapula karena tingginya mobilitas 

ibu sebagai pekerja sehingga lebih memilih memberikan susu formula atau dengan 

memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) sebelum anak berumur 6 bulan 

dengan asumsi dapat meningkatkan berat badan dan tinggi badan anak secara 

signifikan. Pemberian ASI ekslusif ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

termasuk faktor ibu, bayi dan sosiodemografi (Nurliawati, 2015). 

Status gizi yang merupakan indikator yang diukur dalam penelitian ini, jika 

dilihat dari hasil distribusi frekuensinya yang menunjukkan bahwa status gizi 

terbanyak adalah gizi baik untuk indikator BB/U dengan jumlah 29 anak (61.7%), 

panjang badan normal untuk indikator PB/U dengan jumlah 17 anak (36.2%) dan 

gizi normal untuk indikator BB/PB yang berjumlah 34 anak (72.3%). Sedangkan 

yang paling rendah yaitu gizi lebih untuk indikator BB/U dengan jumlah 4 anak 

(8.5%), tinggi untuk indikator PB/U sebanyak 5 anak (10.6%) dan sangat kurus 

untuk indikator BB/PB yaitu 2 anak (4.3%). Status gizi bersifat multifaktorial, dapat 

dipengaruhi oleh kebiasaan makan (food habit), sanitasi lingkungan, sosial 

ekonomi, nutrisi, genetik dan beberapa faktor lainnya yang mungkin saling 

berkaitan (Adugna,et al 2017). 

2. Hubungan antara Variabel Dependen dan Independen 

a. Hubungan antara Status Gizi (BB/U) dengan Riwayat Pemberian ASI 

Ekslusif dan Non Ekslusif 
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Manfaat pemberian ASI dari berbagai aspek seperti imunologis, 

metabolik, nutrisi, psikosomatik, dan sosioekonomi membuat ASI memiliki 

efek protektif bagi bayi di 6 bulan awal kehidupannya serta memiliki efek 

jangka panjang (long-term effect) karena kandungan mikro dan makronutrient 

yang sempurna bagi tumbuh kembang yang dapat diukur secara antropometrik 

dan diinterpretasikan sebagai status gizi (Azevedo, 2019) 

Hasil analisis bivariat telah membuktikan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara status gizi (BB/U) dengan riwayat pemberian ASI 

Ekslusif dan Non Ekslusif. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan pada 

tabel 4.21 menunjukkan ada 22 anak (78.6%) dengan gizi baik memiliki riwayat 

pemberian ASI Ekslusif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

pemberian ASI ekslusif maka akan semakin baik status gizi anak.  

Menurut Molgaard (2011), adanya korelasi antara berat badan anak 

dengan pemberian ASI secara ekslusif disebabkan karena kandungan protein 

whey sebanyak 60% dalam ASI diketahui dapat meningkatkan massa otot. 

Protein whey mengandung asam amino yang sangat mirip dengan protein pada 

otot serta memiliki banyak cabang rantai asam amino yang dapat meningkatkan 

sintesis protein pada otot. Kandungan tinggi lisin dan arginin yang dapat 

menstimulasi hormon anabolik yaitu growth hormon yang berperan dominan 

dalam fase pertumbuhan anak. Oligosakarida juga diketahui memiliki efek 

terhadap pertumbuhan (Michaelsen, 2019)   

Protein whey : casein ini juga terdapat dalam susu formula namun 

dengan jumlah yang lebih sedikit yaitu 20% : 80%. Sedangkan pada ASI 
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sebanyak 60% : 40%. Sehingga dikatakan bahwa komposisi nutrisi pada ASI 

lebih optimal untuk pertumbuhan bayi. Beberapa literatur juga mengatakan 

bahwa anak yang diberi susu formula memiliki risiko lebih besar untuk 

mengalami obesitas dikemudian hari. Hal ini didasari karena kandungan protein 

casein pada susu formula yang dapat menstimulasi insulin growth factor 1 

(IGF-1) yang bersinergis dengan hormon anabolik dan memiliki efek inhibisi 

proteolisis. Meskipun protein tersebut ada dalam susu formula, namun 

perbandingan yang dimiliki oleh protein whey : casein pada ASI jauh lebih 

optimal dan mudah diserap oleh pencernaan bayi (Michaelsen, 2019).  

Dari hasil penelitian, anak dengan gizi baik yang memiliki riwayat 

pemberian ASI ekslusif berjumlah 22 anak (78.6%), tetapi masih ada anak yang 

memiliki riwayat pemberian ASI non ekslusif sebanyak 7 anak (36,8%) , hal ini 

dikarenakan ibu yang bekerja sehingga tingginya mobilitas dan aktifitas ibu 

diluar rumah membuat stimulasi hisapan bayi pada putting susu berkurang yang 

secara fisiologis dapat mempengaruhi produksi ASI. Kurangnya pengetahuan 

ibu, membuat mereka memilih untuk tidak memberikan ASI atau mencoba 

untuk terus menstimulasi produksi ASI melalui hisapan bayi dan menggantinya 

dengan susu formula atau pemberian MP-ASI sebelum usia 6 bulan, yang dapat 

mengubah food habit anak sehingga pada akhirnya tidak lagi ingin 

mengkonsumsi ASI atau dalam beberapa kasus bayi mengalami bingung puting, 

seperti beberapa pernyataan ibu dari hasil wawancara. Selain itu, bekerja juga 

dapat meningkatkan stres ibu. Stres dapat memicu sekresi hormon adrenalin 

yang dapat menyebabkan vasokontriksi pembuluh darah pada alveoli, akibatnya 
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terjadi gangguan let-down refleks sehingga air susu tidak mengalir (Nurliawati, 

2015).  

Faktor lain yang juga berperan dalam pemberian ASI ekslusif adalah 

motivasi. Meskipun ibu bekerja atau produksi ASInya kurang, dengan motivasi 

yang tinggi pasti ibu akan selalu berusaha menyusui bayinya dalam kondisi 

apapun. Karena anak merupakan anugerah sekaligus tanggungjawab yang besar 

dari Allah swt kepada para orang tua (ibu dan ayah). Karena begitu besarnya 

arti seorang anak, maka kehadirannya sangat dinanti-nanti. Dalam kilas sejarah, 

para nabi dan rasul banyak yang memanjatkan do’a kepada Allah swt agar 

dikaruniai seorang anak, yang tidak hanya meminta karunia sekedar anak 

keturunan saja, tetapi anak keturunan yang berkualitas shalih, thayyiban, 

qurrata a’ayun dan imam al-muttaqin. Diantara upaya untuk mendapatkan anak 

yang thayyibah sejak awal kelahirannya adalah dengan memberikan ASI 

ekslusif. Sentuhan awal/ kontak kulit (skin to skin contact) antara bayi dan ibu 

akan membentuk bounding attachment yang secara psikologi akan berdampak 

pada perkembangan karakter anak (Ismail, 2018).   

Tingginya urgensi dari bentuk tanggungjawab orang tua dalam hal ini 

bagi ibu untuk memberikan ASI ekslusif yang dalam QS Al-Baqarah/2: 233 

telah dijelaskan dan sebagaimana hadist Rasulullah saw yaitu: 

“Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan 

ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin 

atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal 

tanggungjawabnya” HR. Bukhari: 2278 
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Salah-satu tanggungjawab seorang ibu yang menjadi hak seorang anak 

adalah mendapatkan ASI yang sangat dianjurkan baik dari segi agama maupun 

ilmiah.  

 

b. Hubungan antara Status Gizi (PB/U) dengan Riwayat Pemberian ASI 

Ekslusif dan Non Ekslusif 

Hasil uji statistik pada tabel 4.26 menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna (p-value: 0.913) antara riwayat pemberian ASI 

ekslusif dan non ekslusif terhadap PB/U anak. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Azevedo, et al (2019) yang mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara panjang badan (PB/U) balita (6-59 bulan) terhadap riwayat 

pemberian ASI ekslusif dan non ekslusif dengan nilai p = 1.00.  

Indikator PB/U digunakan untuk menginterpretasikan pertumbuhan 

linear anak yang selanjutnya dikategorikan mengalami stunting atau tidak. 

Stunting terjadi pada anak-anak dengan malnutrisi kronik, defisiensi zat gizi 

tertentu, dan memiliki penyakit infeksi kronik.  

Namun, menurut Yablonski (2015) malnutrisi atau defisiensi zat gizi 

tertentu berhubungan dengan masalah pertumbuhan linier anak atau disebut 

stunting. Pertumbuhan linear skeleton appendicular merupakan hasil dari 

cascade yang terbentuk pada cartilaginous growth center pada tulang panjang, 

yang disebut epiphyseal growth plate (EGP) yang dikontrol oleh interaksi 

kompleks antara hormon pertumbuhan dan komponen matriks ekstraseluler. 

Nutrisi yang baik akan memastikan ketersediaan “building blocks” untuk 
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proses pertumbuhan termasuk protein, lipid, dan karbohidrat. Sehingga, 

keadaan malnutrisi dapat merusak laju pertumbuhan longitudinal tulang dan 

mengurangi panjang EGP. Penelitian pada hewan telah membuktikan 

keterkaitan antara efek malnutrisi protein pada pertumbuhan linier, namun pada 

manusia masih sulit untuk menentukan secara spesifik peranan antara faktor 

nutrisi, lingkungan, dan hormonal seperti IGF-1, hormon tiroid, leptin, dan 

hormon seks dapat menstimulasi fibroblast growth factor 21 dan vitamin D 

yang juga dapat disebabkan oleh faktor nutrisi dan lingkungan. Terlebih 

diketahui bahwa growth hormon (GH) memegang peranan dominan dalam fase 

pertumbuhan anak.  

Hasil penelitian ditemukan bahwa dari 47 anak terdapat 25 anak (53.2%) 

yang mengalami stunting. Menurut hasil observasi peneliti, salah-satu faktor 

yang mungkin berperan yaitu budaya masyarakat setempat. Dimana dalam 

proses penelitian, peniliti menemukan adanya budaya yang cukup menarik dari 

daerah lokasi penelitian, yaitu budaya yang disebut “Mabakkang”. Dalam 

tradisi mabakkang ini, masyarakat yang berada diwilayah teritorial pemangku 

adat yang termasuk lokasi penelitian, diharuskan untuk tidak mengkonsumsi 

jenis daging apapun dalam waktu 40 hari di setiap waktu yang ditentukan. 

Adanya pembatasan konsumsi daging yang merupakan sumber protein hewani 

dan zat besi yang berfungsi sebagai pembentuk jaringan baru dimasa 

pertumbuhan, dalam waktu lama dapat menyebabkan defisiensi protein yang 

akan menghambat pertumbuhannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Nuryanto 

(2016) yang menyatakan adanya hubungan yang bermakna antara asupan 



 

 
 

82 
 

protein dengan Z-score TB/U pada balita. Dimana Indonesia juga diketahui 

termasuk negara dengan angka kekurangan energi protein (KEP) lebih tinggi 

dibanding negara ASEAN lainnya dan Sulawesi Selatan termasuk dalam daerah 

dengan konsumsi protein per kapita yang rendah (BPS, 2018) 

Selain itu untuk ibu yang melaksanakan tradisi tersebut, ibu menyusui 

membutuhkan asupan protein lebih yang telah diatur dalam AKG laktasi +20 

gram/hari. Produksi protein dalam susu selama 6 bulan total pemberian ASI 

eksklusif sekitar 1,500 g (1,5 kg). Untuk 60 kg wanita dengan 25% lemak tubuh, 

massa tubuh tanpa lemak adalah 45 kg, atau sekitar 11 kg protein. Dengan 

asumsi bahwa efisiensi konversi dari protein tubuh menjadi protein susu kira-

kira sama dengan konversi protein makanan menjadi protein susu (70%), 

seorang wanita yang hanya mengonsumsi AKG untuk protein untuk wanita 

yang tidak hamil dan tidak menyusui perlu memobilisasi sekitar 19%  dari 

jaringan tubuhnya untuk mendukung produksi susu 6 bulan. Artinya, jika intake 

protein dari makanan ibu kurang, maka produksi protein dalam susu juga akan 

berkurang yang dibutuhkan bayi 0-6 bulan setidaknya 9 gram/hari (National 

Academy Press, 2001).  Selain itu, diketahui bahwa ibu dengan malnutrisi atau 

mengalami KEK saat kehamilan dapat menyebabkan intrauterine growth 

retriction (IUGR) yang berkontribusi terhadap kejadian stunting pada anak 

(Black, 2016) 

Namun, tidak adanya hubungan yang didapatkan dalam penelitian ini 

antara TB/U dengan riwayat pemberian ASI ekslusif dan non ekslusif 
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memungkinkan adanya pengaruh faktor lain yang lebih dominan, seperti faktor 

lingkungan, genetik, dan sosiodemografi.  

Kondisi lingkungan kesehatan yang berperan dalam kejadian stunting 

adalah water, sanitation, and hygiene (WASH). Dalam penelitian Saha (2012), 

yang menghubungkan antara kandungan arsenik (methylarsonic) dalam air 

yang diukur melalui kadar arsenik yang dapat mereduksi panjang tulang pada 

balita.  Selain faktor lingkungan, ekspresi gen manusia bertanggungjawab 

terhadap penampilan fenotip yang muncul seperti tinggi badan dan 

berhubungan secara signifikan (Latif, 2017). Seperti hasil observasi peneliti, ibu 

tidak memiliki riwayat stunting sehingga faktor genetik kemungkinan berperan 

pada kejadian stunting. Namun demikian, peran gen dalam membentuk fenotip 

hanya 25% dan selebihnya adalah faktor lingkungan yang berperan 75% yang 

dalam hal ini terutama pada saat kehamilan seperti konsumsi gizi. Lingkungan 

ibu akan memengaruhi tingkat dan waktu ekspresi gen perkembangan sebagai 

fenomena epigenetik dan dikenal sebagai imprinting. Mekanisme imprinting 

terjadi melalui proses metilasi spesifik DNA yang terjadi pada saat 

perkembangan awal dan akan menentukan muncul tidaknya gen yang berasal 

dari orang tua.  

Namun, secara teori yang menyatakan bahwa prevalensi stunting dan 

pertumbuhan linear tubuh mutlak dipengaruhi oleh asupan atau intake, dengan 

asupan yang memenuhi AKG (Angka Kecukupan Gizi) maka balita akan 

tumbuh dengan optimal, asupan yang memenuhi AKG harus memenuhi 13 

pedoman umum gizi seimbang, yang mencakup karbohidrat, protein, vitamin, 
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mineral, dan air (Latif,2017). Sehingga, anak yang tidak mendapatkan ASI 

ekslusif namun mendapatkan suplementasi zat gizi dari sumber lain seperti 

pemberian MP-ASI yang baik dari segi kuantitas dan kualitas juga dapat 

memiliki pertumbuhan linear (panjang badan) yang normal dan sesuai usia 

pertumbuhannya. Menurut hasil Sensus Pertanian (BPS, 2013), komoditas 

unggulan di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone yaitu 

kakao (466 rumah tangga), padi sawah (390 rumah tangga), sapi potong (335 

rumah tangga), dan jagung (171 rumah tangga), dimana kakao mengandung 

20/100 gram protein, jagung 3.27/100 gram protein dan daging sapi 26/100 

gram protein serta yaitu nasi yang mengandung 28/100 gram karbohidrat. 

Dengan asupan gizi dari sumber makanan tersebut dapat menggantikan asupan 

gizi yang tidak diperoleh dari ASI ekslusif yang mengandung 7 gr/100 ml 

karbohidrat  dan 0.9gr/100 ml protein.  

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Molgaard (2011) yang 

menjelaskan tentang adanya hubungan yang bermakna antara pemberian susu 

sapi formula terhadap pertumbuhan linear anak melalui mekanisme stimulasi 

sintesis IGF-1 dan sekresi insulin. Namun belum dapat menjelaskan 

mekanismenya secara spesifik.  

c. Hubungan antara Status Gizi (BB/PB) dengan Riwayat Pemberian ASI 

Ekslusif dan Non Ekslusif 

Dari hasil penelitian, uji statistik dengan menggunakan Chi Square test 

menunjukkan bahwa, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

(BB/PB) terhadap riwayat pemberian ASI ekslusif dan non ekslusif. Dimana 
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ditemukan bahwa anak yang termasuk sangat kurus yaitu berjumlah 2 anak 

(10.5%) dengan riwayat pemberian ASI non ekslusif dan anak yang termasuk 

gemuk terbanyak berjumlah 8 anak (28.6%) dengan riwayat pemberian ASI 

ekslusif. Masalah status gizi pada anak bukan hanya pada anak yang kurus, 

namun juga pada anak dengan gizi berlebih atau gemuk. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masalah status gizi menurut BB/PB bukan hanya ada pada 

kelompok anak dengan riwayat ASI non ekslusif tapi juga pada anak dengan 

riwayat ASI ekslusif. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Denish, et al dalam Nilakesuma (2015) yang tidak menemukan hubungan yang 

signifikan antara status gizi balita menurut BB/PB dengan riwayat pemberian 

ASI. Pada studi ini yang menjadi faktor yang berhubungan adalah waktu 

memulai menyusui dan usia bayi saat diberikan makanan tambahan.dengan 

nilai p= 0,548. Namun, berbeda dengan penelitian oleh Yocom (2018) yang 

mengatakan bahwa terdapat hubungan antara status gizi menurut BB/PB 

terhadap riwayat pemberian ASI dengan nilai p = 0,004. Begitupun dengan 

penelitian Rochmawati (2016) yang mengatakan bahwa status gizi kurus 

berhubungan dengan riwayat ASI dengan OR = 3,946, artinya ASI ekslusif 

merupakan faktor risiko gari kejadian gizi kurus dan balita yanng tidak ASI 

ekslusif beresiko 3,946 kali mengalami kejadian gizi kurus dibandingkan 

dengan balita yang ASI ekslusif.   

Penelitian lain oleh Putri (2010) dalam Celeste,dkk (2016) tentang 

faktor langsung yang berhubungan dengan wasting pada anak umur 6-59 bulan 
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di Indonesia, menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara 

pola menyusui dengan kejadian wasting. Hal tersebut disebabkan adanya 

kemungkinan bias pada informasi ibu dengan anak berumur lebih sari 1 tahun 

kemungkinan berkurang ingatannya untuk merecall kembali riwayat menyususi 

anaknya dan disimpulkan bahwa asupan energi merupakan faktor langsung 

yang dominan dan memiliki hubungan dengan kejadian wasting.   

Menurut peneliti, faktor lain yang kemungkinan berperan dalam status 

gizi menurut BB/PB adalah pemberian MP-ASI dini kepada balita kurang dari 

6 bulan. Kurangnya pengetahuan dan asumsi ibu yang salah mengenai 

pemberian nutrisi yang tepat bagi anak mengakibatkan hal tersebut terjadi. 

Dampak dari pemberian MP-ASI dini salah-satunya adalah oromotor skill bayi 

belum berkembang sempurna serta ketidaksiapan organ pencernaan bayi dalam 

mencerna makanan sehingga dapat menyebabkan masalah pada saluran cerna. 

Menurut WHO, bayi yang mendapatkan makanan pendamping ASI sebelum 

berusia 6 bulan akan mempunyai risiko 17 kali lebih besar mengalami diare dan 

3 kali lebih besar kemungkinan terkena ISPA (Maharani, 2016). Terbukti 

melalui hasil penelitian bahwa riwayat penyakit infeksi yang dimiliki oleh anak 

yaitu diare sebanyak 21 anak (44.7%) dan influenza sebanyak 26 anak (55.3%).   

d. Hubungan antara Status Gizi (BB/U, TB/U, BB/PB) dengan Tingkat 

Pendidikan Ibu 

Pendidikan adalah proses tumbuh kembang seluruh kemampuan 

manusia yang didapatkan melalui proses pengajaran, sehingga semakin tinggi 

tingkat pendidikan sesorang maka akan bertambah pengalaman yang 

memengaruhi wawasan dan pengetahuannya (Amal, 2018). Menurut hasil 
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laporan PSG Sulsel tahun 2015 mengatakan bahwa semakin rendah tingkat 

pendidikan ibu maka proporsi masalah gizi balita semakin tinggi, begitu pula 

sebaliknya. Hal tersebut dihubungkan dengan pengetahuan ibu tentang gizi 

(Mustamin, 2018).    

Hasil uji statistik yang didapatkan menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara status gizi (BB/U, PB/U, BB/PB) dengan 

tingkat pendidikan ibu. Mayoritas tingkat pendidikan ibu adalah Sekolah Dasar 

(SD) yaitu 23 responden (48.9%) dan yang terendah adalah tingkat perguruan 

tinggi yaitu 2 responden (4.3%). Namun, berdasarkan status gizi dengan 

indikator BB/U, menunjukkan bahwa 2 responden dengan tingkat pendidikan 

perguruan tinggi memiliki status gizi anak yang mengalami gizi kurang, dan 

berdasarkan PB/U, 1 responden dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi 

mengalami stunting dan sangat kurus. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan tidak berkorelasi secara signifikan dengan status gizi anak.  

Tingkat pendidikan memengaruhi seseorang dalam menerima 

informasi, sulit untuk meyakinkan dan memberikan arahan terkait pemenuhan 

gizi dan mereka sering memahami pentingnya pemenuhan gizi bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak (Wati, 2018). Sehingga, semakin tinggi 

tingkat pendidikan ibu, maka semakin baik pengetahuannya, serta motivasi 

yang berdampak pada penyediaan makanan yang baik. Namun berbeda pada 

penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara status gizi anak dengan tingkat pendidikan orang tua, karena 

status gizi berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi dalam 
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waktu yang lama. Semakin baik kuantitas dan kualitas makanan anak, maka 

status gizinya juga akan lebih baik.  

Menurut peneliti, pendidikan tidak menjadi tolok ukur semua 

pengetahuan yang dimiliki seseorang, karena umur, pengalaman, sosial, dan 

lingkungan juga berperan didalamnya. Selain itu, faktor ketertarikan akan suatu 

hal juga menjadi faktor seseorang untuk mencari informasi. Seperti hasil 

observasi peneliti, bahwa antusiame masyarakat dalam mengikuti setiap 

kegiatan khususnya sosialisasi kesehatan terbilang tinggi, sehingga 

penambahan informasi yang bersifat simultan dari bidan desa dan kader 

posyandu dapat menambah pengetahuan ibu terkait gizi. Sebagaimana 

penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012), dimana ditemukan 

hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu yang mendapatkan 

penyuluhan kesehatan dibandingkan dengan ibu yang tidak mendapatkan 

mendapatkan penyuluhan kesehatan yang diukur melalui adanya perubahan 

pengetahuan, sikap dan perilaku dengan indikator skor KAP (knowledge, 

attitude and practice). 

Selain itu, untuk memperoleh pengetahuan tidak hanya melalui jenjang 

pendidikan formal, tetapi dapat diperoleh dari berbagai sumber salah-satunya 

media internet. Menurut We Are Social (Kemp, 2018) menyatakan bahwa 

pengguna internet di Indonesia saat ini berjumlah 132.7 juta orang yang 

mengalahkan akses masyarakat terhadap kegiatan “menonton” yang rata-rata 

hanya selama 2 jam 45 menit perhari dibandingkan dengan pengguna internet 

yang mengakses internet selama 8 jam 51 menit perhari. Dalam penelitian 
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(Rosini, 2018) pengguna internet ini didominasi  pada usia produktif yaitu 15-

60 tahun dengan rasio perempuan sebanyak 76.3%, yang setelah diwawancarai 

diketahui alasan penggunaan internet dan media sosial sebagai fasilitas yang 

memudahkan pencarian informasi kesehatan. Adanya informasi yang diperoleh 

yang selanjutnya menambah pengetahuan ibu kemudian dapat mempengaruhi 

sikap dan perilaku kesehatan sesuai teori Lawrence Green. 

Halpaati (2002) dalam Putri (2017) mengatakan bahwa makanan sangat 

penting bagi kesehatan dan perkembangan anak serta berdampak bagi kesehatan 

anak selanjutnya. Makanan yang sehat adalah makanan bergizi dan higienis 

(Sinta, 2011). Higienis dalam hal ini adalah cara pengolahan makanan tersebut 

dengan benar dan bersih. Hal ini menjadi penting, karena makanan merupakan 

salah-satu port d’entry dari mikroorganisme patogen menginfeksi tubuh atau 

disebut foodborne disease. Di negara berkembang seperti Indonesia, yang 

paling tinggi prevalensinya adalah infeksi E.coli yang menyebabkan diare pada 

balita yang menginfeksi secara fecal-oral (Wagner, 2015). Hasil wawancara 

menunjukkan, riwayat penyakit infeksi yang pernah diderita anak salah-satunya 

adalah diare dengan jumlah 21 anak (44.7%), sehingga kemungkinan adanya 

keterkaitan faktor lain seperti lingkungan dan personal hygiene dapat 

mempengaruhi status gizi anak. 

Hal tersebut memungkinkan untuk ikut terlibat, karena kondisi 

geografis di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone 

khususnya pada Dusun Bompo yang merupakan daerah terisolir sehingga akses 

ke pelayanan kesehatan kurang termasuk kondisi sanitasinya, terlihat dari 
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ketersediaan jamban yang memadai serta akses terhadap air bersih. Selain itu, 

faktor rendahnya imunitas anak juga dapat berperan, melihat hasil wawancara 

dimana terdapat beberapa anak dengan imunisasi yang tidak lengkap. 

Namun, sebagai seorang ibu hendaknya demi memiliki keturunan yang 

sehat dan berkualitas haruslah memiliki bekal ilmu yang baik. Semakin tinggi 

ilmu dan pengetahuan seseorang maka motivasi untuk mengaplikasikannya 

sebagai perilaku sehat dalam keluarga, sebagaimana dalam QS Al-Ankabut/29: 

43 yaitu: 

مۡثََٰلُ ٱ كَ وَتلِۡ 
َ
  ٤٣ لۡعََٰلمُِونَ ٱنضَِۡۡبُهَا للِنَّاسِِۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إلََِّ  لۡۡ

Terjemahnya: 

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia, dan tiada 

yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu” 

 

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui tentang keutamaan menuntut 

ilmu, agar kita dapat memahami dan mengambil manfaat atas apa yang Allah 

swt berikan kepada kita, termasuk kekayaan alam yang telah menyediakan 

sumber makanan sebagai nutrisi bagi manusia. Namun, untuk membuatnya 

menjadi makanan sehat, halalan thoyyiban memerlukan ilmu dan pengetahuan 

yang didapatkan dari suatu proses pembelajaran. 

Pengetahuan mengenai zat gizi sangat penting, dimana apabila 

persentase pendapatan untuk keperluan penyediaan atau pemberian makan 

terhadap keluarga pas-pasan, akan tetapi pengetahuan keluarga tentang bahan-

bahan makanan yang bergizi banyak ragamnya dan dapat diperoleh sesuai 

kemampuannya akan selalu diperhatikan, maka setiap keluarga dapat menyusun 
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suatu hidangan makanan yang mempunyai nilai gizi sesuai AKG setiap harinya 

dari bahan-bahan makanan yang diperoleh sesuai kemampuannya, sehingga 

kebutuhan gizi anak dan keluarga bisa terpenuhi.  

e. Hubungan antara Status Gizi (BB/U, TB/U, BB/PB) dengan Jenis 

Pekerjaan Orang tua 

Orang tua yang bekerja diluar rumah cenderung mempunyai waktu yang 

sedikit untuk berinteraksi dengan anaknya dibandingkan ibu yang tidak bekerja. 

Termasuk dalam pendampingan makan, sangat memungkinkan pola makan 

anak menjadi terganggu. Hal ini karena anak masih sangat bergantung kepada 

orang tua, dan merupakan konsumen pasif sehingga akan memakan apa yang 

diberikan oleh ibunya. Sehingga pemberian asupan zat gizi oleh ibu sangat 

berperan dalam perubahan masukan zat gizi pada anak (Ni’mah, 2015). 

Adapun hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang bermakna antara status gizi anak usia 6-24 bulan dengan jenis pekerjaan 

orang tua. Adapun jenis pekerjaan ibu terbanyak adalah IRT yaitu 44 responden 

(93.6%) dan jenis pekerjaan ayah terbanyak adalah petani dengan jumlah 35 

responden (74.5%). Mayoritas ibu pada penelitian ini tidak bekerja diluar 

rumah, namun status gizi anak bervariasi sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pekerjaan ibu tidak berhubungan dengan status gizi anak.  

Orang tua yang bekerja selain mengurangi durasi waktu berinteraksi 

dengan anak, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembangnya juga dikaitkan 

dengan faktor kelelahan fisik dan stres psikologis yang dapat berdampak pada 

pola asuh dan tidak memerhatikan asupan gizi anaknya (Nisak, 2018). Sejalan 
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dengan Li, et al (2013), stres akibat kerja dapat menyebabkan gejala depresi 

pada orang tua, penurunan kualitas pengasuhan, dan interaksi serta kedekatan 

antara orang tua dan anak (Handayani, 2017).  Berbeda denga penelitian yang 

dilakukan oleh Lukitawati (2010) yang menyatakan bahwa jenis pekerjaan ibu 

tidak berhubungan dengan status gizi anak, namun jenis pekerjaan ayah 

berhubungan dengan status gizi anak. Hal ini disebabkan, ayah yang menjadi 

pencari nafkah dominan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder anak 

dibandingkan ibu, sehingga jenis pekerjaan ayah mempegaruhi jumlah 

pendapatan keluarga yang berdampak pada kualitas dan kemampuan 

pemenuhan kebutuhan gizi anak. 

Tetapi, berdasarkan hasil pemetaan status gizi, masalah gizi kurang dan 

stunting juga dialami oleh ayah yang bekerja sebagai pegawai BUMN sebanyak 

1 responden (7.1%),sehingga jenis pekerjaan tidak dapat menjadi tolok ukur 

kondisi status gizi anak. Meskipun pada dasarnya jenis pekerjaan orang tua 

mempengaruhi pendapatan dan daya beli, sesuai teori Soeditama (2004) bahwa 

kedudukan yang semakin meningkat berdampak pada penghasilan yang juga 

tinggi. Namun dalam penelitian ini, kemungkinan terdapat keterlibatan faktor 

lain yang lebih dominan. Menurut peneliti, faktor lain yang kemungkinan 

berperan adalah pola asuh. Karena dominasi jenis pekerjaan ibu adalah IRT, 

yang tidak bekerja diluar rumah sehingga pengasuhan dan pengawasan 

makanan dan minuman anak dapat dilakukan. Sesuai  dengan penelitian Virdani 

(2012) dalam Ni’mah (2015) bahwa ibu dengan pola asuh yang baik akan 

cenderung memiliki anak dengan status gizi yang baik, begitu pula sebaliknya, 
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ibu dengan pola asuh yang kurang cenderung memiliki anak dengan status gizi 

yang kurang pula. 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 233, Allah swt 

berfirman “Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada ibu 

dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya”. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban 

mencari nafkah ada pada ayah sebagai seorang pemimpin bagi kaum wanita 

sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa/4: 34, sehingga dengan seperti itu 

ibu dapat memfokuskan diri untuk membina dan mendidik anak-anaknya 

sehingga dapat menjadi anak yang sehat secara fisik dan mental. Seperti yang 

telah dijelaskan dalam penelitian Lukitawati (2010) bahwa jenis pekerjaan 

orang tua tidak berpengaruh terhadap status gizi anak.     

f. Hubungan antara Status Gizi (BB/U, TB/U, BB/PB) dengan Pendapatan 

Keluarga 

Salah-satu penyebab masalah gizi di negara berkembang adalah kondisi 

ekonomi keluarga yang rendah (miskin). Kemiskinan mengakibatkan keluarga 

tersebut mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga 

baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya (Ni’mah, 2015). Semakin tinggi 

pendapatan, semakin besar pula persentase dari penghasilan tersebut untuk 

membeli buah, sayur, dan beberapa jenis bahan makanan lainnya (Wati, 2018). 

Hasil uji statistik yang didapatkan menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara status gizi anak dengan pendapatan keluarga. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian penelitian Wati (2018) yang mengatakan 
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bahwa keluarga yang mempunyai pendapatan rendah memiliki risiko 10.500 

kali mempunyai anak balita yang mengalami status gizi tidak normal 

dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai pendapatan tinggi. 

Namun, dari hasil penelitian dimana pendapatan keluarga 

diklasifikasikan berdasarkan lebih dari atau kurang dari Upah Minimum 

Provinsi (UMP) yaitu sebesar Rp. 2.860.382 didapatkan bahwa keluarga yang 

memiliki pendapatan ≥ Rp. 2.860.382 juga ada yang mengalami gizi kurang 

sebanyak 1 anak (7.1%) dan stunting sebanyak 1 anak (5.9%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan keluarga tidak dapat dijadikan tolok ukur 

kondisi status gizi anak. Namun, dalam penelitian Mayer (2002) yang 

mengatakan bahwa pendapatan yang rendah menyebabkan orang tua 

mengalami depresi dan cemas sehingga menurunkan kemampuannya untuk 

memberikan stimulasi dan mensupport perkembangan kognitif anak. Sehingga 

pada anak dengan pendapatan keluarga yang rendah cenderung memiliki nilai 

cognitive test yang rendah. Dikatakan pula bahwa “low income leads to worse 

mental health or whether poor mental health leads to low income” yang 

dibuktikan melalui penelitian Lipman (1999) yang menunjukkan anak dengan 

gangguan emosional dan hiperaktif, serta gejala gangguan emosi lainnya 

berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah. 

Pendapatan keluarga yang rendah juga dikaitkan dengan kemungkinan 

ibu mengalami kekurangan energi kronik (KEK) pada masa kehamilan sehingga 

melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah yang dapat mempengaruhi 

tumbuh kembangnya (Meara, 2001). 
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Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Korenman dan Miller (1997) dalam (Meara, 2001),  yang meneliti 

hubungan pendapatan keluarga yang rendah terhadap status gizi TB/U dan 

BB/U pada balita umur kurang dari 2 tahun. Namun tidak ditemukan hubungan 

yang signifikan. 

Penyebab timbulnya  masalah gizi pada balita dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor penyebab, diantaranya adalah penyebab langsung dan penyebab 

tidak langsung. Faktor penyebab langsung yaitu makanan dan penyakit infeksi 

yang mungkin diderita anak. Penyebab tidak langsung diantaranya adalah 

masalah ketahanan pangan dalam keluarga, pola pengasuhan anak, pelayanan 

kesehatan serta kesehatan lingkungan (Handini, 2013). Sehingga adanya faktor 

lain dapat mempengaruhi status gizi anak dalam penelitian ini. Menurut 

peneliti, faktor lain tersebut kemungkinan adalah pengetahuan ibu mengenai 

bahan-bahan makanan yang bernilai gizi tinggi yang dapat  diperoleh secara 

mandiri dari hasil komoditi masyarakat setempat dengan mayoritas mata 

pencaharian sebagai petani dengan hasil alam yang bervariasi dengan nilai gizi 

yang tinggi. Karena, dengan pengetahuan ibu yang baik mengenai gizi sebagai 

bentuk adaptasi terhadap pendapatan keluarga yang rendah, sehingga ibu tetap 

bisa menyajikan hidangan makanan dengan nilai gizi yang baik dari bahan-

bahan makanan yang diperoleh sesuai kemampuannya.     

D. Hambatan Penelitian    

Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam melakukan penelitian karena  

berbagai hal yang mungkin menjadi faktor penghambat dapat terkontrol. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mattampa Bulu Kecamatan 

Lamuru Kabupaten Bone tentang perbedaan status gizi anak usia 6-24 bulan 

dengan riwayat pemberian ASI ekslusif dan non ekslusif disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat perbedaan antara status gizi (BB/U) pada anak usia 6-24 bulan 

dengan riwayat pemberian ASI ekslusif dan non ekslusif, dimana anak 

yang mengalami gizi baik 78.6% dengan riwayat pemberian ASI Ekslusif 

dan anak yang mengalami gizi kurang, 52.6% dengan riwayat pemberian 

ASI non ekslusif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara status gizi (BB/U) dengan riwayat pemberian ASI 

ekslusif dan non ekslusif  ada anak usia 6-24 bulan di Desa Mattampa Bulu 

Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dengan p-value = 0.011.  

2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi berdasarkan 

PB/U dan BB/PB terhadap riwayat pemberian ASI ekslusif dan non 

ekslusif pada anak usia 6-24 bulan di Desa Mattampa Bulu Kecamatan 

Lamuru Kabupaten Bone 

3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi berdasarkan 

BB/U, PB/U dan BB/PB terhadap tingkat pendidikan ibu 

4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi berdasarkan 

BB/U, PB/U dan BB/PB terhadap jenis pekerjaan orang tua
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5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi berdasarkan 

BB/U, PB/U dan BB/PB terhadap pendapatan keluarga 

B. Saran 

1. Adanya hubungan yang bermakna antara status gizi berdasarkan BB/U 

terhadap riwayat pemberian ASI ekslusif dan non ekslusif diharapkan dapat 

menjadi masukan bagi instansi kesehatan dan pemerintahan terkait upaya 

peningkatan status gizi anak melalui pemberdayaan ibu. 

2. Adanya potensi faktor lain yang berpengaruh terhadap penelitian, sehingga 

diharapkan kedepannya dapat dilakukan penelitian dengan lebih spesifik 

agar hasil yang didapatkan lebih akurat. 

3. Perlunya pihak pelayanan kesehatan primer sebagai lini pertama yang 

menjalankan fungsi promotif preventif melakukan upaya peningkatan 

skrining gizi dan penyadaran masyarakat terkhusus ibu akan pentingnya 

mengikuti program posyandu.  
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Lampiran 1 

KUESIONER PENELITIAN 

STUDI PERBEDAAN STATUS GIZI PADA ANAK USIA 6-24 BULAN 

DENGAN RIWAYAT PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DAN NON  

EKSLUSIF DI DESA MATTAMPA BULU KECAMATAN LAMURU 

KABUPATEN BONE  

 

 

 

Yth. Saudara/I 

Saya Siti Ramadhani, yang merupakan mahasiswi S1 Reguler Program Studi 

Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai 

status gizi bayi usia 6-24 bulan dengan riwayat pemberian ASI Ekslusif dan Non 

Ekslusif di Desa Mattampa Bulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan status gizi bayi dilihat 

dari riwayat pemberian ASI Ekslusif yang hasilnya juga dapat dijadikan selain 

sebagai referensi penelitian juga dapat menjadi masukan dan dasar bagi kebijakan 

pemerintah terkait perbaikan gizi anak. 

Maka dari itu, demi kelancaran penelitian ini saya membutuhkan informasi sebagai 

data penelitian dengan memohon kesediaan Saudara/I untuk mengisi kuesioner ini. 

Semua jawaban yang anda tuliskan sangat membantu saya dalam menyelesaikan 

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

dengan realita pada diri anda. Semua data akan dirahasiakan dan hanya digunakan 

dalam keperluan penelitian ini. 

Mohon untuk membaca instruksi sebelum mengisi kuesioner dan diharapkan untuk 

memeriksa kembali sebelum dikembalikan. Atas bantuan dan kerjasama Anda, saya 

mengucapkan terima kasih. 

Hari/Tanggal Pengisian Kuesioner : 

      Ttd. Persetujuan Menjadi Responden 

 

                (    )  



 

 
 

 Lampiran 2 

 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

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

telah dilengkapi dengan tempat untuk mengisi jawaban maupun alternatif 

jawaban yang telah disediakan 

2. Pengisian jawaban dilakukan pada tempat yang telah disediakan   

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

A. Identitas Ibu 

1. Nama Lengkap  

2. Alamat 1. Dusun Baringeng   

2. Dusun Bompo 

3. Usia                   Tahun 

4. Pendidikan 1. Tidak Sekolah 

2. Tamat SD 

3. Tamat SMP 

4. Tamat SMA 

5. Perguruan Tinggi (Diploma/S1) 

5. Pekerjaan 1. Tidak Bekerja 

2. Ibu Rumah Tanggga 

3. Pegawai Swasta 

4. Wiraswasta/Pedagang 

5. PNS/TNI/Polri 

6. Pegawai BUMN 

7. Buruh 

8. Lainnya  

No.  



 

 
 

B. Identitas Ayah 

1. Nama Lengkap  

2.  Usia                   Tahun 

3. Pendidikan 1. Tidak Sekolah 

2. Tamat SD 

3. Tamat SMP 

4. Tamat SMA 

5. Perguruan Tinggi (Diploma/S1) 

4. Pekerjaan 1. Tidak Bekerja 

2. Pegawai Swasta 

3. Wiraswasta/Pedagang 

4. PNS/TNI/Polri 

5. Pegawai BUMN 

6. Petani/Nelayan 

7. Buruh 

8. Lainnya 

C. Pendapatan Keluarga (Ayah + Ibu) Perbulan  

1.   ≤ Rp. 2.860. 382 2.   ≥ Rp. 2.860. 382 

D. Identitas Bayi 

1. Nama Lengkap  

2. Tempat, Tgl Lahir   

3. Usia          bulan 

4. Jumlah Saudara Anak Ke-……. dari …….bersaudara 

5. Jenis Kelamin 1. Laki-laki 

2. Perempuan    

6. Tinggi Badan          cm 

7. Berat Badan          kg 

8. Berat Badan Lahir 1. ≤ 2500 gram 

2. 2500-4000 gram 



 

 
 

3. ≥4000 gram       

9. Usia Kehamilan Saat 

Lahir  

1. ≤ 36 minggu 

2. 37-42 minggu 

3. ≥42 minggu 

10. Memiliki penyakit 

bawaan yang diderita 

sejak lahir? 

1. Ya 

2. Tidak 

11. Pernah Demam? 1. Ya 

2. Tidak 

12. Penyakit Yang Pernah 

Diderita 

1. Flu/Pilek  

2. Pneumonia      

3. Diare          

4. Tifoid      

5. Malaria 

6. Cacingan 

13. Pernah Rawat Inap di 

Rumah Sakit?  

1. Ya 

2. Tidak 

14. Penyakit Saat ini  

 

15. Kelengkapan 

Imunisasi Sesuai Usia 

1. Ya 

2. Tidak 

16. Pemberian MP-ASI 

pada Usia ≥ 6 Bulan  

1. Ya 

2. Tidak 

E. Riwayat Pemberian ASI 

Ketika anak ibu lahir, 

apakah langsung 

memberikan ASI?  

1. Ya 

2. Jika tidak, apa yang diberikan? 

               Susu Formula         Madu + Air 

               Air Putih                Lainnya 

Apakah ibu hanya 

memberikan ASI saja tanpa 

1. Ya 

2. Tidak  



 

 
 

makanan/minuman lain 

selama 6 bulan? 

Apakah selain memberikan 

ASI, ibu juga memberikan 

makanan buatan (misalnya: 

pisang yang dihaluskan) 

atau makanan lainnya 

sebelum anak usia 6 bulan? 

1. Ya 

2. Tidak 

Alasan Tidak Diberikan ASI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 3 

HASIL ANALISIS DATA SPSS 

FREQUENCIES VARIABLES=PendIb AlamatIb PekIb AlamatAy PendAy 

PekAy PendKel JK PBU BBU BBPB BBL UK MP 

/STATISTICS=STDDEV MEAN MEDIAN 

/ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Notes 

Output Created 24-JAN-2020 01:31:45 

Comments  

Input Data E:\Punya Hani.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 

47 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all 

cases with valid data. 

Syntax FREQUENCIES 

VARIABLES=PendIb 

AlamatIb PekIb AlamatAy 

PendAy PekAy PendKel 

JK PBU BBU BBPB BBL 

UK MP 

    D RI RP PSI ASIS 

ASIM MASI 

  /STATISTICS=STDDEV 

MEAN MEDIAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.05 

Elapsed Time 00:00:00.03 



 

 
 

 

Statistics 

 

Pendidikan 

Ibu 
Alamat 

Pekerjaan 

Ibu 

Alamat 

Ayah 

Pendidikan 

Ayah 

N Valid 47 47 47 47 47 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2.64 1.40 2.17 1.40 2.57 

Median 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 

Std. Deviation .987 .496 .892 .496 1.281 

 

Statistics 

 

Pekerjaan 

Ayah 

Pendapatan 

Keluarga 
Jenis Kelamin PB/U BB/U 

N Valid 47 47 47 47 47 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 5.38 1.06 1.47 2.21 2.79 

Median 6.00 1.00 1.00 2.00 3.00 

Std. Deviation 1.623 .247 .504 1.062 .587 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Statistics 

 BB/PB 

Berat Badan 

Lahir 

Usia 

Kehamilan 

Saat Lahir 

Memiliki 

Penyakit 

Kongenital 

Riwayat 

Demam 

N Valid 47 47 47 47 47 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3.15 1.98 2.00 2.00 1.02 

Median 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 

Std. Deviation .625 .146 .000 .000 .146 

 

Frequency Table 

PB/U 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat 

Pendek 

17 36.2 36.2 36.2 

Pendek 8 17.0 17.0 53.2 

Normal 17 36.2 36.2 89.4 

Tinggi 5 10.6 10.6 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

 

 



 

 
 

PB/U * ASI Non Ekslusif 

Crosstab 

 ASI Non Ekslusif Total 

Ya Tidak 

PB/U Sangat 

Pendek 

8 9 17 

Pendek 3 5 8 

Normal 6 11 17 

Tinggi 2 3 5 

Total 19 28 47 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square .525a 3 .913 

Likelihood Ratio .524 3 .914 

Linear-by-Linear 

Association 

.327 1 .568 

N of Valid Cases 47   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 4 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

Pengukuran antropometri anak 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pengisian kuesioner dan wawancara  

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 5 
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