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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Iqbal 

Nim : 70200109051 

Judul : Gambaran Pola Asuh dan Status Gizi Balita Usia 6-59 Bulan 

Pada Suku Mandar Di Desa Batulya Kec.Tinambung 

Kab.Poewali Mandar Tahun 2013 

Pembimbing : Emmy Bujawati  dan Muhammad Rusmin 

 

Status gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pola asuh. Pola  

asuh adalah cara mendidik dan membesarkan balita dalam keluarga berdasarkan 

praktik pemberian makan, perawatan dasar, hygene perorangan, kesehatan 

lingkungan dan keamanan lingkungan. Budaya yang dianut suatu keluarga 

tercermin dalam perilaku sehari-hari diantaranya dalam hal pola asuh, contohnya 

Suku Mandar.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pola asuh dan status 

gizi balita usia 6-59 bulan pada suku Mandar di desa Batulya Kec.Tinambung 

Kab.Polewali Mandar. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Batulaya, dengan populasi penelitian 

seluruh balita di desa Batulaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 53 balita. Penelitian yang 

digunakan adalah observasi dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan 

kuesioner sedangkan berat badan dan tinggi badan menggunakan seca, dacing dan 

microtoice. Analisa data menggunakan analisa univariat dan antro 2005. 

Hasil penelitian menunjukkan status gizi balita 6-59 bulan berdasarkan 

BB/U di Desa Batulaya dengan frekuensi tertinggi pada status gizi normal 

sebanyak 48 orang (90,6%) sedangkan frekuensi terendah pada status gizi kurus 

sebanyak 5 orang (9,4%). 

. Ciri khas pola asuh etnik Mandar adalah memberikan air beras yang 

mendidih kemudian di dinginkan. dan air ikan pada anak. Penulis mengharapkan 

adanya kerjasama antara masyarakat dan petugas kesehatan untuk mengatasi 

masalah gizi yaitu masyarakat senantiasa hadir saat posyandu dan petugas 

kesehatan menjelaskan tentang kebenaran budaya yang dianut oleh masyarakat 

jika ditinjau dari segi kesehatan pada saat penyuluhan.  

 

 

Kata kunci  : Pola asuh, Etnik Mandar, Balita, Status Gizi.  

Daftar Pustaka : 38 (1992-2012). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Status gizi masyarakat yang digambarkan terutama pada status gizi anak 

balita dan wanita hamil.Secaraumumdapatdikatakanbahwasuatubangsa yang 

kelompok penduduk balita dan wanita hamilnya banyak menderita gizi 

kurang,maka bangsa itu akan menghadapi berbagai masalah sumber daya 

manusia.Gizi kurang atau gizi buruk pada masa bayi dan kanak kanak 

terutama pada umur kurang dari 5 tahun dapat berakibat terganggunya 

pertumbuhan jasmani dan kecerdasan mereka. Jika cukup banyak orang-

orang yang termasuk golongan ini masyarakat yang bersangkutan sulit sekali 

berkembang. 

 Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Masalah gizi terjadi disetiap siklus 

kehidupan, dimulai sejak dalam kandungan yang masih berupa janin, bayi, 

anak, dewasa, dan usia lanjut. Periode lima tahun pertama kehidupan 

merupakan masa kritis, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat pesat. Gangguan gizi yang terjadi pada periode ini 

bersifat permanen, tidak dapat dipulihkan walaupun kebutuhan gizi pada 

masa selanjutnya terpenuhi (Depkes 2009). 

 Balita yang sehat dan normal akan tumbuh sesuai dengan potensi genetik 

yang dimilikinya. Tetapi pertumbuhan ini juga akan dipengaruhi oleh intake 

zat gizi yang dikonsumsi dalam bentuk makanan. Kekurangan atau kelebihan 
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gizi akan dimanifestasikan dalam bentuk pertumbuhan yang menyimpang 

dari pola standar. Pertumbuhan fisik sering dijadikan indikator untuk 

mengukur status gizi baik individu maupun populasi. Oleh karena itu, orang 

tua perlu menaruh perhatian pada aspek pertumbuhan balita bila ingin 

mengetahui keadaan gizi mereka (Khomsan, 2003). 

 Masalah gizi dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi 

secara kompleks. Ditingkat rumah tangga, keadaan gizi dipengaruhi oleh 

kemampuan rumah tangga menyediakan pangan di dalam jumlah dan jenis 

yang cukup serta pola asuh yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, perilaku 

dan keadaan kesehatan rumah tangga. Salah satu penyebab timbulnya kurang 

gizi pada anak balita adalah akibat pola asuh anak yang kurang memadai 

(Soekirman, 2000). 

 Pengasuhan berasal dari kata asuh yang mempunyai makna menjaga, 

merawat dan mendidik anak balita yang masih kecil. Menurut Wagnel dan 

Funk menyebutkan bahwa mengasuh itu meliputi menjaga serta memberi 

bimbingan menuju pertumbuhan ke arah kedewasaan. Pengertian lain 

diutarakan oleh Webster yang mengatakan bahwa mengasuh itu membimbing 

menuju ke pertumbuhan ke arah kedewasaan dengan memberikan 

pendidikan, makanan dan sebagainya terhadap mereka yang di asuh (Sunarti, 

1989). 

Hampir dipastikan bahwa setiap anak yang lahir akan melalui proses 

pengasuhan dari orang tua dalam lingkungan rumah tangga. Oleh karena itu, 



3 
 

 
 

amanah dan tujuan mendasar terpikul di atas pundak orang tua sebagaimana 

sabda Rasulullah Shallallahu ‘AlaihiwaSallam :  

 

أخَْبَ   ِ اللََّّ عَبْدُ  أخَْبرََنَا  عَبْداَنُ  هرَُيْرَةَ حَدَّثنََا  أبََا  أنََّ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  سَلَمَةَ  أبَُو  أخَْبرََنيِ   ِ هْرِي  الزُّ عَنْ  يُونسُُ  رَناَ 

قَالَ  عَنْهُ   ُ اللََّّ يُ   رَضِيَ  فَأبََوَاهُ  الْفِطْرَةِ  عَلىَ  يوُلدَُ  إِلََّّ  مَوْلُودٍ  مِنْ  مَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى   ِ اللََّّ رَسُولُ  داَنِهِ  قَالَ  ِ هَو 

سَانِ كَمَا تنُْتجَُ الْبَهِيمَةُ بهَِيمَةً جَمْعَاءَ هلَْ تحُِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثمَُّ  رَانِهِ أوَْ يُمَج ِ  يَقُولُ أبَُو هرَُيْرَةَ رَضِيَ وَيُنَص ِ

ُ عَنْهُ  ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لََّ  }اللََّّ ينُ الْقَي مُِ فِطْرَةَ اللََّّ ِ ذلَِكَ الد ِ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللََّّ  } 
Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdanelah mengabarkan kepada kami 'Abdullah 

telah mengabarkan kepada kami Yunus dari AzZuhri ytelah 

mengabarkankepadasaya Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah 

radliallahu 'anhuberkata; Telah bersabda Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam: 

"Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan 

fithrah. Maka kemudian kedua orang tua nyalah yang akan menjadikan anak 

itumenjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagai mana binatang ternak yang 

melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat 

padanya".Kemudian Abu Hurairahradliallahu 'anhuberkata, (mengutipfirman Allah 

subhanahu wata'ala QS Ar-Ruum: 30 yang artinya: ('Sebagaifitrah Allah yang telah 

menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. 

(Itulah) agama yang lurus. 

 

 Pengasuhan anak yang baik  adalah aktivitas mencakup optimasi  

pengaruh faktor pendukung pertumbuhan anak  dan meminimalkan pengaruh 

faktor yang berperanan  menghalangi pertumbuhan anak. Secara logis 

aktivitas tersebut  berhubungan  dengan pemenuhan kebutuhan makanan dan  

menyusui, perawatan  dasar, higine-perorangan, sanitasi  lingkungan anak,  

termasuk penjagaan dan  perlindungan  terhadapnya. Unicef  (1994) malah 

menyatakan sebagian besar anak  yang terganggu  pertumbuhannya  ini 

berada di  rumah-rumah  di mana tersedia pangan yang cukup layak dan 

hanya  diperlukan suatu ukuran kecil dari masukan pangan keluarga untuk 

memberi makan seorang anak secara layak. 

 Untuk mengasuh, ibu harus siap  secara  biologis dan sosial (Goode, 

1995 dan Satoto, 1990). Faktor sosio-kultural  berperan dalam pertumbuhan 
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anak  melalui praktek pengasuhan anak. Praktek pengasuhan anak 

dipengaruhi oleh informasi pengasuhan yang dimiliki ibu.Cara mengasuh 

anak antar keluarga sangat bervariasi, diantaranya dipengaruhi oleh 

karakteristik keluarga maupun budaya yang dimiliki. Salah satu contohnya 

adalah kebudayaan masyarakat Mandar, pada adat Mandar seorang anak yang 

makan (baik disuapi oleh ibu  atau pengasuhnya maupun yang dapat makan 

sendiri), harus tetap berada di tempat yang dikhususkan untuk makan. Tak  

patut untuk  makan sambil berjalan ke sana ke mari, karena  hal tersebut 

dianggap tidak menghormati secara sitinaja  nasi yang  dimakannya sebagai 

anugerah pemberian  Dewata Yang Tunggal,begitu pun dengan pola 

pengasuhan lainnya (hygiene perorangan, keamanananak, kesehatan 

lingkungan anak)akan berbeda antara etnik Mandar dengan etnik lainnya 

(Makassar, Toraja, Bugis, dll). 

 Menurut Depkes RI (2006) masalah kurang gizi masih menjadi masalah 

kesehatan masyarakat dan dapa tmenjadi penyebab kematian terutama pada 

kelompok resiko tinggi (bayi dan balita).Gizi kurang pada balita tidak terjadi 

secaratiba – tiba, tetapi diawali dengan keterbatasan kenaikan berat badan 

yang tidak cukup.Perubahan berat badan balita dari waktu kewaktu 

merupakan petunjuk awal perubahan status gizi balita.Dalam periode 6 bulan, 

bayi yang berat badannya tidak naik dua kali berisiko mengalami gizi kurang 

12,6 kali di bandingkan pada balita yang berat badannya naik terus. 

 Menurutkerangka yang disusunoleh WHO, terjadinya kekurangan gizi 

dalam hal ini gizi kurang dan gizi buruk lebih dipengaruhi oleh beberapa 
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factor yakni, penyakit infeksi dan asupan makanan yang secara langsung 

berpengaruh terhadap kejadian kekurangan gizi, pola asuh serta pengetahuan 

ibu juga merupakan salah satu faktor yang secara tidak langsung dapat 

berpengaruh terhadap kekurangan gizi (Herwin. B. 2004).kematian bayi dan 

balita tersebut lebih dari 50% nya menderita gizi kurang, oleh karena itu 

menurunkan kejadian gizi kurang berarti menurunkan angka kematian bayi 

dan balita (WHO, 2011). 

 Budaya atau adat istiadat yang dianut suatu keluarga akan tercermin 

dalam sikap dan perilakunya sehari-hari diantaranya dalam hal pola asuh 

(yupisupartini 2004). 

 Secara nasional prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di Indonesia masih 

tinggi.Data tahun 2007 memperlihatkan 4 jutabalita Indonesia kekurangan 

gizi, 700 ribu diantaranya mengalam gizi buruk. Sementara yang mendapat 

program makanan tambahanhanya 39 ribu anak.Di tinjau dari tinggi badan, 

sebanyak 25,8 persen anak balita Indonesia pendek (SKRT 2004). Ukuran 

tubuh yang pendek ini merupakan tanda kurang gizi yang ber 

kepanjangan.Lebih jauh, kekurangan gizi dapat mempengaruhi 

perkembangan otak anak, padahal, otak tumbuh selama masa balita.Fase 

cepat tumbuh otak berlangsung mulai dari janin usia 30 minggu sampai bayi 

18 bulan. 

Data Departemen Kesehatan (2007), menyebutkan bahwa pada tahun 2005 

terdapat sekitar 19,24 % anakbalitakuranggizi, 8,8 % anak dalam tingkat gizi 

buruk. Hal tersebut akan membawa dampak yang negative terhadap 
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pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam pertumbuhan dan perkembangan 

anak, peran ibu sangatlah dominan untuk mengasuh dan mendidik anak agar 

tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkualitas. 

 Data terakhir dinas kesehatan Kabupaten Polewali Mandar 

menunujukkan bahwa dari 43.614 balita (BPS PolewaliMandar  2011).Balita 

dengan BGM (Bawah Garis Merah) adalah balita dengan berat badan 

menurut umur (BB/U) berada di bawah garis merah pada KMS (Kartu 

Menujuh Sehat). Persentase balita dengan BGM di Kab.Polewali Mandar 

berdasarkan hasil pengumpulan data sector dari tahun 2007-2010 berada pada 

angka proporsi 3-4 % artinya dari 100 balita yang ditimbang Berat badannya 

ditemukan 3-4 balita yang berat badannya berada di bawah garis merah pada 

kartu Menuju Sehat (KMS) Daerah atau kecamatan yang status gizinya 

(buruk+kurang) telahberadadibawah 15 % hanya kec. Matakali, Tinambung, 

Luyo, Mapilli dan Balanipa. Kecamatan lain berada diatas 15 % yaitu 

Binuang, Polewali, Anreapi, Tapango, Wonomulyo, Campalagian, Limboro, 

Allu, Tubbi Taramanu, dan Matanga. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten 

Polewali Mandar di tahun 2009, sebagian besar wilayah  Kabupaten Polewali 

Mandar masih merupakan daerah rawan terjadi masalah gizi, terutamahal-hal 

yang berhubungan dengan intake konsumsi energy dan protein yang masih 

kurang, pola asuh yang belum jelas dan penyakit-penyakit infeksi pada anak 

balita yang masih sering terjadi. (Peta Wilayah RawangiziKab.Polman). 

 Berdasarkanuraiantersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

Gambaran Pola Asuh dan Status Gizi Balita Pada Komunitas Mandar di Desa 
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Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 2013. (Dinkes 

Polman) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :  

“Bagaimana Gambaran Pola Asuh dan status Gizi Balita (usia 6 – 59 bulan )  

Pada SukuMandar di Desa Batulaya, KecamatanTinambung, Kabupaten 

PolewaliMandartahun 2013”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui Gambaran Pola Asuh dan Status Gizi Balita Pada 

Komunitas Mandar di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten 

PolewaliMandartahun 2013. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran pola asuh anak berdasarkan pemberian 

makanan balita di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten 

Polewali Mandartahun 2013. 

b. Mengetahui gambaran pola asuh anak berdasarkan perawatan dasar 

balita di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali 

Mandar tahun 2013. 

c. Mengetahui gambaran pola asuh anak berdasrkan hygiene perorangan 

anak di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali 

Mandar tahun 2013. 
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d. Mengetahui gambaran pola asuh anak berdasarkan kesehatan 

lingkungan anak  di Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, 

Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013. 

e. Mengetahui gambaran pola asuh anak berdasarkan keamanan anak  di 

Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar 

tahun 2013. 

f. Mengetahui gambaran status gizi balita di Desa Batulaya, Kecamatan 

Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013. 

g. Mengetahui gambaran status gizi berdasarkan pola asuh anak di Desa 

Batulaya Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar tahun 

2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. ManfaatIlmiah 

Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan menambah  khasanah 

kepustakaan terutama yang terkait dengan pola pengasuhan status gizi 

balita. 

2. Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan masukan bagimasyarakat dalam menindak lanjuti masalah 

yang ada pada status gizi balita yang dilihat dari pola pengasuhan. 

3. Manfaat Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak yang terkait dalam 

rangka bersama-sama mewujudkan derajat kesehatan khususnya balita. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pola Asuh 

 Sering dikatakan bahwa ibu adalah jantung dari keluarga, jantung 

dalam tubuh merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. 

Apabila jantung berhenti berdenyut maka orang itu tidak bisa melangsungkan 

hidupnya. Dari perumpaan ini bisa disimpulkan bahwa kedudukan seorang 

ibu sebagai tokoh sentral dan sangat penting untuk melaksanakan kehidupan. 

Pentingnya seorang ibu terutama terlihat sejak kelahiran anaknya. (Gunarsa, 

1995) 

 Agar pola hidup anak balita bisa sesuai dengan standar kesehatan, 

disamping harus mengatur pola makan yang benar juga tak kalah pentingnya 

mengatur pola asuh yang benar pula. Pola asuh yang benar bisa ditempuh 

dengan memberikan perhatian yang penuh serta kasih sayang pada anak 

balita, memberinya waktu yang cukup untuk menikmati kebersamaan dengan 

seluruh anggota keluarga. 

 Dalam masa pengasuhan, lingkungan pertama yang berhubungan 

dengan anak balita adalah orang tuanya. Anak balita tumbuh dan berkembang 

di bawah asuhan dan perawatan orang tua oleh karena itu orang tua 

merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak balita. Melalui 

orang tua, anak balita beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengenal 

dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku dilingkungannya. 

Dengan demikian dasar pengembangan dari seorang individu telah diletakkan 
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oleh orang tua melalui praktek pengasuhan anak balita sejak ia masih bayi 

(Supanto, 1990). 

 Pengasuhan berasal dari kata asuh (to rear) yang mempunyai makna 

menjaga, merawat dan mendidik anak balita yang masih kecil. Wagnel dan 

Funk menyebutkan bahwa mengasuh itu meliputi menjaga serta memberi 

bimbingan menuju pertumbuhan ke arah kedewasaan. Pengertian lain 

diutarakan oleh Webster yang mengatakan bahwa mengasuh itu membimbing 

menuju ke pertumbuhan ke arah kedewasaan dengan memberikan 

pendidikan, makanan dan sebagainya terhadap mereka yang diasuh (Sunarti, 

1989). 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengasuhan adalah proses, 

perbuatan, atau cara mengasuh (Depdigbud, 1990). Mengasuh dalam bahasa 

arab berasal dari akar kata ََيَحْضُنَُ – حَض  yang artinya asuh, mengasuh 

(Rusyadi, dkk, 1995). Mengasuh anak adalah menjaga orang yang belum 

mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik, menjaganya dari hal 

yang merusak atau pun yang membahayakannya (Salim, 2005). 

 Al-Qur’anَ telahَ menjelaskanَ bagaimanaَ pendidikanَ anakَ dalamَ

islam. Dimulai dengan bagaimana orang tua berbicara dengan anak-anaknya. 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Luqman/31: 13 

                    

Terjemahnya: 

Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 
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mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar".”َ(DepagَRI,َ2010) 

 

 Di dalam Tafsir Al-Misbah disebutkan setelah ayat yang lalu 

menguraikan hikmah yang dianugerahkan kepada Luqman yang intinya 

adalah kesyukuran kepada Allah, dan yang tercermin pada pengenalan 

terhadap-Nya dan anugerah-Nya, kini melalui ayat diatas dilukiskan 

pengalaman hikmah itu oleh Luqman, serta pelestariannya kepada anaknya. 

Inipun mencerminkan kesyukuran beliau atas anugerah itu. Kepada Nabi 

Muhammad saw, atau siapa saja, diperintahkan untuk merenungkan anugerah 

Allah kepada Luqman itu dan mengingat serta mengingatkan orang lain. Ayat 

ini berbunyi: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam 

keadaan dia dari saat ke saat menasihatinya. (Shihab, 2002). 

 Selanjutnya dalam Tafsir Al-Misbah disebutkan kata ya’izuhu terambil 

dari kata wa’zh yaitu nasehat menyangkut berbagai kebajikan dengan cara 

yang menyentuh hati. Ada juga yang mengartikan sebagai ucapan yang 

mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata ini sesudah kata dia 

berkata untuk memberikan gambaran tentang bagaimana perkataan itu beliau 

sampaikan, yakni tidak membentak, tetapi penuh kasih sayang sebagaimana 

dipahami dari panggilan mesranya kepada anak. Kata ini juga mengisyaratkan 

bahwa nasihat itu dilakukan dari saat ke saat, sebagaimana dipahami dari 

bentuk kata kerja masa kini dan datang pada kata  ya’izuhu (Shihab, 2002). 

 Asbabun Nuzul ayat tersebut adalah ketika ayat ke-82 dari surat Al-

An’amَ diturunkan,َ paraَ sahabatَ merasaَ keberatan.َ Makaَ merekaَ datangَ

menghadap Rasulullah SAW, seraya berkata “ Wahai Rasulullah, siapakah 
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diantara kami yang dapat membersihkan keimanannya dari perbuatan zalim 

?”.Jawab beliau “ Bukan begitu, bukanlah kamu telah mendengarkan wasiat 

Lukman Hakim kepada anaknya : Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah 

benar-benar kezaliman yang besar.” (Mahali, 2002). 

 Dalam ayat tersebut mengajarkan kepada orang tua agar berbicara 

dengan anak dengan cara lemah lembut disertai dengan kasih sayang yang 

mendalam tanpa memandangnnya dengan penuh kebencian (Mazhahiri, 

2008). 

 Dari beberapa pengertian tentang batas asuh, menurut Whiting dan 

Child dalam proses pengasuhan balita yang harus diperhatikan adalah orang-

orang yang mengasuh dan cara penerapan larangan atau keharusan yang 

dipergunakan. Larangan maupun keharusan terhadap pola pengasuhan anak 

balita beraneka ragam. Tetapi pada prinsipnya cara pengasuhan anak balita 

mengandung sifat : pengajaran (instructing), pengganjaran (rewarding) dan 

pembujukan (inciting) (Sunarti, 1989).  

 Di negara timur seperti Indonesia, keluarga besar masih lazim dianut 

dan peran ibu seringkali di pegang oleh beberapa orang lainnya seperti nenek, 

keluarga dekat atau saudara serta dapat juga di asuh oleh pembantu (Nadesul, 

1995). 

 Kerangka konseptual yang dikemukan oleh UNICEF yang 

dikembangkan lebih lanjut oleh Engle et al (1997) menekankan bahwa tiga 

komponen makanan – kesehatan – asuhan merupakan faktor-faktor yang 
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berperan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak balita yang 

optimal. Engle et al (1997) mengemukakan bahwa pola asuh meliputi 6 hal 

yaitu : (1) perhatian / dukungan ibu terhadap anak balita, (2) pemberian ASI 

atau makanan pendamping pada anak balita, (3) rangsangan psikososial 

terhadap anak balita, (4) persiapan dan penyimpanan makanan, (5) praktek 

kebersihan atau higiene dan sanitasi lingkungan dan (6) perawatan anak balita 

dalam keadaan sakit seperti pencarian pelayanan kesehatan. Pemberian ASI 

dan makanan pendamping pada anak balita serta persiapan dan penyimpanan 

makanan tercakup dalam praktek pemberian makan (Engle, 1997). 

1. Pengasuhan makanan anak 

 Untuk kebutuhan pangan/gizi, ibu menyiapkan diri sejak prenatal 

dalam mengatur dietnya selama kehamilan, masa neo-natal berupa 

pemberian ASI, menyiapkan makanan tambahan berupa makanan padat 

yang lebih bervariasi bahannya atau makanan yang diperkaya, dan 

dukungan emosional untuk anak. Status sakit, pola aktivitas, asupan gizi 

rendah, frekuensi konsepsi terkait pertumbuhan anak melalui status gizi 

ibu (Pengasuhan makanan anak terdiri atas hal yang berhubungan dengan 

menyusui, dan pemberian makanan selain ASI buat anak). 

 Pengasuhan makanan anak fase 6 bulan pertama adalah pemenuhan 

kebutuhan anak oleh ibu dalam bentuk pemberian ASI atau makanan 

pendamping/pengganti ASI pada anak. Dinyatakan cukup bila diberi ASI 

semata sejak lahir sampai usia 4-6 bulan dengan frekuensi kapan saja anak 

minta dan dinyatakan kurang bila tak memenuhi kriteria tersebut. 



14 
 

Pengasuhan makanan anak pada fase 6 bulan ke-dua adalah pemenuhan 

kebutuhan makanan untuk bayi yang dilakukan ibu, dinyatakan cukup bila 

anak diberikan ASI plus makanan lumat yang terdiri dari tepung-tepungan 

dicampur susu, dan atau nasi (berupa bubur atau nasi biasa) bersama ikan, 

daging atau putih telur lainnya ditambah sayuran (dalam bentuk kombinasi 

atau tunggal) diberi dalam frekuensi sama atau lebih 3 x per hari, dan 

kurang bila tidak memenuhi kriteria tersebut (Bahar, 2002). 

a. Pemberian ASI 

 Bayi perlu menyusu sesegera mungkin. Pemberian kesempatan 

isap pada anak akan merangsang proses lactogenesis dan selanjutnya 

galactopoiesis. Frekuensi menyusui sesuai permintaan bayi dan tiap kali 

diberikan 5-10 menit per payudara. Pemberian ASI pada anak dilakukan 

pada satu sisi payudara ibu sampai selesai kemudian berpindah pada sisi 

lainnya. Produksi ASI bisa maksimum bila anak diberi menyusu kedua 

payudara saat minggu-minggu pertama. Praktek yang baik bila ibu hanya 

memberi ASI semata sampai usia anak 4-6 bulan. Pemberian ASI 

selanjutnya sampai usia 2 tahun amat menunjang pertumbuhan yang baik 

(Bahar, 2002). 

 Bila ibu dan bayi sehat, ASI hendaknya secepatnya diberikan 

karena ASI merupakan makanan terbaik dan dapat memenuhi kebutuhan 

gizi selama 4 – 6 bulan pertama. ASI yang diproduksi pada 1 – 5 hari 

pertama dinamakan kolostrum, yaitu cairan kental yang berwarna 

kekuningan. Kolostrum ini sangat menguntungkan bayi karena 



15 
 

mengandung lebih banyak antibodi, protein, mineral dan vitamin A. 

Pemberian ASI tidak dibatasi dan dapat diberikan setiap saat. Produksi 

ASI dirangsang oleh isapan bayi dan keadaan ibu yang tenang. Disamping 

itu perlu diperhatikan kesehatan ibu pada umumnya, status gizi dan 

perawatan payudara. Pemberian ASI tidak dibatasi dan dapat diberikan 

setiapَsaatَterutamaَASIَeksklusifَ(As’ad,َ2002). 

 ASI eksklusif adalah bayi yang diberi ASI saja tanpa tambahan 

cairan lain seperti susu formula, madu, air teh, air putih dan tanpa 

tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur, biskuit dan tim. 

Pemberian ASI secara eksklusif ini dianjurkan untuk jangka waktu 

setidaknya selama 4 bulan, tetapi bila mungkin sampai 6 bulan. Setelah 

bayi berumur 6 bulan harus mulai diperkenalkan dengan makanan padat, 

sedangkan ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun (Roesli, 

2000). 

 Dibandingkan dengan susu lainnya, ASI memiliki beberapa 

keunggulan yaitu: 

(1). Mengandung semua zat gizi dalam susunan dan jumlah yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 4 – 6 bulan pertama. 

(2). Tidak memberatkan fungsi saluran pencernaan dan ginjal. 

(3). Mengandung beberapa zat antibodi, sehingga mencegah terjadinya 

infeksi. 

(4). Mengandung laktoferin untuk mengikat zat besi. 
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(5). Tidak mengandung beta laktoglobulin yang dapat menyebabkan 

alergi. 

(6). Ekonomis dan praktis. Tersedia setiap waktu pada suhu yang ideal dan 

dalam keadaan segar serta bebas dari kuman. 

(7). Berfungsi menjarangkan kehamilan. 

(8). Membina hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang antara ibu 

dan bayi. 

  Bayi sehat pada umumnya tidak memerlukan makanan tambahan 

sampai usia 6 bulan. Pada keadaan-keadaan khusus dibenarkan untuk 

mulai memberi makanan padat setelah bayi berumur 4 bulan tetapi belum 

mencapai 6 bulan. Misalnya karena terjadi peningkatan berat badan bayi 

yang kurang dari standar atau didapatkan tanda-tanda lain yang 

menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif tidak berjalan dengan baik. 

Namun, sebelum diberi makanan tambahan sebaiknya coba diperbaiki 

dahulu cara menyusuinya. Cobalah hanya memberi bayi ASI saja tanpa 

memberi minuman atau makanan lain. Selain itu, bayi harus sering disusui, 

perhatikan posisi menyusui. Secara umum usahakan dahulu agar cara 

pemberian ASI dilakukan sebaik mungkin. Apabila setelah 1 – 2 minggu 

ternyata upaya perbaikan tersebut tidak menyebabkan peningkatan berat 

badan, maka pemberian makanan tambahan atau padat diberikan bagi bayi 

berusia diatas 4 bulan (Roesli, 2000). 

  Bila oleh suatu sebab (misalnya ibu bekerja atau hamil lagi) bayi 

tidak memperoleh ASI, maka kepada bayi diberikan PASI (Pengganti Air 
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Susu Ibu). PASI dibuat dari susu sapi yang susunan gizinya sudah diubah 

menjadi hampir sama dengan susunan gizi ASI, sehingga dapat diberikan 

kepada bayi tanpa menyebabkan akibat sampingan. Akan tetapi belum ada 

PASIَyangَtepatَmenyerupaiَsusunanَASIَ(As’ad,َ2002).  

b. Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) 

 Untuk menjamin kesehatan dan pertumbuhan yang baik butuh 

menu seimbang dengan susunan hidangan empat sehat lima sempurna. 

Menu seimbang, cukup energi, protein bagi pertumbuhan dan imunitas 

serta reparasi dan pemeliharaan, cukup lemak esensial dan vitamin larut 

lemak, vitamin lain dan mineral dalam jumlah memadai. Empat sehat lima 

sempurna cermin pola makanan yang dianjurkan bagi keluarga. Terdiri 

dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah, susu. Makanan pokok 

adalah makanan dalam porsi besar, sebagai sumber energi. Lauk pauk 

adalah penyedap makanan pokok (lazimnya adalah sumber protein). 

Sayuran maupun buah adalah sumber vitamin dan mineral. 

 Proses penyapihan dimulai pada saat yang berlainan. Pada 

beberapa kelompok masyarakat (budaya) tertentu, bayi tidak akan disapih 

sebelum berusia 6 bulan. Bahkan ada yang baru memulai penyapihan 

setelah bayi berusia 2 tahun. Sebaliknya, pada masyarakat urban bayi 

disapih terlalu dini yaitu baru beberapa hari lahir sudah diberi makanan 

tambahan (Arisman, 2004). 

 Menurut Sulistijani (2001), seiring bertambahnya usia balita, 

ragam makanan yang diberikan harus bergizi lengkap dan seimbang yang 
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mana penting untuk menunjang tumbuh kembang dan status gizi balita. 

Dalam hal pengaturan pola konsumsi makan, ibu mempunyai peran yang 

sangat penting dalam memilih jenis makanan yang bergizi seimbang. 

Setelah berumur 6 bulan, bayi memerlukan makanan pendamping karena 

kebutuhan gizi bayi meningkat dan tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh 

ASI. Menurut Arisman (2004), pemberian makanan pendamping harus 

bertahap dan bervariasi, dari mulai bentuk bubur cair kebentuk bubur 

kental, sari buah, buah segar, makanan lumat, makanan lembek dan 

akhirnya makanan padat. Pemberian pertama cukup 2 kali sehari, satu atau 

dua sendok teh penuh. Pada usia 6-9 bulan bayi setidak-tidaknya 

membutuhkan empat porsi. Menginjak usia 9 bulan bayi telah mempunyai 

gigi dan mulai pandai menguyah makanan. Sekitar usia 1 tahun bayi sudah 

mampu memakan makanan orang dewasa. Bayi usia 2 tahun memerlukan 

makanan separuh takaran orang dewasa. 

 Makanan sapihan yang ideal harus mengandung makanan pokok, 

lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan minyak atau lemak. Makanan 

sapihan baru boleh diberikan setelah bayi disusui atau diantara dua jadwal 

penyusuan. Sebab, diawal masa penyapihan, ASI masih merupakan 

makanan pokok. Sementara makanan sapihan hanyalah sebagai pelengkap. 

Kemudian secara berangsur ASI berubah fungsi sebagai makanan 

tambahan, sementara makanan sapihan menjadi santapan utama (Arisman, 

2004). 
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 Makanan lumat adalah makanan bentuk lumat atau halus, misalnya 

bubur susu. Makanan lembek adalah makanan dengan konsistensi 

mendekati makanan padat tetapi tidak sepenuhnya padat, seperti nasi atau 

bubur tim (Almatsier, 2004). 

 Pemberian makanan padat atau tambahan yang terlalu dini dapat 

mengganggu pemberian ASI eksklusif serta meningkatkan angka 

kesakitan pada bayi. Selain itu, tidak ditemukan bukti yang menyokong 

bahwa pemberian makanan padat atau tambahan pada usia 4 – 6 bulan 

lebih menguntungkan. Bahkan sebaliknya, hal ini akan mempunyai 

dampak yang negatif terhadap kesehatan bayi (Roesli, 2000). 

2. Pengasuhan perawatan dasar anak 

 Pengasuhan perawatan dasar anak adalah pemenuhan kebutuhan 

bayi yang dilakukan ibu untuk mengatasi kejadian diare, ISPA, dan 

memberi imunisasi pada anak yang dinyatakan cukup bila ibu mampu 

memberi minum air banyak pada kasus diare, membuat oralit dan 

meminumkannya (sekurang-kurangnya kombinasi 2 dari 3) serta mampu 

memberi pelega tenggorokan dan mengatasi demam pada anak yang 

menderita ISPA juga memberi imunisasi pada anak.(Bahar, 2002) 

 Pengasuhan perawatan dasar anak meliputi perawatan terhadap 

anak sakit dan perawatan pencegahan agar anak tidak jatuh sakit. Untuk 

itu diperlukan kemampuan ibu untuk mengenali dan merawat anak yang 

sakit. Termasuk kemampuan mengenali penyakit menjadi progresif yang 

butuh perawatan lanjut. Kemampuan merawat penyakit dimaksudkan 
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sebagai kemampuan merawat ISPA dan diare, dua penyakit yang sering 

menyerang anak (Bahar, 2002). 

 Penanggulangan diare yang dapat dilakukan oleh ibu adalah 

dengan tetap memberi ASI pada anak sakit, dan memberi anak larutan 

garam gula atau oralit. Untuk bayi usia 4-6 bulan atau lebih dapat diberi 

makan sedikit-sedikit tapi sering. Makanan yang diberikan adalah 

makanan yang tidak merangsang dan yang disukai anak. Pada anak yang 

menderita diare, anak tidak dipuasakan (Bahar, 2002). 

 Praktek cuci tangan tiap melakukan pekerjaan terkait makanan atau 

menyusui, minum air yang telah dimasak, memanasi makanan asal luar 

rumah sebelum diberikan pada anak, dapat mencegah diare, termasuk 

usaha mencegah makanan dari gangguan lalat dan kontaminasi lain, serta 

penggunaan jamban keluarga. 

 Perawatan ISPA ringan dapat dilakukan dengan kompres, obat 

demam, balsem/inhaler pelega tenggorokan atau inhalasi uap. Anak 

dibersihkan dengan memakai kain atau tisu yang dibentuk jadi batangan, 

diulirkan ke lobang hidung. Anak diberi minuman dan makanan yang 

cukup. 

 Pencegahan ISPA dapat dilakukan dengan menempatkan anak 

dalam ruang yang sirkulasi udara dan pencahayaan baik, dan anak 

dilindungi dari kondisi ekstrim. Penyakit ini menyebar dengan droplet, 

sedapat mungkin hindarkan anak sehat dari penderita ISPA. Perawatan 

dasar anak juga terkait aktivitas mencegah anak jangan sakit. Pencegahan 
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dimaksudkan memberi anak imunisasi. Untuk itu dibutuhkan kemauan dan 

kemampuan ibu membawa anak diimunisasi ke posyandu atau institusi 

terkait. Untuk anak usia 2 bulan atau lebih tapi kurang dari 14 bulan dan 

belum imunisasi, dapat diberi imunisasi dengan urutan dan interval 

pemberian serupa dengan anak yang diberi imunisasi dengan jadwal tepat 

(Bahar, 2002). 

3. Pengasuhan higine perorangan anak , kesehatan lingkungan dan 

Keamanan Anak 

 Pengasuhan anak dari aspek higine perorangan, kesehatan 

lingkungan dan keamanan anak berkenaan dengan kemampuan ibu 

menjaga anak agar tetap segar dan bersih, anak mendapat lingkungan yang 

sehat, serta terhindar dari cedera atau kecelakaan. Untuk itu dibutuhkan 

kemampuan orangtua untuk memandikan anak. Menjaga kebersihan 

pakaian bayi dan membersihkan bagian tubuh anak, ganti popok ketika 

akan tidur malam hari. Dibutuhkan pula kemampuan ibu untuk menjaga 

kebersihan pada tempat tidur anak, kamar anak dan lingkungan tempat 

anak diasuh. Diperlukan kemampuan ibu untuk mencegah anak dari 

terkena luka dan kecelakaan. 

 Praktek pengasuhan higine perorangan anak terkait perhatian 

khusus pada kebersihan daerah lipatan kulit, daerah anogenital (terutama 

tiap selesai berkemih atau BAB), kebersihan kuku dan gigi (bagi anak 

yang telah tumbuh gigi). Perhatian juga ditujukan pada kebersihan tali 

pusat, apakah sudah mengering atau malah infeksi (tali pusat lazimnya 
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mengering 24 jam dan akan lepas 4-10 hari). Higine perorangan anak juga 

meliputi perawatan terhadap rambut dan kulit kepala anak. Mungkin ada 

cradle cap (ekzema dengan kerak kotor di kulit kepala yang dapat dirawat 

dengan menyabuni kepala atau kerak dilepas dengan beri oleum cocos). 

Penjagaan kebersihan mulut anak termasuk perhatian terhadapa adanya 

Moniliasis dalam mulut ditandai bercak putih pada mukosa mulut dan atau 

lidah. 

 Widaninggar (2003) menyatakan kondisi lingkungan anak balita 

harus benar-benar diperhatikan agar tidak merusak kesehatan. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan berkaitan dengan rumah dan lingkungan adalah 

bangunan rumah, kebutuhan ruang (bermain anak balita), pergantian 

udara, sinar matahari, penerangan, air bersih, pembuangan sampah/limbah, 

kamar mandi dan jamban/ WC dan halaman rumah. Kebersihan 

perorangan maupun kebersihan lingkungan memegang peranan penting 

bagi tumbuh kembang anak balita. Kebersihan perorangan yang kurang 

akan memudahkan terjadinya penyakit-penyakit kulit dan saluran 

pencernaan seperti diare dan cacingan. Sedangkan kebersihan lingkungan 

erat hubungannya dengan penyakit saluran pernafasan, saluran 

pencernaan, serta penyakit akibat nyamuk. Oleh karena itu penting 

membuat lingkungan menjadi layak untuk tumbuh kembang anak balita 

sehingga meningkatkan rasa aman bagi ibu atau pengasuh anak balita 

dalam menyediakan kesempatan bagi balitanya untuk mengeksplorasi 

lingkungan. 
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 Menurut Soetjiningsih (1995), keadaan perumahan yang layak 

dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya akan 

menjamin keselamatan dan kesehatan penghuninya yaitu ventilasi dan 

pencahayaan yang cukup, tidak sesak, cukup leluasa bagi balita untuk 

bermain dan bebas polusi. 

 Sulistijani (2001) mengatakan bahwa lingkungan yang sehat perlu 

diupayakan dan dibiasakan tetapi tidak dilakukan sekaligus, harus 

perlahan-lahan dan terus menerus. Lingkungan sehat terkait dengan 

keadaan bersih, rapi dan teratur. Oleh karena itu, anak balita perlu dilatih 

untuk mengembangkan sifat-sifat sehat seperti berikut : 

(1). Mandi 2 kali sehari. 

(2). Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. 

(3). Makan teratur 3 kali sehari. 

(4). Menyikat gigi sebelum tidur. 

(5). Buang air kecil pada tempatnya / WC. 

 Awalnya mungkin anak balita keberatan dengan berbagai latihan 

tersebut. Namun, dengan latihan terus-menerus dan diimbangi rasa kasih 

sayang dan dukungan orang tua, anak balita akan menerima kebijaksanaan 

dan tindakan disiplin tersebut. 

 Lingkungan terdekat yang harus sehat bagi anak adalahtempat tidur 

anak dan tempat bermain anak. Pada tempat tidur, adavbantal dan kasur 

serta sarung bantal yang perlu dibersihkan secara rutin. Gunakan kelambu 

bagi bayi siang maupun malam bila anak tidur, untuk mencegah anak 
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digigit nyamuk (Bahar, 2002). Obat nyamuk bakar/pestisida tak boleh  

dipapar sekitar anak. Gunakan kamar tidur yang  penerangannya cukup,  

sirkulasi udara memadai, tak panas,  tak  pengap, sedapat mungkin bebas 

debu. Dibutuhkan kemampuan ibu untuk menyediakan lingkungan yang 

aman bagi anaknya, kemampuan untuk mencegah darikemungkinan  anak  

terluka dan  keracunan  (Bahar, 2012).  Semua anak  membutuhkan 

perlindungan  dari  injury  dan  penyakit  infeksi,  yang keduanya  bisa 

menyebabkannya anak menjadi tidak  nyaman, juga ketidakmampuan atau 

bahkan kematian (Bahar, 2012). 

 Untuk  mencegah luka bakar pada anak,  jauhkan  anak dari  api,  

kompor, periuk, masakan atau  air  yang  baru dijerang  atau bahan kimia 

korosif. Pencegahan luka  iris atau  luka tusuk pada anak dapat dilakukan 

dengan  menempatkan pisau/benda tajam jauh dari jangkauan anak. 

Pencegahan bahaya sengatan listrik dengan  jalan  menjauhkan alat listrik 

dari jangkauan anak. Pencegahan bahaya tenggelam dalam ember berisi 

air,  atau  pada  sumur tanpa pengaman,  atau pada kolam ikan ataupun 

pada  tebat  yang ada disekitar rumah dapat dilakukan dengan penyeliaan 

yang ketat dari ibu atau pengasuh lainnya terhad apanak. 

 Pencegahan anak dari peracunan minyak tanah,  obat atau pestisida 

dilakukan dengan menempatkan pestisida  di ruang khusus.  Bekas wadah 

pestisida jangan digunakan untuk wadah vahan makanan atau air minum. 

Penyimpanan pestisida jangan di dapur, ruang makan atau gudang bahan 

makanan.  Ibu  yang telah bekerja menggunakan pestisida membersihkan 
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diri atau mandi dan bersalin pakaian sebelum mengasuh anak.  Cegah anak 

dari keracunan obat dengan tempatkan obat  di tempat khusus yang  tidak 

terjangkau oleh anak. Bila kakak si anak mendapat obat karena sakit, 

pastikan obat itu tak dibuang kesebarang tempat yang memungkinkan 

adiknya memungut dan memakannya (Bahar, 2012). 

4. Rangsangan Psikososial 

  Rangsangan psikososial adalah rangsangan berupa perilaku 

seseorang terhadap orang lain yang ada di sekitar lingkungannya seperti 

orang tua, saudara kandung dan teman bermain (Atkinson dkk, 1991). 

  Fahmida (2003) yang mengutip pendapat Myers mengemukakan 

konsep bahwa kesehatan dan status gizi tidak saja menentukan tapi juga 

ditentukan oleh kondisi psikososial. Konsep ini selaras dengan penelitian 

sebelumnya oleh Zeitlin dkk (1990) yang meniliti anak-anak balita yang 

tetap tumbuh dan berkembang dengan baik dalam keterbatasan lingkungan 

dimana sebagian besar anak balita lainnya mengalami kekurangan gizi. 

Dalam penelitian tersebut terungkap bahwa kondisi dan asuhan psikososial 

seperti keterikatan antara ibu dan anak balita merupakan salah satu faktor 

penting yang menjelaskan mengapa anak-anak balita tersebut tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Diperkirakan bahwa kondisi psikososial yang 

buruk dapat berpengaruh negatif terhadap penggunaan zat gizi didalam 

tubuh, sebaliknya kondisi psikososial yang baik akan merangsang hormon 

pertumbuhan sekaligus merangsang anak balita untuk melatih organ-organ 

perkembangannya. Selain itu, asuhan psikososial yang baik berkaitan erat 
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dengan asuhan gizi dan kesehatan yang baik pula sehingga secara tidak 

langsung berpengaruh positif terhadap status gizi, pertumbuhan dan 

perkembangan (Engle,1997). 

  Merawat balita, mulai dari memandikan, menyuapi sampai 

mengasuh hampir semuanya dilakukan oleh ibu. Merawat balita dan 

menyediakan keperluan makan dan minum balita merupakan tugas sehari-

hari yang sudah melekat pada diri seorang ibu. Akan tetapi, tugas itu tidak 

hanya itu saja bila ibu bekerja diluar rumah. Ibu juga harus mengingatkan 

tugas anak-anaknya mengenai pekerjaan yang harus dilakukan atau belum 

dilakukan seperti mengingatkan anak supaya mandi, makan dan 

mengingatkan waktu bila anaknya bermain (Supanto, 1990).  

  Anak balita memerlukan berbagai variasi permainan untuk 

kebutuhan fisik, mental dan perkembangan emosinya. Bermain bukan 

berarti membuang-buang waktu, juga bukan berarti membuat anak balita 

menjadi sibuk sementara orangtuanya mengerjakan pekerjaannya sendiri. 

Anak balita harus mempunyai cukup waktu untuk bermain. Untuk bermain 

diperlukan alat permainan yang sesuai dengan umur dan taraf 

perkembangannya (Soetjiningsih, 1995). 

 Menurut Soetjiningsih (1995), ada beberapa faktor psikososial antara lain : 

(1). Stimulasi : anak balita yang mendapat stimulasi yang terarah dan 

teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak balita 

yang kurang atau tidak mendapat stimulasi.  
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(2). Motivasi belajar : dengan memberikan lingkungan yang kondusif 

untuk belajar misalnya tersedianya buku-buku, suasana yang tenang 

dan sarana lainnya.  

(3). Ganjaran ataupun hukuman yang wajar : hukuman yang diberikan 

harus yang objektif bukan hukuman untuk melampiaskan kebencian 

terhadap anak balita.  

(4). Kelompok sebaya : untuk proses sosialisasi dengan lingkungannya 

anak balita memerlukan teman sebaya.  

(5). Stress : stress dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak balita 

misalnya terlambat bicara, nafsu makan menurun dan sebagainya.  

(6). Cinta dan kasih sayang : salah satu hak anak balita adalah hak untuk 

dicintai dan dilindungi sehingga anak balita memerlukan kasih sayang 

dan perlakukan yang adil dari orangtuanya.  

(7). Kualitas interaksi anak balita dan orang tua : interaksi timbal balik 

antara anak balita dan orang tua akan menimbulkan keakraban dalam 

keluarga. 

  Beberapa informasi mutakhir menunjukkan bahwa intervensi 

psikososial meningkatkan perkembangan kognitif anak balita. Program 

untuk memperbaiki dorongan psikososial melalui pendidikan orang tua 

tentang interaksi orang tua dan anak balita melalui kegiatan kunjungan 

rumah telah dapat menurunkan angka kurang gizi pada anak balita. 

Penelitian lainnya membuktikan bahwa perubahan pola asuh psikososial 

telah meningkatkan derajat pertumbuhan anak balita. Penelitian di Bogota, 
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Columbia membuktikan bahwa anak-anak balita yang menderita kurang 

gizi, dikunjungi rumahnya setiap minggu selama 6 bulan oleh kader desa, 

ternyata pertumbuhan pada umur 3 tahun lebih tinggi daripada yang tidak 

dikunjungi. Dengan dikunjungi rumahnya, ibu-ibu menjadi lebih 

memahami kebutuhan anak balita dan memberi makan pada saat bayinya 

sedang lapar. Didapatkan juga bahwa ibu-ibu yang memahami tentang 

kebutuhan untuk perkembangan kognitif anak balita, anak-anaknya lebih 

pintar daripada ibu yang lalai dalam pengasuhan anaknya (Anwar, 2000). 

B. Pola Asuh dalam Perspektif Ajaran Islam 

 Anak adalah amanat bagi orang tua, hatinya yang suci bagaikan 

mutiara yang bagus dan bersih dari setiap kotoran dan goresan (al-Ghazali, 

1980). Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah kepada manusia 

yang menjadi orang tuanya. Oleh karena itu orang tua dan masyarakat 

bertanggungjawab penuh agar supaya anak dapat tumbuh dan berkembang 

menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, 

bangsa, negara dan agamanya sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. 

 Pertumbuhan dan perkembangan anak balita dijiwani dan diisi oleh 

pendidikan yang dialami dalam hidupnya, baik dalam keluarga, masyarakat 

dan sekolahnya. Karena manusia menjadi manusia dalam arti yang 

sebenarnya ditempuh melalui pendidikan, maka pendidikan anak balita sejak 

awal kehidupannya, menempati posisi kunci dalam mewujudkan cita-cita 

“menjadiَmanusiaَyangَberguna”. 
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 Dalam Islam, eksistensi anak melahirkan adanya hubungan vertikal 

dengan Allah Penciptanya, dan hubungan horizontal dengan orang tua dan 

masyarakatnya yang bertanggungjawab untuk mendidiknya menjadi manusia 

yang taat beragama. Walaupun fitrah kejadian manusia baik melalui 

pendidikan yang benar dan pembinaan manusia yang jahat dan buruk, karena 

salah asuhan, tidak berpendidikan dan tanpa norma-norma agama Islam. 

 Anak sebagai amanah dari Allah, membentuk 3 dimensi hubungan, 

dengan orang tua sebagai sentralnya. Pertama, hubungan kedua orang tuanya 

dengan Allah yang dilatarbelakangi adanya anak. Kedua, hubungan anak 

(yang masih memerlukan banyak bimbingan) dengan Allah melalui orang 

tuanya. Ketiga, hubungan anak dengan kedua orang tuanya di bawah 

bimbingan dan tuntunan dari Allah (Barmawi, 1993). 

 Dalam mengemban amanat dari Allah yang mulia ini, berupa anak 

balita yang fitrah beragama tauhidnya harus dibina dan dikembangkan, maka 

orang tua harus menjadikan agama Islam, sebagai dasar untuk pembinaan dan 

pendidikan anak balita, agar menjadi manusia yang bertaqwa dan selalu hidup 

di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT., dimanapun, kapanpun dan 

bagaimanapun juga keadaannya, pribadinya sebagai manusia yang taat 

beragama tidak berubah dan tidak mudah goyah. 

 Mendidik anak-anak menjadi manusia yang taat beragama Islam 

ini, pada hakekatnya adalah untuk melestarikan fitrah yang ada dalam setiap 

diri pribadi manusia, yaitu beragama tauhid, agama Islam. 
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 Seorangَanakَituَmempunyaiَ“dwiَpotensi”yaituَbisaَmenjadiَbaikَ

dan buruk. Oleh karena itu orang tua wajib membimbing, membina dan 

mendidik anaknya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah dalam agama-

Nya, agama Islam agar anak-anaknya dapat berhubungan dan beribadah 

kepada Allah dengan baik dan benar. Oleh karena itu anak harus mendapat 

asuhan, bimbingan dan pendidikan yang baik, dan benar agar dapat menjadi 

remaja, manusia dewasa dan orang tua yang beragama dan selalu hidup 

agamis. Sehingga dengan demikian, anak sebagai penerus generasi dan cita-

cita orang tuanya, dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang 

dapat memenuhi harapan orang tuanya dan sesuai dengan kehendak Allah. 

 Kehidupan keluarga yang tenteram, bahagia, dan harmonis baik 

bagi orang yang beriman, maupun orang kafir, merupakan suatu kebutuhan 

mutlak. Setiap orang yang menginjakkan kakinya dalam berumah tangga 

pasti dituntut untuk dapat menjalankan bahtera keluarga itu dengan baik. 

Kehidupan keluarga sebagaimana diungkap di atas, merupakan masalah besar 

yang tidak bisa dianggap sepele dalam mewujudkannya. Apabila orang tua 

gagal dalam memerankan dan memfungsikan peran dan fungsi keduanya 

dengan baik dalam membina hubungan masing-masing pihak maupun dalam 

memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang semula jadi dambaan 

keluarga, perhiasan dunia, akan terbalik menjadi bumerang dalam keluarga, 

fitnah dan siksaan dari Allah. 

 Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan 

pengasuhan anak balita ini, ajaran Islam yang tertulis dalam al-Qur’an,َ
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Hadits, maupun hasil ijtihad para ulama (intelektual Islam) telah 

menjelaskannya secara rinci, baik mengenai pola pengasuhan anak pra 

kelahiran anak, maupun pasca kelahirannya. Semua orang tua tentunya 

diperintahkan untuk senantiasa memelihara anaknya dengan sebaik-baiknya, 

hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Tahrim/66: 6 

                       

                

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.(Depag RI, 2010) 

 

  Dalam al-Qur’an dan Tafsirnya disebutkan bahwa Allah 

memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api 

neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan 

patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintah Allah untuk 

menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang 

harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani (Depag RI, 

2010) 

  Dengan demikian mendidik dan membina anak beragama Islam 

adalah merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak 
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kita dapat terjaga dari siksa neraka. Cara menjaga diri dari api neraka adalah 

dengan jalan taat mengerjakan perintah-perintah Allah. 

  Sehubungan dengan itu maka pola pengasuhan anak balita yang 

tertuang dalam Islam itu dimulai dari: 

(1). Pembinaan pribadi calon suami-istri, melalui penghormatannya kepada 

kedua orang tuanya. 

(2). Memilihَ danَ menentukanَ pasanganَ hidupَ yangَ sederajatَ (kafa’ah)َ

(Sabiq, 1987). 

(3). Melaksanakan pernikahan sebagaimana diajarkan oleh ajaran Islam. 

(4). Berwudluَ danَ berdo’aَ padaَ saatَ akanَ melakukanَ hubunganَ sebadanَ

antara suami dan istri. 

(5). Menjaga, memelihara dan mendidik bayi (janin) yang ada dalam 

kandungan ibunya. 

(6). Membacakan dan memperdengarkan adzan di telinga kanan, dan iqamat 

ditelinga kiri bayi. 

(7). Mentahnik bayi yang baru dilahirkan. Tahnik artinya meletakkan 

bagian dari kurma dan menggosok rongga mulut bayi yang baru 

dilahirkan dengannya, yaitu dengan cara meletakkan sebagian dari 

kurma yang telah dipapah hingga lumat pada jari-jari lalu 

memasukkannya ke mulut bayi yang baru dilahirkan itu. Selanjutnya 

digerak-gerakkan ke arah kiri dan kanan secara lembut. Adapun hikmah 

dilakukannya tahnik antara lain; pertama, untuk memperkuat otot-otot 

rongga mulut dengan gerakan-gerakan lidah dan langit-langit serta 
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kedua rahangnya agar siap menyusui dan menghisap ASI dengan kuat 

dan alamiah, kedua, mengikuti sunnah Rasul (Ulwan, 1981). 

(8). Menyusui bayi dengan air susu ibu dari usia 0 bulan sampai usia 24 

bulan. 

(9). Pemberian nama yang baik. 

 Oleh karena itu pada setiap muslim, pemberian jaminan bahwa 

setiap anak balita dalam keluarga akan mendapatkan asuhan yang baik, adil, 

merata dan bijaksana, merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua. 

Lantaran jika asuhan terhadap anak-anak tersebut sekali saja kita abaikan, 

maka niscaya mereka akan menjadi rusak. Minimal tidak akan tumbuh dan 

berkembang secara sempurna (Husain, 1997). 

C. Balita  

1. Pengertian Balita  

 Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas satu 

tahun atau lebih popular dengan pengertian usia anak di bawah lima tahun 

(Muaris.H, 2006). Sedangkan menurut Soetjiningsih (1995) Balita adalah 

anak yang berumur 0-59 bulan. 

 Menurut Sutomo. B. dan Anggraeni. DY, (2010), Balita adalah 

istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun (batita) dan anak prasekolah (3-5 

tahun). Saat usia batita, anak masih tergantung penuh kepada orang tua 

untuk melakukan kegiatan penting, seperti mandi, buang air dan makan. 

Perkembangan berbicara dan berjalan sudah bertambah baik. Namun 

kemampuan lain masih terbatas.  
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 Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh 

kembang manusia. Perkembangan dan pertumbuhan di masa itu menjadi 

penentu keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di periode 

selanjutnya. Masa tumbuh kembang di usia ini merupakan masa yang 

berlangsung cepat dan tidak akan pernah terulang, karena itu sering 

disebut golden age atau masa keemasan.  

2. Karakteristik Balita  

 Menurut karakteristik, balita terbagi dalam dua kategori yaitu anak 

usia 1 – 3 tahun (batita) dan anak usia prasekolah (Uripi, 2004). Anak usia 

1-3 tahun merupakan konsumen pasif, artinya anak menerima makanan 

dari apa yang disediakan ibunya. Laju pertumbuhan masa batita lebih 

besar dari masa usia pra-sekolah sehingga diperlukan jumlah makanan 

yang relatif besar. Namun perut yang masih lebih kecil menyebabkan 

jumlah makanan yang mampu diterimanya dalam sekali makan lebih kecil 

dari anak yang usianya lebih besar. Oleh karena itu, pola makan yang 

diberikan adalah porsi kecil dengan frekuensi sering 8  

 Pada usia pra-sekolah anak menjadi konsumen aktif. Mereka sudah 

dapat memilih makanan yang disukainya. Pada usia ini anak mulai bergaul 

dengan lingkungannya atau bersekolah playgroup sehingga anak 

mengalami beberapa perubahan dalam perilaku. Pada masa ini anak akan 

mencapai fase gemar memprotes sehingga mereka akan mengatakan 

“tidak”َterhadapَsetiapَajakan.َPadaَmasaَiniَberatَbadanَanakَcenderungَ

mengalami penurunan, akibat dari aktivitas yang mulai banyak dan 
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pemilihan maupun penolakan terhadap makanan. Diperkirakan pula bahwa 

anak perempuan relative lebih banyak mengalami gangguan status gizi 

bila dibandingkan dengan anak laki-laki (BPS, 1999).  

3. Tumbuh Kembang Balita  

 Secara umum tumbuh kembang setiap anak berbeda-beda, namun 

prosesnya senantiasa melalui tiga pola yang sama, yakni:  

a. Pertumbuhan dimulai dari tubuh bagian atas menuju bagian bawah 

(sefalokaudal).Pertumbuhannya dimulai dari kepala hingga ke ujung 

kaki, anak akan berusaha menegakkan tubuhnya, lalu dilanjutkan 

belajar menggunakan kakinya.  

b. Perkembangan dimulai dari batang tubuh ke arah luar. Contohnya 

adalah anak akan lebih dulu menguasai penggunaan telapak tangan 

untuk menggenggam, sebelum ia mampu meraih benda dengan 

jemarinya.  

c. Setelah dua pola di atas dikuasai, barulah anak belajar mengeksplorasi 

keterampilan-keterampilan lain. Seperti melempar, menendang, berlari 

dan lain-lain.  

  Pertumbuhan pada bayi dan balita merupakan gejala kuantitatif. 

Pada konteks ini, berlangsung perubahan ukuran dan jumlah sel, serta 

jaringan intraseluler pada tubuh anak. Dengan kata lain, berlangsung 

proses multiplikasi organ tubuh anak, disertai penambahan ukuran-ukuran 

tubuhnya. Hal ini ditandai oleh:  

a. Meningkatnya berat badan dan tinggi badan.  
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b. Bertambahnya ukuran lingkar kepala.  

c. Muncul dan bertambahnya gigi dan geraham.  

d. Menguatnya tulang dan membesarnya otot-otot.  

e.  Bertambahnya organ-organ tubuh lainnya, seperti rambut, kuku, dan 

sebagainya.  

4. Kebutuhan Utama Proses Tumbuh Kembang  

Dalam proses tumbuh kembang, anak memiliki kebutuhan yang harus 

terpenuhi, kebutuhan tersebut yakni ; a. Kebutuhan akan gizi (asuh); b. 

Kebutuhan emosi dan kasih sayang (asih); dan c. Kebutuhan stimulasi dini 

(asah) (PN.Evelin dan Djamaludin. N. 2010).  

a. Pemenuhan kebutuhan gizi (asuh).  

 Usia balita adalah periode penting dalam proses tubuh kembang 

anak yang merupakan masa pertumbuhan dasar anak. Pada usia ini, 

perkembangan kemampuan berbahasa, berkreativitas, kesadaran social, 

emosional dan inteligensi anak berjalan sangat cepat. Pemenuhan 

kebutuhan gizi dalam rangka menopang tumbuh kembang fisik dan 

biologis balita perlu diberikan secara tepat dan berimbang. Tepat 

berarti makanan yang diberikan mengandung zat-zat gizi yang sesuai 

kebutuhannya, berdasarkan tingkat usia. Berimbang berarti komposisi 

zat-zat gizinya menunjang proses tumbuh kembang sesuai usianya. 

Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi secara baik, perkembangan 

otaknya akan berlangsung optimal. Keterampilan fisiknya pun akan 

berkembang sebagai dampak perkembangan bagian otak yang 
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mengatur sistem sensorik dan motoriknya. Pemenuhan kebutuhan fisik 

atau biologis yang baik, akan berdampak pada sistem imunitas 

tubuhnya sehingga daya tahan tubuhnya akan terjaga dengan baik dan 

tidak mudah terserang penyakit.  

b. Pemenuhan kebutuhan emosi dan kasih sayang (asih).  

 Kebutuhan ini meliputi upaya orang tua mengekspresikan 

perhatian dan kasih sayang, serta perlindungan yang aman dan nyaman 

kepada si anak. Orang tua perlu menghargai segala keunikan dan 

potensi yang ada pada anak. Pemenuhan yang tepat atas kebutuhan 

emosi atau kasih sayang akan menjadikan anak tumbuh cerdas secara 

emosi, terutama dalam kemampuannya membina hubungan yang 

hangat dengan orang lain. Orang tua harus menempatkan diri sebagai 

teladan yang baik bagi anak-anaknya. Melalui keteladanan tersebut 

anak lebih mudah meniru unsur-unsur positif, jauhi kebiasaan memberi 

hukuman pada anak sepanjang hal tersebut dapat diarahkan melalui 

metode pendekatan berlandaskan kasih sayang.  

c. Pemenuhan kebutuhan stimulasi dini (asah).  

 Stimulasi dini merupakan kegiatan orangtua memberikan 

rangsangan tertentu pada anak sedini mungkin. Bahkan hal ini 

dianjurkan ketika anak masih dalam kandungan dengan tujuan agar 

tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan optimal.  

 Stimulasi dini meliputi kegiatan merangsang melalui sentuhan-

sentuhan lembut secara bervariasi dan berkelanjutan, kegiatan 
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mengajari anak berkomunikasi, mengenal objek warna, mengenal 

huruf dan angka. Selain itu, stimulasi dini dapat mendorong 

munculnya pikiran dan emosi positif, kemandirian, kreativitas dan 

lain-lain.  

 Pemenuhan kebutuhan stimulasi dini secara baik dan benar dapat 

merangsang kecerdasan majemuk (multiple intelligences) anak. 

Kecerdasan majemuk ini meliputi, kecerdasan linguistic, kecerdasan 

logis-matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan 

musical, kecerdasan intrapribadi (intrapersonal), kecerdasan 

interpersonal, dan kecerdasan naturalis. 

D. Status Gizi  

1. Definisi Status Gizi  

 Menurut Soekirman (2000) status gizi adalah keadaan kesehatan 

akibat interaksi antara makanan, tubuh manusia dan lingkungan hidup 

manusia. Selanjutnya, Suhardjo (2003) menyatakan bahwa status gizi 

adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari pemakaian, penyerapan dan 

penggunaan makanan.  

 Sedangkan menurut Supariasa, IDN. Bakri, B. & Fajar, I. (2002), 

status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk 

variabel tertentu, atau perwujudan dari status tubuh yang berhubungan 

dengan gizi dalam bentuk variable tertentu. Jadi intinya terdapat suatu 

variable yang diukur (misalnya berat badan dan tinggi badan) yang dapat  
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digolongkan ke dalam kategori gizi tertentu (misalnya ; baik, kurang, dan 

buruk).  

 Pertumbuhan seorang anak bukan hanya sekedar gambaran 

perubahan ukuran tubuh, tetapi lebih dari itu memberikan gambaran 

tentang keseimbangan antara asupan dan kebutuhan gizi (status gizi). Oleh 

karena itu pertumbuhan merupakan indikator yang baik dari 

perkembangan status gizi anak (Depkes RI, 2002).  

 Status gizi menjadi indikator ketiga dalam menentukan derajat 

kesehatan anak. Status gizi yang baik dapat membantu proses 

pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencapai kematangan yang 

optimal. Gizi yang baik juga dapat memperbaiki ketahanan tubuh sehingga 

diharapkan tubuh akan bebas dari segala penyakit. Status gizi ini dapat 

membantu untuk mendeteksi lebih dini risiko terjadinya masalah 

kesehatan. Pemantauan status gizi dapat digunakan sebagai bentuk 

antisipasi dalam merencanakan perbaikan status kesehatan anak.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi  

 Faktor yang menyebabkan kurang gizi telah diperkenalkan 

UNICEF dan telah digunakan secara internasional, yang meliputi beberapa 

tahapan penyebab timbulnya kurang gizi pada anak balita, baik penyebab 

langsung, tidak langsung, akar masalah dan pokok masalah. Berdasarkan 

Soekirman dalam materi Aksi Pangan dan Gizi nasional (Depkes RI, 

2000), penyebab kurang gizi dapat dijelaskan sebagai berikut:  
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a. Penyebab langsung yaitu makanan anak dan penyakit infeksi yang 

mungkin diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak hanya disebabkan 

makanan yang kurang tetapi juga karena penyakit. Anak yang mendapat 

makanan yang baik tetapi karena sering sakit diare atau demam dapat 

menderita kurang gizi. Demikian pada anak yang makannya tidak 

cukup baik maka daya tahan tubuh akan melemah dan mudah terserang 

penyakit. Kenyataannya baik makanan maupun penyakit secara 

bersama-sama merupakan penyebab kurang gizi.  

b. Penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola 

pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. 

Ketahanan pangan adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi 

kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga dalam jumlah yang cukup 

dan baik mutunya. Pola pengasuhan adalah kemampuan keluarga untuk 

menyediakan waktunya, perhatian dan dukungan terhadap anak agar 

dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, dan 

sosial. Pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan adalah tersedianya 

air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh 

seluruh keluarga. Faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan tingkat 

pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan keluarga. Makin tinggi 

pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan terdapat kemungkinan makin 

baik tingkat ketahanan pangan keluarga, makin baik pola pengasuhan 

anak dan keluarga makin banyak memanfaatkan pelayanan yang ada. 

Ketahanan pangan keluarga juga terkait dengan ketersediaan pangan, 
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harga pangan, dan daya beli keluarga, serta pengetahuan tentang gizi 

dan kesehatan.  

3. Penilaian Status Gizi  

 Penilaian status gizi adalah interpretasi dari data yang didapatkan 

dengan menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi populasi 

atau individu yang berisiko atau dengan status gizi buruk (Hartriyanti dan 

Triyanti, 2007).   

 Menurut Supariasa,et all (2002), penilaian status gizi dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.  

a. Penilaian secara langsung.  

 Penilaian status gizi secara langsung dibagi menjadi empat 

penilaian yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Adapun 

penilaian dari masing-masing adalah sebagai berikut (Supariasa, et all, 

2002):  

 

 

1) Antropometri  

Secara umum bermakna ukuran tubuh manusia. Antropometri gizi 

berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan 

komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Parameter 

yang diukur antara lain BB, TB, LLA, Lingkar kepala, Lingkar dada, 

Lemak subkutan. Indeks antropometri bisa merupakan rasio dari satu 
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pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran atau yang dihubungkan 

dengan umur (Hartriyanti,Yayuk dan Triyanti, 2007).  

2) Klinis  

Metode ini, didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang 

dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal tersebut dapat dilihat 

pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau 

pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar 

tiroid.  

3) Biokimia  

Adalah suatu pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang 

dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang 

digunakan antara lain: urine, tinja, darah, beberapa jaringan tubuh lain 

seperti hati dan otot.  

4) Biofisik  

Penentuan gizi secara biofisik adalah suatu metode penentuan status gizi 

dengan melihat kemampuan fungsi, khususnya jaringan, dan melihat 

perubahan struktur jaringan.  

b. Penilaian secara tidak langsung  

Penilaian status gizi secara tidak langsung dibagi menjadi 3 yaitu: survey 

konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi (Supariasa, et all 

2002). Adapun uraian dari ketiga hal tersebut adalah:  

1) Survey konsumsi makanan  
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Adalah suatu metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan 

melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi.  

2) Statistik vital  

Adalah dengan cara menganalisis data beberapa statistik kesehatan 

seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian 

akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.  

3) Faktor ekologi  

Berdasarkan ungkapan dari Bengoa dikatakan bahwa malnutrisi 

merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, 

biologis, dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat 

tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dan lain-lain.  

4. Jenis dan Parameter Status Gizi  

 Dalam menentukan status gizi harus ada ukuran baku (reference). 

Baku antropometri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah baku 

World Health Organization – National Centre for Health Stastics (WHO-

NCHS) sesuai rekomendasi pakar gizi dalam pertemuannya di Bogor 

tahun 2000. Selain itu juga dapat digunakan baku rujukan yang dibuat oleh 

Departeman Kesehatan RI. Departemen Kesehatan RI membuat baku 

rujukan penilaian status gizi anak balita yang terpisah antara anak laki-laki 

dan perempuan. Kriteria jenis kelamin inilah yang membedakan baku 

WHO-NCHS dengan baku Harvard. Baku rujukan penilaian status gizi 

menurut Depkes RI terlampir dalam lampiran.  

Parameter antropometri untuk penilaian status gizi berdasarkan parameter :  
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a. Umur.  

 Umur sangat memegang peranan dalam penentuan status gizi, 

kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi status gizi yang salah. 

Hasil penimbangan berat badan maupun tinggi badan yang akurat, menjadi 

tidak berarti bila tidak disertai dengan penentuan umur yang tepat. 

Kesalahan yang sering muncul adalah adanya kecenderungan untuk 

memilih angka yang mudah seperti 1 tahun; 1,5 tahun; 2 tahun. Oleh sebab 

itu penentuan umur anak perlu dihitung dengan cermat. Ketentuannya 

adalah 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari. Jadi perhitungan 

umur adalah dalam bulan penuh, artinya sisa umur dalam hari tidak 

diperhitungkan ( Depkes, 2004).  

b. Berat Badan  

 Berat badan merupakan salah satu ukuran yang memberikan 

gambaran massa jaringan, termasuk cairan tubuh. Berat badan merupakan 

pengukuran yang terpenting pada bayi baru lahir. Dan hal ini digunakan 

untuk menentukan apakah bayi termasuk normal atau tidak (Supariasa,et 

all, 2001).  

 Berat badan merupakan hasil peningkatan / penurunan semua 

jaringan yang ada pada tubuh antara tulang, otot, lemak, cairan tubuh. 

Parameter ini yang paling baik untuk melihat perubahan yang terjadi 

dalam waktu singkat karena konsumsi makanan dan kondisi kesehatan 

(Soetjiningsih 1998).  



45 
 

 Penentuan berat badan dilakukan dengan cara menimbang. Alat 

yang digunakan sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) 

Mudah digunakan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain, (2) Mudah 

diperoleh dan relatif murah harganya, (3) Ketelitian penimbangan 

maksimum 0,1 kg, (4) Skalanya mudah dibaca, (5) Aman untuk 

menimbang balita. Sedangkan jenis timbangan sebaiknya yang memenuhi 

persyaratan tersebut, timbangan yang dianjurkan untuk anak balita adalah 

dacin dengan kapasitas minimum 20 kg dan maksimum 25 kg. jenis 

timbangan lain yang dapat digunakan adalah detecto, sedangkan 

timbangan injak (bath room scale) akurasinya kurang karena 

menggunakan per, sehingga hasilnya dapat berubah-ubah.  

 Berat badan ini dinyatakan dalam bentuk indeks BB/U (Berat 

Badan menurut Umur) atau melakukan penilaian dengam melihat 

perubahan berat badan pada saat pengukuran dilakukan, yang dalam 

penggunaannya memberikan gambaran keadaan kini. Berat badan paling 

banyak digunakan karena hanya memerlukan satu pengukuran, hanya saja 

tergantung pada ketetapan umur, tetapi kurang dapat menggambarkan 

kecenderungan perubahan situasi gizi dari waktu ke waktu (Djumadias 

Abunain, 1990) dalam Atmarita, Soendoro, T. Jahari, AB. Trihono dan 

Tilden, R. (2009).  

 Pengukuran berat badan digunakan untuk menilai hasil 

peningkatan atau penurunan semua jaringan yang ada pada tubuh, 

misalnya tulang, otot, lemak, organ tubuh, dan cairan tubuh sehingga dapat  
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diketahui status keadaan gizi atau tumbuh kembang anak. Selain menilai 

berdasarkan status gizi dan tumbuh kembang anak, berat badan juga dapat 

digunakan sebagai dasar perhitungan dosis dan makanan yang diperlukan 

dalam tindakan pengobatan.  

c. Tinggi Badan  

 Tinggi badan merupakan ukuran antropometrik kedua yang cukup 

penting. Keistemewaannya bahwa ukuran tinggi badan akan meningkat 

terus pada waktu pertumbuhan sampai mencapai tinggi yang optimal. Di 

samping itu tinggi badan dapat dihitung dengan dibandingkan berat badan 

dan dapat mengesampingkan umur.  

 Tinggi badan memberikan gambaran fungsi pertumbuhan yang 

dilihat dari keadaan kurus kering dan kecil pendek. Tinggi badan sangat 

baik untuk melihat keadaan gizi masa lalu terutama yang berkaitan dengan 

keadaan berat badan lahir rendah dan kurang gizi pada masa balita. Tinggi 

badan dinyatakan dalam bentuk Indeks TB/U ( tinggi badan menurut 

umur), atau juga indeks BB/TB ( Berat Badan menurut Tinggi Badan) 

jarang dilakukan karena perubahan tinggi badan yang lambat dan biasanya 

hanya dilakukan setahun sekali. Keadaan indeks ini pada umumnya 

memberikan gambaran keadaan lingkungan yang tidak baik, kemiskinan 

dan akibat tidak sehat yang menahun ( Depkes RI, 2004). Pengukuran 

tinggi badan untuk anak yang sudah bisa berdiri dilakukan dengan alat 

pengukur tinggi mikrotoa (microtoise) yang memiliki ketelitian 0,1 cm. 

sedangkan pada anak yang belum bisa berdiri digunakan alat pengukur 
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panjang badan dengan posisi anak berbaring di tempat datar. Pengukuran 

tinggi badan maupun panjang badan dapat dilakukan dengan 

menggunakan pita ukur.   

Cara mengukur panjang badan usia 0-24 bulan yaitu: 

(1). alat pengukur diletakkan di atas meja atau tempat yang datar 

(2). bayi ditidurkan lurus di dalam alat pengukur 

(3). bagian bawah alat pengukur sebelah kaki digeser sehingga tepat 

menyinggung telapak kaki bayi dan skala pada sisi alat ukur dapat 

dibaca.  

Penilaian Status Gizi berdasarkan indeks BB/U, TB/U, BB/TB Standart 

Baku Antropometri WHO-NCHS :  

1) Indikator BB/U 

 Indikator BB/U dapat normal, lebih rendah, atau lebih tinggi setelah 

dibandingkan dengan standar WHO. Status gizi tergolong baik jika BB/U 

normal, BB/U rendah dapat diartikan status gizi tersebut tergolong gizi 

kurang atau buruk. Sedangkan BB/U tinggi digolongkan sebagai status gizi 

lebih. Baik status gizi kurang maupun lebih, kedua-duanya memiliki resiko 

yang tidak baik bagi kesehatan. Status gizi kurang yang diukur dengan 

indikator BB/U dalam ilmu gizi digolongkanَ keَ dalamَ kelompokَ “beratَ

badanَrendah”َ(BBR)َatau underweight. Menurut tingkat keparahannya, BBR 

dikelompokkan ke dalam kategori BBRtingkat ringan (mild), sedang 

(moderate), dan berat (severe). BBR tingkat berat atau sangat berat (berat 

badan sangat rendah = BBSR) sering disebut sebagai status gizi buruk. Gizi 
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buruk pada anak-anak di masyarakat dikenal dengan marasmus dan 

kwashiorkor (Soekirman 2000). 

2) Indikator TB/U 

 Indikator TB/U dapat dinyatakan normal, kurang, dan tinggi menurut 

standar WHO. Menurut WHO, bagi anak yang memilki TB kurang maka 

dikategorikan sebagai stunted (pendek tidak sesuai dengan umur). Tingkat 

keparahannya dapat digolongkan ringan, sedang, dan berat atau buruk. Hasil 

pengukuran TB/U menggambarkan status gizi masa lalu. Seorang anak yang 

tergolong stunted kemungkinan keadaan gizi masa lalu kurang atau tidak 

baik(Soekirman 2000). 

 Berbeda dengan BBR yang diukur dengan BB/U yang mungkin dapat 

diperbaiki dalam waktu pendek, baik pada anak ataupun pada dewasa. Stunted 

pada orang dewasa tidak lagi dapat dipulihkan. Kemungkinan untuk 

memulihkan pada anak balita dengan cara menormalkan pertumbuhan linier 

(pertumbuhan berat badan mengikuti pertumbuhan tinggi badan dengan 

percepatan tertentu) dan mengejar pertumbuhan potensial (petumbuhan tinggi 

badan menurut keturunan genetik dalam lingkungan yang ideal) masih dapat 

dilakukan. Sedangkan pada anak usia sekolah sampai remaja kemungkinan 

menormalkan pertumbuhan linier masih ada, tetapi kemungkiannya kecil 

untuk dapat catch-upgrowth (Soekirman 2000). 

 Dalam keadaan normal tinggi badan tumbuh bersamaan dengan 

bertambahnya umur. Pertambahan tinggi atau panjang badan relatif kurang 

sensitif terhadap kurang gizi dalam waktu yang singkat. Pengaruh kurang gizi 
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terhadap pertumbuhan tinggi badan baru dapat dilihat dalam waktu yang 

cukup lama. Oleh sebab itu indikator TB/U menggambarkan status gizi masa 

lampau (Soekirman 2000). 

3) Indikator BB/TB 

 Pengukuran antropometri yang terbaik adalah menggunakan indikator 

BB/TB. Ukuran ini menggambarkan status gizi saat ini dengan lebih sensitif 

dan spesifik,َSeseorangَdenganَBB/TBَkurangَdikategorikanَsebagaiَ“kurus”َ

atau“wasted”. Berat badan behubungan linier dengan tinggi badan. Dalam 

kondisi normal perkembangan berat badan akan mengikuti pertambahan 

tinggi badan pada percepatan tertentu. Dengan demikian berat badan yang 

normal akan proposional dengan tinggi badan. Indikator BB/TB ini 

diperkenalkan pertama kali oleh Jellife pada tahun 1966 dan merupakan 

indikator yang baik untuk menilai status gizi saat kini, terutama jika data 

umur yang akurat sulit untuk diperoleh.Oleh sebab itu, indikator BB/TB 

merupakan indikator yang independen terhadap umur (Soekirman 2000). 
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BAB III  

KERANGKA KONSEP 

 

A. Dasar Pemikiran Variabel yang diteliti 

 Balita adalah adalah anak bawah lima tahun yang merupakan kelompok 

yang menunjukkan pertumbuhan badan yang pesat sehingga membutuhkan 

zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Namun, balita juga merupakan salah satu 

kelompok rentan gizi sehingga jika hal ini dibiarkan begitu saja maka akan 

mempengaruhi bagaimana status gizinya, baik itu gizi lebih, kurang atau 

buruk. Status gizi seseorang dipengaruhi oleh asupan makan yang tidak 

seimbang dengan kebutuhannya serta adanya penyakit infeksi yang berakibat 

pada menurunnya daya tahan tubuh sehingga kembali menurunkan asupan 

makan yang menyebabkan anak kehilangan zat-zat gizi yang seharusnya 

diperlukan oleh tubuh. Selain itu salah satu faktor tidak langsung yang 

berperan adalah pola asuh yang dapat mempengaruhi status gizi seorang 

anak. Pola asuh adalah cara orang tua mendidik dan membesarkan anak 

dalam keluarga baik itu orang tua sendiri atau orang yang mengasuh anak.  

 Kekurangan ataupun kelebihan zat gizi pada balita dapat mempengaruhi 

status gizi dan status kesehatannya.Ditingkat rumah tangga, keadaan gizi 

dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga menyediakan pangan di dalam 

jumlah dan jenis yang cukup serta pola asuh yang dipengaruhi oleh faktor 

pendidikan, perilaku dan keadaan kesehatan rumah tangga. Salah satu 

penyebab timbulnya kurang gizi pada anak balita adalah akibat pola asuh 
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anak yang kurang memadai. Pola pengasuhan yang dimaksud adalah praktek 

pemberian makanan pada balita, praktek perawatan dasar balita, serta praktek 

hygiene, sanitasi lingkungan, dan keamanan balita. 

a. Praktek pemberian makanan  

  Merupakan bentuk perhatian atau sikap ibu dalam pemenuhan 

nutrisi balita yang dimulai dari praktek pemberian Air Susu Ibu (ASI), 

pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), persiapan dan praktek 

pemberian makanan pada anak balita. 

b. Perawatan dasar balita 

  Adalah pemenuhan kebutuhan balita yang dilakukan ibu untuk 

mengatasi kejadian diare, ISPA, dan memberi imunisasi pada anak. 

Praktek perawatan dasar balita meliputi perawatan terhadap anak sakit 

dan perawatan pencegahan agar anak tidak jatuh sakit. 

c. Praktek hygiene perorangan, kesehatan lingkungan dan keamanan balita 

berkenaan dengan kemampuan ibu menjaga anak agar tetap segar dan 

bersih, anak mendapat lingkungan yang sehat, serta terhindar dari cedera 

atau kecelakaan. 

 Berbicara soal pola asuh, cara mengasuh anak antar keluarga sangat 

bervariasi, diantaranya dipengaruhi oleh karakteristik keluarga maupun 

budaya yang dimiliki, setiap komunitas akan berbeda cara mengasuh anak 

mereka. Dari dasar pemikiran tersebut maka peneliti tetarik untuk meneliti 

Gambaran Pola Asuh dan Status Gizi Balita Pada komunitasMandar. 
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B. Model Hubungan Antara Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Variabel Independen 

  : Variabel Dependen 

  : Variabel yang tidak diteliti  

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Pola Asuh  

Defenisis Operasional 

 Pola Asuh adalah sikap dan perilaku ibu dalam hal menjaga, 

merawat dan mendidik anak balita yang diwujudkan dengan cara praktek 

pemberian makanan anak, perawatan dasar anak, praktek 

Pola Asuh : 

- Pemberian Makanan  

- Perawatan Dasar 

- Hygiene Perorangan  

- Kesehatan 

Lingkungan 

- Keamanan  

 

Ketersediaan pangan 

di tingkat rumah 

tangga  

 Pelayanan Kesehatan   

 

Status Gizi 

Balita 
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kebersihan/hygiene perorangan, kesehatan lingkungan  dan keamanan 

anak.. 

a. Pemberian Makan Anak 

Defenisi Operasional 

 Perhatian/dukungan ibu terhadap balita dalam praktek 

pemberian makanan adalah gambaran mengenai praktek pemberian 

ASI dan MP-ASI dan sikap ibu dalam memberi makan.Cara seorang 

Ibu atau pengasuh balita dalam memilih dan memberikan makanan 

kepada balita sehinga kebutuhan akan zat-zat gizi yang dibutuhkan 

dapat terpenuhi yang berhubungan dengan menyusui, pemberian ASI 

Eksklusif dan Makanan Pendamping ASI.  

Kriteria Objektif  

Setiap variabel memiliki 10 pertanyaan. Setiap pertanyaan 

mempunyai pilihan jawaban 2, setiap jawaban yang benar di beri skor 1 

sedangkan jawaban yang salah diberi angka 0. Sehingga untuk mendapatkan 

kriteria baik dan kurangnya didapatkan dengan menggunakan rumus : 

I =  
R

k
 

Keterangan : 

I  = Interval kelas 

R = Range / Kisaran yaitu nilai tertinggi – nilai terendah 

100% - 0% = 100% 

k = Kategori 

Jumlah kategori = 2  

I =  
R

k
=

100%

2
= 50% 
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Sehingga, diperoleh kategori sebagai berikut :  

 

Kriteria Objektif 

1) Baik : dikatakan baik apabila jumlah jawaban benar responden ≥ 

50%. 

2) Kurang : dikatakan kurang apabila jumlah jawaban benar 

responden di bawah  < 50% 

b. Perawatan Dasar Anak  

Defenisi Operasional 

 Perawatan dasar adalah apa yang dilakukan apabila anak balita 

sakit dan pola pencarian pelayanan kesehatan apabila anak balita 

sakit.  

Kriteria Objektif 

1) Baik : dikatakan baik apabila jumlah jawaban benar responden ≥ 

50%. 

2) Kurang : dikatakan kurang apabila jumlah jawaban benar 

responden di bawah  < 50%. 

c. Hygiene Perorangan. 

Defenisi Operasional. 

 Kemampuan ibu menjaga anak agar tetap segar dan bersih, anak 

mendapat lingkungan yang sehat, serta terhindar dari cedera atau 

kecelakaan. 

Kriteria Objektif 
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1) Baik : dikatakan baik apabila jumlah jawaban benar responden ≥ 

50% 

2) Kurang : dikatakan kurang apabila jumlah jawaban benar 

responden di bawah  < 50% 

d. Kesehatan Lingkungan. 

Defenisi Operasional. 

 Upaya kesehatan yang dilakukan Ibu atau pengasuh balita untuk 

menjaga kondisi lingkungan yang ada disekitar balita untuk mencegah 

terjadinya penyakit ISPA dan diare pada balita. 

1) Baik : dikatakan baik apabila jumlah jawaban benar responden ≥ 

50% 

2) Kurang : dikatakan kurang apabila jumlah jawaban benar 

responden di bawah  < 50% 

e. Keamanan Anak 

Defenisi Operasional. 

 Upaya kesehatan yang dilakukan melalui keamanan anak untuk 

mencegah anak dari segala bahaya yang dapat mengganggu 

kesehatannya meliputi luka bakar, patah karena jatuh, luka benda 

tajam, kecelakaan lalu lintas, dan bahan kimia. 

1) Baik :  dikatakan baik apabila jumlah jawaban benar responden ≥ 

50% 

2) Kurang : dikatakan kurang apabila jumlah jawaban benar 

responden < 50% 
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2. Status Gizi  

Defenisi Operasional 

 Status Gizi adalah suatu keadaan keseimbangan antara konsumsi 

dan penyerapan zat gizi yang dinilai berdasarkan ukuran antropometri 

yaitu rasio berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur 

(TB/U), dan berat badan terhap tinggi badan (BB/TB)  terhadap nilai Z 

skor. Data diolah dengan menggunakan WHO Antro 2005 dan Tabel 

Status Gizi Balita yang Di terbitkan Oleh Depkes R.I.. 

Kriteria Objektif : 

a) Berat Badan Menurut Umur 

Gizi Buruk : apabila < -3 SD 

Gizi Kurang : apabila -3 s/d <-2 SD 

Gizi Baik  : apabila -2 s/d +2 SD 

Gizi Lebih : apabila > +2 SD 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalalah 

observasional dalam pendekatan deskriptif.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian di Desa Batulaya kecamatan Tinambung kabupaten 

Polewali Mandar. 

Waktu penelitian dimulai tanggal 22 – 8 September 2013 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Ibu yang mempunyai balita 

sebanyak 53 Balita di Desa Batulaya. 

2. Sampel  

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasibalita yang berusia 6-59 bulan. 

Sampel dalam penelitian adalah balita di Desa Batulaya. Sampel di 

peroleh dengan menggunakan teknik penarikan sampel non probability 

sampling yaitu purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah salah 

satu teknik penarikan sampel dengan menetapkan beberapa kriteria dari 

peneliti. Adapun kriteria dari sampel yang akan diambil adalah : 
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1. Balitayang berumur6-59 bulan di  Desa Batulaya kecamatan tinambung 

kabupaten Polewali Mandar.  

2. Ayah, Ibu, kakek dan nenek balita merupakan keturunan asli suku Mandar.  

3. Bersedia untuk diteliti.  

D. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk pola asuh adalah 

kuesioner dengan memberikan point 1 pada jawaban yang benar dan point 0 pada 

jawaban yang salah dan peneliti bertindak dalam pengisian setiap lembaran 

kuesioner. Sedangkan untuk mengetahui status gizi balita usia 6-59 bulan yaitu 

menggunakan seca untuk mengetahui berat badan balita sedangkan untuk 

mengetahui tinggi badan maka menggunakan microtoice dan menanyakan 

langsung kepada pengasuh tentang umur balita dengan menggunakan pulpen dan 

kertas.  

E. Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. 

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari pengukuran secara 

langsung oleh peneliti di lapangan. Data mengenai pola asuh didapatkan 

melalui kuesioner sedangkan untuk mengetahui status gizi balita melalui 

penimbangan balita secara langsung untuk mengetahui berat badan dan tinggi 

badan serta menanyakan secara langsung kepada responden mengenai umur 

balita.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia untuk digunakan oleh 

peneliti. 

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dinas kesehatan 

kabupaten Polewali Mandar mengenai status gizi balita pada masing-masing 

puskesmas yang ada di kabupaten Polewali Mandar serta data dari puskesmas 

Kota kecamatan Tinambung mengenai status gizi balita di masing-masing tiap 

wilayah kerja puskesmas serta literatur-literatur terkait berupa buku dan hasil 

penelitian skripsi, thesis dan disertasi yang dapat melengkapi hasil penelitian 

ini.  

F. Pengolahan dan Analisa Data  

Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan untuk mengukur hasil 

penelitian maka dilakukan analisis data, namun sebelum itu dilakukan editing, 

koding dan tabulasi data. 

1. Editing  

Setelah kuesioner diisi kemudian dikumpulkan dan diberikan nomor 

responden, data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa 

kelengkapan data dan keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang 

masih kurang. 

2. Koding  

Pemberian koding, hal ini dilakukan dengan maksud agar tanda-tanda 

tersebut mudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atau data 
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disederhanakan dengan memberikan simbol-simbol / kode dalam bentuk angka 

maupun alphabet pada nomor dan daftar pertanyaan. 

3. Tabulasi  

Setelah setiap pertanyaan dan daftar pertanyaan di beri koding maka 

dilakukan pengelompokan data sesuai dengan variable-variabel yang diteliti.  

4. Analisa data 

Data yang dikumpulkan dan sudah memenuhi ketentuan yang telah 

ditetapkan, kemudian dilakukan analisa data yang dilakukan dengan 

menggunakan program komputerisasi yaitu SPSS (System Paket Sosial 

Science)meliputi analisa univariat. Analisa univariat dilakukan terhadap 

variabel dari hasil penelitian, analisa ini akan menghasilkan distribusi frekuensi 

dari tiap variabel yang diteliti. Setelah didapatkan hasilnya, maka data tersebut 

dikelompokkan dalam suatu tabel dengan klasifikasi tertentu.  

G. Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti memandang perlu adanya 

rekomendasi dari pihak lain dengan mengajukan permohonan izin kepada instansi 

tempat penelitian dalam hal ini Puskesmas Kota Bantaeng dan Kelurahan 

Pallantikang. Setelah memperoleh izin dari instansi terkait, penelitian dilakukan 

dengan menekankan masalah etika, meliputi : 

1. Lembar persetujuan(Informed Consent) 

Informed consent merupakan lembar persetujuan yang diberikan pada 

setiap calon responden yang diteliti yaitu Ibu yang memiliki balita usia 6-59 
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bulan di keluarahan Pallantikang, jika responden tidak bersedia maka peneliti 

tidak dapat memaksa dan harus menghormati hak responden. 

2. Tanpa nama(Anonymity) 

Merupakan masalah etika dalam penelitian dengan cara tidak 

mencantumkan nama responden. Pada lembar alat ukur hanya menuliskan 

nomor responden pada lembar pengumpulan data 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Kerahasiaan informasi responden yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan 

dilaporkan sebagai hasil penelitian 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Batulaya adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan 

Tinambung terletak dibagian selatan Kabupaten Polewali Mandar  dan berada 

dibagian tengah Ibu kota Kecamatan Tinambung kurang lebih 36 km dan berada 

di wilayah Ibu kota kabupaten.Potensi sumber daya alam yang sangat produktif 

seperti lahan pertanian khususnya daerah persawahan dan laut sebagai areal 

pengembangan kelapa dan nelayan tangkap.Sebanyak 90% penduduk Desa 

Batulaya memeluk Agama islam Sedangkan 10% adalah pemeluk Agama 

Kristen,Katolik,dll.Masyarakat yang memeluk agama non muslim adalah 

Masyarakat pendatang dari daerah seperti Ambon,Nusa Tenggara Barat,dan Papua 

Adapun batas-batas Desa Batulaya sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara        : Berbatasan dengan Desa Sepa Batu 

b. Sebelah Selatan     : Berbatasan dengan Kelurahan Tinambung 

c. Sebelah Timur       : Berbatasan Desa tandung  

d. Sebelah Barat        : Berbatasan dengan Desa Galung Lombok. 
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2. Identitas Responden 

a. Kelompok Umur Responden 

Tabel 5.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Responden  

di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar  

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013  

Umur n %  

15-20 2 3,8 

21-25 32 60,4 

26-30 17 31,8 

31-35 2 3,8 

Total 53 100 

 Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.1 diatas menggambarkan bahwa responden di Desa Batulaya 

yang berusia 15-20 tahun berjumlah 2 orang (3,8%),yang berusia 21-25 berjumlah 

32 orang responden (60,4%) sedangkan untuk umur yang berusia 26-35 tahun 

yaitu 17 orang (31,8%) dan untuk umur yang berusia 31-35 tahun yaitu 2 orang 

(3,8%). 

b. Tingkat Pendidikan Responden 

Tabel 5.2 

Distribusi Pendidikan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Responden di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali 

Mandar 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 

     Tingkat Pendidikan n %  

SD 11 20,8 

SMP 14 26,4 

SMA 25 47,2 

Diploma 2 3,8 

Sarjana 1 1,9 

Total 53 100 

     Sumber; data primer, 2013 
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Dari tabel 5.2 diatas menggambarkan distribusi responden di Desa 

Batulaya berdasarkan tingkat pendidikan Ibu dengan frekuensi tertinggi adalah 

SMA sebanyak 25 orang (47,2%) sedangkan tingkat pendidikan Ibu dengan 

frekuensi terendah adalah Sarjana sebanyak 1 orang (1,9%).  

c. Penghasilan Keluarga per Bulan  

Tabel 5.3 

Distribusi Penghasilan Keluarga per Bulan Berdasarkan Penghasilan 

Keluarga per Bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten 

Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013  

   Penghasilan per Bulan n %  

< Rp. 1.000.000 17 32,1 

≥ Rp. 1.000.000 36 67,9 

Total 53 100 

     Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.3 diatas menggambarkan distribusi responden di Desa 

Batulaya berdasarkan penghasilan keluarga per bulan yang kurang dari Rp. 

1.000.000 sebanyak 17 orang (32,1%) sedangkan yang berpenghasilan ≥ Rp. 

1.000.000 sebanyak 36 orang (67,9%). 

d. Jumlah Anggota Keluarga 

Tabel 5.4 

Distribusi Jumlah anggota Keluarga Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga  

di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar  

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 

   Jumlah Anggota Keluarga n %  

< 2 orang 1 1,9 

2-5 orang 26 49,1 

> 5 orang 26 49,1 

Total 53 100 

       Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.4 diatas menggambarkan distribusi responden di Desa 

Batulaya berdasarkan jumlah anggota keluarga terbanyak 2-5 orang yaitu 26 



65 
 

orang (49,1%) dan > 5 orang (49,1%) sedangkan jumlah keluarga yang paling 

sedikit yaitu < 2 orang yaitu 1 orang (1,9%). 

3. Karakteristik Sampel 

a. Jenis Kelamin Balita  

 Tabel  5.5 

Distribusi Jenis Kelamin Balita Berdasarkan Jenis Kelamin Balita 

di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar  

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013  

 Jenis Kelamin n %  

laki-laki 16 30,2 

Perempuan 37 69,8 

Total 53 100 

        Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.5 diatas menggambarkan distribusi balita umur 6-59 bulan di 

Desa Batulaya berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang (30,2%) 

sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 37 orang (69,8%). 

b. Kelompok Umur Balita 

Tabel 5.6 

Distribusi Kelompok  Umur Balita 6-59 Bulan Berdasarkan Kelompok Umur  

Responden di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali 

Manndar Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 

Kelompok Umur Balita N %  

6-23 bulan 33 62.3 

24-59 bulan 20 37,7 

Total 53 100 

  Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.7 diatas menggambarkan distribusi balita umur 6-59 bulan di 

Desa Batulaya berdasarkan kelompok umur dengan frekuensi tertinggi pada umur 

6-23 bulan sebanyak 33 orang (62,3%) sedangkan kelompok umur dengan 

frekuensi terendah pada umur 24-35 bulan sebanyak 20 orang (37,7%). 
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4. Pola Asuh 

a. Praktik Pemberian Makan  

Tabel 5.8 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh berdasarkan Praktik Pemberian Makan 

pada Balita Umur 6-23 bulan di Desa Batulaya  Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2013  

Praktik Pemberian Makan N % 

Baik 31 93,94 

Kurang 2 6,06 

Total 33 100 

         Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.8 diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh 

berdasarkan praktik pemberian makan pada balita 6-23 bulan di Desa Batulaya 

dengan kategori kurang sebanyak 2 orang (6,06%) sedangkan kategori baik 

sebanyak 31 orang (93,94%). 

b. Praktik Pemberian makan pada balita umur 24-59 

Tabel 5.10 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh berdasarkan Praktik pemberian 

makanan pada Balita Umur 24-59 Bulan di Desa Batulaya 

Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 

Perawatan dasar N % 

Baik 19 95 

Kurang 1 5 

Total 20 100 

         Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.10 diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh 

berdasarkan praktik pemberian makanan balita 24-59 bulan di Desa 

Batulaya dengan kategori kurang sebanyak 1 orang (5%) sedangkan 

kategori baik sebanyak 19 orang (95%). 

 



67 
 

c. Praktik Perawatan Dasar 

Tabel 5.11 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh berdasarkan perawatan dasar 

di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar  

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 

   Perawatan Dasar N %  

Baik 4 84,9 

Kurang 8 15,1 

Total 53 100 

       Sumber; data primer, 2013 

 Data tabel 5.11 diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola 

asuh berdasarkan Praktik perawatan dasar di Desa Batulaya dengan 

kategori kurang sebanyak 8 orang (15,1%) sedangkan kategori baik 

sebanyak 45 orang (84,9%). 

d. Hygene Perorangan  

Tabel 5.12 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh berdasarkan Hygene Perorangan pada Balita 

Umur 6-59 Bulan di Desa Baatulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten 

Polewali Mandar 

Tahun 2013  

Hygene Perorangan n % 

Baik 45 84,9 

Kurang 8 15,1 

Total 53 100 

       Sumber; data primer, 2013  

Dari tabel 5.12  diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh 

berdasarkan hygene perorangan balita 6-59 bulan di Desa Batulaya dengan 

kategori kurang 8 orang (15,1%)  sedangkan kategori baik sebanyak 45 orang 

(84,9%). 
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e. Kesehatan Lingkungan 

Tabel 5.13 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh berdasarkan Kesehatan Lingkungan pada 

Balita Umur 6-59 Bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2013 

Kesehatan Lingkungan n % 

Baik 33 62,3 

Kurang 20 37,7 

Total 53 100 

    Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.13 diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh 

berdasarkan kesehatan lingkungan balita 6-59 bulan di desa Batulaya dengan 

kategori kurang sebanyak 20 orang (37,7%) sedangkan kategori baik sebanyak 33 

orang (62,3%).  

f. Keamanan Lingkungan   

Tabel 5.14 

Distribusi Frekuensi Pola Asuh berdasarkan Keamanan Lingkungan pada 

Balita Umur 6-59 Bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung  

Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2013  

Keamanan Lingkungan N % 

Baik 37 69,8 

Kurang 16 30,2 

Total 53 100 

   Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.14 diatas menggambarkan distribusi frekuensi pola asuh 

berdasarkan keamanan lingkungan balita 6-59 bulan di kelurahan Pallantikang 

dengan kategori kurang 16 Orang sedangkan kategori baik sebanyak 37 orang 

(69,8%). 
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5. Status Gizi  

a. Indeks Antropomerti BB/U 

Tabel 5.15 

Distribusi Frekuensi Status Gizi Balita Umur 6-59 Bulan  

Berdasarkan BB/U di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013  

Status Gizi N % 

Gizi kurang 5 9,4 

Gizi baik 48 90,6 

Total 53 100 

       Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.15 diatas menggambarkan distribusi frekuensi status gizi 

balita 6-59 bulan berdasarkan BB/U di Desa Batulaya dengan frekuensi tertinggi 

pada status gizi normal sebanyak 48 orang (90,6%) sedangkan frekuensi terendah 

pada status gizi kurus sebanyak 5 orang (9,4%). 

 

6. Status Gizi berdasarkan Pola Asuh 

a. Status Gizi berdasarkan Praktik Pemberian Makan umur 6-23 bulan 

Tabel 5.16 

Distribusi Frekuensi Status Gizi berdasarkan Praktik Pemberian Makan 

pada Balita Umur 6-23 bulan di Desa Batulaya  Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2013  

Praktik Pemberian 

makanan 

Status gizi 
Total 

Baik Kurang 

 n % n % N % 

Baik 29 93,5 2 6,5 31 100 

Kurang 2 100 0 0 2 100 

Total 31 93,3 2 6,8 33 100 

Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.16 diatas menggambarkan  bahwa dari 33 responden yang   

praktik pemberian makanan tergolong baik dan sataus gizinya tergolong baik, 

terdapat 29 (93,5%) responden yang sataus gizinya tergolong baik dan 2 (6.5%) 
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responden yang status gizinya kurang. sedangkan dari 2 responden yang praktik 

pemberian makanan tergolong kurang semuanya tergolong status gizi baik.. 

b. Praktik Pemberian makan pada balita umur 24-59 

Tabel 5.17 

Distribusi Frekuensi Status Gizi berdasarkan berdasarkan Praktik 

pemberian makanan pada Balita Umur 24-59 Bulan di Desa Batulaya 

Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 

Praktik 

Pemberian 

makanan 

Status gizi 

Total 
Baik Kurang 

 N % n % N % 

Baik 16 84,2 3 15,8 19 100 

Kurang 1 100 0 0 1 100 

Total 17 85 3 15 20 100 

         Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.17 diatas menggambarkan bahwa dari 19 responden yang 

praktik pemberian makan tergolong baik,terdapat 16 (84,2%) yang status gizinya 

tergolong baik dan 3 (15,8%) yang Status gizinya kurang.Sedangkan dari 1 

Responden yang praktik pemberian makannya tergolong kurang semuanya 

tergolong status gizinya baik. 

c. Praktik Perawatan Dasar 

Tabel 5.18 

Distribusi Frekuensi Status Gizi berdasarkan perawatan dasar 

di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar  

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 

Praktik 

Perawatan Dasar 

Status gizi 
Total 

Baik Kurang 

 n % n % N % 

Baik 40 88,9 5 11,1 45 100 

Kurang 8 100 0 0 8 100 

Total 48 90,6 5 9,4 53 100 

         Sumber; data primer, 2013 
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Data tabel 5.18 diatas menggambarkan dari 45 responden yang paraktik 

perawatan dasarnya tergolong baik sebanyak 40 (88,9%) yang status gizinya 

tergolong baik dan 5 (11,1%) yang status gizinya kurang.Sedangkan dari 8 

responden yang perawatan dasarnya tergolong kurang semua status gizinya 

tergolong baik. 

d. Hygene Perorangan  

Tabel 5.19 

Distribusi Frekuensi Status Gizi berdasarkan Hygene Perorangan pada 

Balita Umur 6-59 Bulan di Desa Baatulaya Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2013  

Hygene 

Perorangan 

Status gizi 
Total 

Baik Kurang 

 n % n % N % 

Baik 41 91,1 4 8,9 45 100 

Kurang 7 87,5 1 12,5 8 100 

Total 48 90,6 5 9,4 53 100 

         Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.19  diatas menggambarkan dari 45 responden berdasarkan 

hygene perorangannya yang tergolong baik sebanyak 41 (91,1%) yang status 

gizinya tergolong baik dan 4 (8,9%) yang status gizinya kurang.Sedangkan dari 8 

responden yang hygene peroranganya tergolong kurang yang ststus gizinya 

tergolong baik  7 (87,5%) yang satatus gizinya baik dan 1 (12,5%) yang ststus 

gizinya kurang. 
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e. Kesehatan Lingkungan 

Tabel 5.20 

Distribusi Frekuensi Status Gizi berdasarkan Kesehatan Lingkungan pada 

Balita Umur 6-59 Bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2013 

Kesehatan 

Lingkungan 

Status gizi 
Total 

Baik Kurang 

 n % N % n % 

Baik 30 90.9 3 9.1 33 100 

Kurang 18 90,0 2 10,0 20 100 

Total 48 90,6 5 9,4 53 100 

         Sumber; data primer, 2013 

Dari tabel 5.20 diatas menggambarkan dari 33 responden berdasarkan 

kesehatan lingkungannya yang tergolong baik sebanyak 30 (90,9%) yang status 

gizinya tergolong baik dan 3 (9,1%) yang status gizinya kurang.Sedangkan dari 

20 responden berdasarkan kesehatan lingkungannya yang tergolong kurang 18 

(90%) status gizinya baik dan 2 (10%) yang status gizinya kurang. 

f. Keamanan Lingkungan   

Tabel 5.21 

Distribusi Frekuensi Status Gizi berdasarkan Keamanan Lingkungan pada 

Balita Umur 6-59 Bulan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung  

Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2013  

Keamanan 

Lingkungan 

Status gizi 
Total 

Baik Kurang 

 n % n % N % 

Baik 33 89,2 4 10,8 37 100 

Kurang 15 93,8 1 6,2 16 100 

Total 48 90,6 5 9,4 53 100 

         Sumber; data primer, 2013 
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Dari tabel 5.21 diatas menggambarkan dari 37 responden berdasarkan 

keamanan lingkungannya yang status gizinya tergolong baik 33 (89,2%) yang 

status gizinya tergolong baik dan 4 (10,8%) yang status gizinya tergolong 

kurang.Sedangkan dari 16 responden yang keamanan lingkungannya tergolong 

kurang 15 (93,8%) yang status gizinya baik dan 1 (6,2%) yang status gizinya 

kurang. 

 

B. Pembahasan 

Menjadi sehat merupakan impian dari semua orang, mulai dari anak-anak, 

remaja dan lansia. untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap orang seharusnya 

mulai memperhatikan hal-hal yang dilakukannya mulai sekarang baik itu dari pola 

makannya, gaya hidup, lingkungan dan sebagainya. Berbicara masalah kesehatan, 

tentunya tidak pernah terlepas dengan teori Hendrik L. Blum yang menyatakan 

bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan yaitu lingkungan, 

perilaku, pelayanan kesehatan dan hereditas atau keturunan.  

Salah satu faktor yang disebutkan oleh Hendrik L. Bloom adalah perilaku. 

Berbicara tentang perilaku tentunya tidak terlepas dengan pola asuh dan menurut 

teori UNICEF menyebutkan bahwa pola asuh merupakan salah satu penyebab 

tidak langsung terjadinya masalah. Berdasarkan definisi Haviland, Moesley dan 

Chen, Soetjiningsih, Engle dalam disertasi Bahar B menyatakan bahwa pola asuh 

dimanifestasikan kedalam beberapa bagian yaitu berdasarkan praktik pemberian 

makan, pengasuhan perawatan dasar, pengasuhan hygene perorangan, kesehatan 

lingkungan dan keamanan lingkungan.  
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1. Praktik Pemberian Makan  

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pola pengasuhan 

berdasarkan praktik pemberian makan pada balita umur 6-23 bulan yang baik 

sebanyak 31 orang (93,,94%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 2 orang 

(6,06).Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pola 

pengasuhan berdasarkan praktik pemberian makan pada balita umur 24-59 bulan 

yang baik sebanyak 19 orang (95%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 1 

orang (5%). 

Pola pengasuhan yang masih kurang tersebut disebabkan oleh banyak 

faktor diantaranya tingkat pendidikan yang rendah yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Pada umumnya para Ibu berpendidikan SMA bahkan ada 

yang sekolah haya sampai pada sekolah dasar sedangkan yang sarjana sangat 

sedikit. Dari hasil penelitian yang didapatkan, ternyata masih ada saja Ibu yang 

tidak memberikan kolostrum (Air susu Ibu yang pertama kali keluar berwarna 

kekuning-kuningan) pada anaknya dan malah dibuang karena menurutnya air susu 

yang pertama keluar itu tidak bagus, masih kotor dan mengandung penyakit.  

Kolostrum (Air susu yang pertama kali keluar berwarna kekuning-

kuningan) mengandung beberapa protein khusus dalam kadar tinggi dan berfungsi 

sebagai anti pertumbuhan mikroba penyebab sakit. Unsur-unsur komposisinya 

khusus diproyeksikan untuk pertumbuhan otak, syaraf dan perkembangan 

kemampuan berpikir, baru kemudian pertumbuhan otot dan sistem gerak. Ada 

pula Ibu yang menghentikan pemberian ASI kepada anaknya karena ibu 

mendapatkan informasi dari orang tua bahwa ASI tidak cocok dengan anak karena 



75 
 

anak kurus. Pada umur 6 bulan, balita sudah diberikan makanan pendamping ASI, 

namun masih ada Ibu yang memberikan makanan tambahan seperti pisang, bubur, 

baik itu bubur yang dibuat sendiri ataupun bubur pabrik sebelum umur 6 bulan. 

Terkadang ada Ibu yang sudah memberikan air teh kepada anaknya dan ada pula 

Ibu yang tidak memberikan bubur saring atau bubur yang dibuat sendiri dengan 

alasan karena proses yang lama. Beberapa Ibu pula ada yang memberikan 

makanan dengan cara dikunyahkan dengan tujuan untuk menghaluskan makanan 

dan menurut kepercayaan mereka hal tersebut dapat mempererat hubungan antara 

Ibu dan anak. Setelah anak berumur dua tahun ke atas, anak telah diperbolehkan 

untuk mengonsumsi makanan yang dikonsumsi sama oleh orang dewasa misalnya 

nasi.  

Pada saat Ibu memberikan nasi kepada anak, biasanya Ibu memberikan 

nasi beserta ikan dan sayur atau air indomie atau air ikan, dan masih ada Ibu yang 

menganggap bahwa air ikan dan ikan memiliki kandungan gizi yang sama karena 

air ikan dan ikan sama-sama dimasak bersamaan, kemudian kandungan gizi ikan 

akan keluar ke air ikan. Ikan merupakan sumber protein hewani yang tinggi 

proteinnya dan protein tidak bisa larut dalam air dan untuk ikan yang besar-besar 

merupakan sumber vitamin yang larut lemak seperti vitamin A dan vitamin D 

yang tidak bisa pula larut dalam air sehingga tidak mungkin akan larut ke air ikan. 

Pada saat anak berumur kurang dari dua tahun maka anak tidak diperkenankan 

makan ikan karena menurut kepercayaan anak akan cacingan. Padahal ikan adalah 

salah satu makanan yang mengandung zat gizi yang tinggi utamanya protein yang 

berfungsi sebagai zat pembangun dan berfungsi dalam pertumbuhan dan 
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pemeliharaan jaringan. Protein juga berperan sebagai mekanisme pertahanan 

tubuh melawan zat toksik yang datang dari luar dan masuk ke dalam tubuh 

sehingga dengan protein yang cukup dapat memperkuat kekebalan tubuh anak 

sehingga anak tidak mudah sakit. Dan tidak boleh dilupa bahwa protein juga 

adalah salah satu  sumber utama energi, bersama-sama dengan karbohidrat dan 

lemak. Ada pula Ibu yang memberikan anaknya nasi yang dicampur dengan gula, 

ada pula yang memberikan nasi yang dicampur dengan air garam, ditambahkan 

petsin dan air jeruk nipis, hal ini dipercaya dapat menambah nafsu makan anak.  

Rata-rata ASI para Ibu keluar pada hari ke dua atau ke tiga pasca 

melahirkan sehingga makanan yang pertama kali masuk ke dalam mulut bayi 

bukan ASI tetapi susu formula, namun ada beberapa kepercayaan masyarakat 

yang memberikan minuman lain selain susu formula kepada anaknya contohnya 

dengan memberikan madu dengan mengusap-usapkannya pada mulut bayi sedikit,  

Ada yang menggunakan kapas dan ada pula yang menggunakan tangan, 

namun ada pula yang memberikan madu kepada sang anak dengan cara madu 

tersebut dioleskan ke puting susu sang Ibu untuk merangsang air susu keluar, 

dengan memberikan madu kepada sang anak maka hal ini dipercaya dapat 

menguatkan anak serta menurut mereka madu merupakan pengganti air susu. 

Pada umumnya, sang Ibu memberikan madu kepada sang anak karena merupakan 

kepercayaan orang tua dan orang-orang pada umumnya, sehingga terkadang ada 

seorang Ibu yang memberikan madu kepada sang anak hanya ikut-ikutan saja 

tanpa mengetahui apa manfaatnya bagi sang anak. Selain madu, sang anak pun 

pada umumnya diberikan pula air tajih (air beras yang sudah didihkan), ada yang 



77 
 

memberikannya saat pertama kali lahir dan ada pula yang memberikan saat 3 atau 

4 bulan. Air tajih yang diberikan kepada sang anak ada yang ditambahkan garam, 

ada yang tidak, dan ada pula Ibu yang mencampurkannya dengan air susu agar 

vitaminnya semakin banyak.  

Ada beberapa Ibu tiba-tiba menghentikan menyusui anaknya, dengan 

alasan memang ASI ibu sudah tidak ada, ada yang menyusui hanya 1 minggu, 1 

bulan, 1 tahun atau lebih dari 1 tahun ada yang menganggap bahwa hal tersebut 

terjadi karena Ibu terlalu banyak goyang dan biasa mengangkat kedua tangannya 

apalagi jika menjemur sehingga air susu berhenti keluar. Adapula yang sengaja 

menghentikan pemberian ASI kepada anak karena hamil serta anaknya sering 

sakit sehingga Ibu menghentikan pemberian ASI atas saran dari orang-orang. 

Pada umumnya, jika seorang Ibu yang menghentikan pemberian ASI kepada 

anaknya, maka payudara akan membengkak sehingga salah satu cara untuk 

mengatasi bengkak adalah dengan mengasapi sabuk kelapa kemudian 

mengoleskannya.  

Lamanya ASI keluar pasca melahirkan dan saat masa-masa menyusui 

tentunya tidak lepas dari asupan Ibu saat dia hamil dan setelah hamil atau saat 

masa-masa penyusuan. Pada saat seseorang hamil, tentunya Ibu membutuhkan 

banyak asupan zat gizi karena makanan yang di konsumsi oleh Ibu tidak hanya 

untuk Ibu saja tetapi juga untuk janin yang ada dalam rahim. Namun, dalam 

masyarakat tidak dapat di pungkiri adanya suatu kepercayaan yang turun temurun 

dipraktikkan dalam kondisi sekarang ini, misalnya saja ada pantangan-pantangan 

dari orang tua mereka, begitupun di masyarakat suku Makassar, saat seseorang 
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hamil tidak dibolehkan makan udang ditakutkan nanti anaknya jadi bungkuk, dan 

susah saat melahirkan karena anak akan keluar masuk layaknya udang yang maju 

mundur, padahal udang mundur kebelakang karena ada mangsa yang ada di 

depan. Begitupun halnya dengan kepiting ditakutkan nanti anaknya sering dicubit, 

mulutnya nanti berbusa layaknya kepiting padahal kepiting menghasilkan busa 

karena kepiting sedang melakukan respirasi dan tanda bahwa oksigen ada dengan 

adanya gelembung dan tidak ada hubungannya dengan anak nantinya dan jari-

jarinya nanti mirip capit kepiting.  

Dilarang makan cumi-cumi ditakutkan nanti anaknya hitam seperti tinta 

cumi-cumi, nanti anaknya melengket ke rahim layaknya jari-jari cumi-cumi yang 

banyak, tulang anak menjadi lunak padahal cumi-cumi memang termasuk hewan 

dalam filum mollusca artinya hewan bertubuh lunak dan tidak ada hubungannya 

dengan memakan cumi dan tulang anak menjadi lunak dan dengan memakan cumi 

juga dipercaya anak punya kaki mirip dengan cumi-cumi dan bahkan ditakutkan 

nanti anaknya mirip dengan cumi-cumi karena menurut pernyataan seorang Ibu 

bahwa pernah ada anaknya yang sudah melahirkan kemudian anaknya sakit 

karena diduga mempunyai saudara kembar yang mirip dengan cumi-cumi. Tidak 

terlalu makan ikan karena nanti darahnya saat melahirkan amis dan dipercaya 

membuat gatal-gatal.  

Dilarang makan ikan pari ditakutkan nanti tulang anaknya akan lembek, 

lemah, lumpuh dan akan lambat untuk mulai berjalan. Dilarang makan telur 

walaupun masih ada yang memakannya, ditakutkan nanti anaknya akan botak 

seperti telur. Padahal kepala botak ini bukan akibat penyakit atau kekurangan gizi 
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dalam makanan, akan tetapi benar-benar keturunan yang disebabkan oleh gen 

yang dipengaruhi oleh jenis kelamin.  

Rata-rata yang dijadikan sebagai makanan pantangan adalah makanan 

yang mengandung prorein. Protein salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan 

dalam proses pertumbuhan. Dalam proses pertumbuhan tingkat selular, terdapat 

dua fase yaitu fase penambahan DNA (fase numerik) dan fase penambahan 

protein total (fase hipertrophik). Fase numerik selalu mendahului fase hipertrofik 

dan fase hipertrofik selalu terjadi setelah fase penambahan DNA dimulai. 

Terjadinya defisiensi gizi terhadap fase numerik adalah adanya defisiensi jumlah 

sel yang terbentuk, defisiensi ini tidak dapat dikejar kembali, yang ada hanya 

penambahan sel namun defisit yang telah ada tidak dapat dikompensasikan oleh 

pembentukan sel-sel baru bila kelak kondisi gizi diperbaiki dan fase ini terjadi 

pada pada anak yang sangat muda (termasuk bayi) dan dimulai sejak anak masih 

di dalam kandungan ibunya. Pertumbuhan selular organ tersebut telah terjadi 

ketika anak masih di dalam kandungan ibunya. Jadi kondisi gizi Ibu hamil akan 

menentukan kualitas organ vital (jantung, otak, dll) dari anak tersebut setelah 

mencapai umur dewasa, karena kemungkinan besar gangguan gizi ini jatuh pada 

fase numerik. 

Jelaslah bahwa kekurangan gizi Ibu yang sedang mengandung dapat 

menyebabkan defisiensi gizi pada anak pada fase ini dan ini akan berakibat defisit 

dalam jumlah sel organ vital pada anak tersebut, yang akan tetap permanen 

sampai anak tersebut dewasa. Sehingga penyediaan protein bagi anak-anak muda 

haruslah mendapat perhatian dan prioritas yang khusus dan haruslah berkualitas 
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tinggi (protein lengkap). Menjadi jelas sekarang mengapa penyediaan gizi Ibu 

hamil dan anak bayi serta balita sangat menentukan kualitas orang yang akan 

terjadi dari anak tersebut.  

Sedangkan pada fase hypertrofik jatuh pada umur anak yang lebih 

kemudian dan jika pada fase ini terjadi defisiensi maka tidak berpengaruh 

terhadap jumlah sel yang dibentuk, tetapi terhadap besar sel. Kekurangan ini dapat 

dikejar kembali bila kelak keadaan gizi diperbaiki, artinya sel-sel yang tadinya 

berukuran kecil dapat menjadi besar kembali ke ukuran normalnya.  

Sel-sel syaraf otak merupakan sel-sel organ yang diperlukan untuk 

kehidupan anak sejak umur dini. Fase numerik dari pertumbuhan selular organ ini 

sudah dimulai sejak masih dalam rahim Ibunya dan berlangsung sampai sekitar 6-

7 tahun. Pada umur 3-4 tahun sekitar 80-90% jumlah sel otak seseorang dewasa 

telah terbentuk. Sel-sel otak ini berhubungan dengan fungsi intelektual. Defisiensi 

gizi pada Ibu hamil dan anak balita sangat besar bagi perkembangan otak yang 

bersifat permanen, tidak dapat dikejar kembali dengan perbaikan gizi pada umur 

yang lebih tua. Hal tersebut akan mengahasilkan generasi penerus yang kapasitas 

intelektualnya rendah.  

Dilarang makan papaya masak ditakutkan nanti bisul, sakit kepala, gatal-

gatal, nanti anaknnya sakiang serta bengkak-bengkak, dilarang makan kelor 

karena nanti gatta kelorangi artinya sulit saat melahirkan karena banyak getah 

nanti yang akan keluar berwarna putih sehingga membuat Ibu sangat tersiksa saat 

proses persalinan, Padahal sayur kelor banyak mengandung zat besi (Fe), dimana 
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zat besi ini sangat penting dalam tubuh bahwa zat besi (Fe) merupakan komponen 

utama yang berpegang penting dalam pembentukan hemoglobin.  

Apabila jumlah simpanan zat besi berkurang dan jumlah zat besi yang 

diperoleh dari makanan juga rendah, maka akan terjadi ketidakseimbangan zat 

besi di dalam tubuh, akibatnya kadar hemoglobin menurun di bawah batas normal 

yang disebut sebagai anemia gizi besi. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya 

pengangkutan oksigen ke seluruh jaringan tubuh, dimana oksigen diperlukan 

untuk pembentukan energi sehingga produktivitas tubuh meningkat dan tidak 

cepat lelah. Selain itu, zat besi juga perlu untuk meningkatkan daya tahan tubuh 

sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Hal ini dikarenakan orang dengan 

kadar Hb kurang dari 10 g/dl, juga memiliki sedikit sel darah putih yang berfungsi 

melawan bakteri.  

Ibu juga dilarang makan nangka ditakutkan nanti banyak getah yang akan 

keluar sehingga membuat ibu tersiksa. Dilarang makan nenas karena 

menyebabkan keguguran saat 1 bulan kehamilan karena nenas bersifat panas 

sehingga hal tersebut bisa saja terjadi, dilarang makan doke (jantung pisang) 

ditakutkan nanti anaknya menjadi kecil seperti jantung pisang, masih ada 

pantangan memakan nasi dan air es nanti kepala anaknya besar, salak ditakutkan 

nanti anaknya keras kalau keluar serta dilarang makan lombok ditakutkan nanti 

anaknya akan terkelupas kulitnyaPada saat kehamilan Ibu memasuki bulan 

kelahiran atau yang biasa disebut bulanna mi, maka sang Ibu akan 

mempergunakan cincin yang disebut cincin peroso yang merupakan cincin orang 

tua dahulu yang dipercaya dapat memperlancar kelahiran dan untuk menghindari 
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parakang. Parakang adalah istilah yang digunakan masyarakat untuk 

menyebutkan makhluk yang biasa mengganggu saat ibu hamil dan sang bayi 

sehingga bayi dapat sakit. Menurut pernyataan salah satu Ibu yang berumur 49 

tahun bahwa salah satu keluarganya pernah ada yang melahirkan dan memakai 

cincin peroso kemudian persalinannya sangat lancar, menurut pernyataannya, satu 

kali Ibu tersebut ma’rang maka sang bayi pun langsung keluar. Selain itu, untuk 

melancarkan juga persalinan maka digunakan juga daun baru (daun waru). 

Setelah Ibu melahirkan adapula kepercayaan untuk tidak memakan mangga masak 

setelah melahirkan karena akan menyebabkan anak diare. Salah satu cara untuk 

membersihkan rahim adalah dengan meminum air rebusan jagung yang telah 

kering kemudian dibakar sampai gosong lalu direndam di air panas. Adapula yang 

menggunakan daun sirih 7 lembar baik daun tua atau daun muda kemudian 

ditambahkan 2 gelas air lalu direbus hingga menjadi 1 gelas dan adapula yang 

meminum air kelapa, dan madu yang dicampur dengan telur untuk menguatkan 

sang Ibu. 

Pada umumnya, balita tidak mempunyai pantangan menurut kepercayaan 

para orang tua layaknya Ibu hamil,  hanya saja para Ibu melarang anak-anak 

mereka untuk makan ubi jalar, kacang dan jagung manis karena akan 

menyebabkan anak diare dan perut kembung.  

Tradisi yang masih dianut untuk mendahulukan suami untuk makan 

terlebih dahulu kemudian Ibu dan anak. Sehingga jika kita tinjau dari gizi, jika 

suami yang didahulukan untuk makan maka Ibu terlebih lagi anak hanya akan 

mendapatkan sisa makanan dari sang ayah sehingga zat gizi yang seharusnya 
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dibutuhkan oleh anak berkurang. Ada pula istilah na pajai kanre jika ada anak 

yang banyak makannnya tapi tetap saja kurus. Hal tersebut bisa saja terjadi karena 

ada cacing yang terdapat dalam usus yang menyerap makanan yang dimakan oleh 

anak misalnya ascaris lumbricoides.  

2. Pengasuhan Perawatan Dasar 

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pola pengasuhan 

berdasarkan perawatan dasar balita umur 6-59 bulan yang baik sebanyak 45 orang 

(84,9%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 8 orang (5,1%).  

Perawatan dasar anak merupakan hal yang penting dalam pola pengasuhan 

anak, karena jika perawatan dasar ini tidak mendapatkan perhatian yang serius 

maka hal ini akan mempengaruhi derajat kesehatan anak, yang memungkinkan 

anak jatuh sakit dan semakin bertambah parah penyakitnya sehingga akan 

berdampak pada status gizinya.  

Pola pengasuhan berdasarkan perawatan dasar anak yang masih kurang 

hanya 8 orang (5,1%) membuktikan bahwa pengetahuan Ibu tentang perawatan 

dasar sudah bagus. Namun, pola asuh yang kurang walaupun hanya dua orang 

tidak boleh diabaikan begitu saja. Pola asuh kurang disebabkan oleh berbagai 

faktor, diantaranya kurangnya tingkat pengetahuan Ibu tentang Imunisasi. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan sejak tanggal 27 Mei 2013 di kelurahan 

Pallantikang ini, didapatkan hasil bahwa pada umumnya para Ibu sudah 

mengetahui tentang diare baik itu gejalanya, perawatan awal dan pencegahannya. 

Namun, masih ada Ibu yang tidak memberikan ASI kepada balitanya pada saat 

anak diare karena menurutnya, dengan memberi balita ASI maka akan 
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memperparah diare. Ungkap Ibu yang lulusan SMA 1 Tinambung itu. Padahal 

menurut teori yang ada, saat anak diare anak sebaiknya diberikan ASI. Pada 

umumnya, para Ibu memberikan ASI dan air minum sebanyak-banyaknya saat 

anak diare karena anak kekurangan cairan dan agar anak tidak kehausan serta 

badannya menjadi kuat.  

Sedangkan pengetahuan tentang ISPA masih banyak yang belum tahu 

gejala dan perawatannya. Masih ada Ibu menjawab oralit dalam perawatan pada 

anak yang terkena ISPA, padahal oralit hanya dipergunakan untuk diare saja. 

Salah satu cara untuk memberikan kekebalan tubuh pada anak agar terhindar dari 

penyakit yaitu dengan memberikan Imunisasi. Rata-rata Ibu sudah memberikan 

Imunisasi kepada anaknya agar tubuh anak kebal terhadap penyakit. Namun, 

masih banyak juga Ibu yang tidak memberikan anaknya Imunisasi karena 

kekhawatiran Ibu bahwa dengan memberikan imunisasi anak akan bertambah 

kecil dan anak menjadi panas sehingga dapat meninggal.. Ibu yang tidak 

memberikan imunisasi karena menganggap memberi imunisasi dan tidak memberi 

imunisasi sama saja, sama-sama akan sakit.  

Pada saat anak sakit, tidak ada makanan yang dipantangkan menurut 

kepercayaan. Hanya saja, makanan yang tidak boleh dimakan sewaktu anak sakit 

yaitu es, kerupuk, makanan manis karena akan memperparah penyakitnya dan 

tidak dibolehkan makan makanan yang kecut karena memperparah diare dan 

panas. Dan menurut kepercayaan, saat anak sakit, anak tidak dibolehkan untuk 

keluar rumah, bukan karena banyaknya debu atau mikroorganisme yang akan 
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memperparah penyakitnya tetapi karena dikhawatirkan anak akan Di ikuti oleh 

mahluk halus.   

Saat anak sakit, rata-rata Ibu sudah membawa anaknya ke puskesmas tapi 

Ibu membawa anak pada hari kedua atau ketiga jika anak tidak kunjung sembuh. 

Ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa, pada saat anak panas pada hari 

pertama atau kedua adalah hal yang wajar yang dikenal dengan istilah panas 

Monge Ulu. Panas  

Jika anak diare maka Ibu hanya menggunakan jambu biji kemudian 

diparut, lalu airnya disaring tambahkan garam lalu diberikan kepada anak Ungkap 

Ibu yang berumur 23 tahun itu dan membuatkan teh pekat untuk anak yang 

dipercaya dapat mengurangi diare. Jika anak demam maka Ibu hanya 

menggunakan daun sirsak/daun tobo-tobo ditambahkan bawang merah yang 

tunggal, tidak boleh pempeng, minyak tanah dan air kemudian diusapkan 

keseluruh tubuh. ungkap Ibu yang berumur 21 tahun. Jika anak flu maka Ibu 

mengoleskan minyak kelapa di batang hidungnya dan mengoleskan minyak gosok 

pada ubunnya dan menggunakan kunyit basah yang sudah diparut kemudian 

ditambahkan minyak gosok/tawon lalu dioleskan ke kening agar sakit kepala 

akibat flu dapat ringan. Jika anak batuk maka Ibu menggunakan daun paria yang 

telah dicuci kemudian di gosok-gosok kemudian airnya diberikan kepada anak 

dan dipercaya dapat mengeluarkan lendir dan adapula anak yang meminum 

minyak gosok saat flu, hal tersebut adalah anjuran dari nenek.  

Pada umumnya, banyak Ibu yang tidak membawa anaknya ke posyandu 

karena faktor malas dan kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. 
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Sehingga para kader harus berkunjung dari rumah-ke rumah untuk menimbang 

balita dengan menggunakan seca.  

3. Pengasuhan Hygene Perorangan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pola pengasuhan 

berdasarkan Hygene Perorangan balita umur 6-59 bulan menunjukkan 45 (84,9%) 

orang sudah baik dalam Hygine peroranganya sedangkan hanya 8 orang (15,1%) 

yang dalam hygine peroranganya masih belum baik. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Ibu sudah paham akan pentingnya kebersihan perorangan.  

Hygene perorangan atau kebersihan pribadi ini bertujuan untuk menjaga 

dan meningkatan kesehatan seseorang agar dapat terhindar dari penyakit. Dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa rata-rata Ibu mencuci 

tangan dengan menggunakan sabun ketika hendak memberikan makan anak, dan 

mengajarkan anak untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah 

makan serta setelah BAB. Tangan merupakan salah satu media penularan 

penyakit baik itu dari makanan ataupun dari benda-benda yang dipegang anak, 

sehingga jika kebersihan tangan dapat terjaga maka proses penularan penyakit 

dapat dicegah. Salah satu jalan masuknya penyebab penyakit ke tubuh adalah 

lewat kuku, anak-anak bermain dimana saja sehingga kotoran-kotoran bisa saja 

masuk kedalam kukunya yang menyebabkan telur dapat memasuk kedalam tubuh 

jika tidak dibersihkan sehingga kuku harus dipotong setiap sepekan dan rata-rata 

para Ibu melakukan hal tersebut.  

Salah satu organisme yang dapat masuk kedalam tubuh anak-anak adalah 

ascaris lumbricoides (cacing perut). Hewan ini adalah parasit pada anak-anak. 
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Kuku yang panjang memungkinkan telur cacing yang telah menjadi embrio 

tertelan akan menetaskan larva, larva ini meninggalkan usus dengan jalan 

menembus dinding usus untuk masuk kedalam peredaran darah dan mengikuti 

aliran darah sampai di jantung serta di paru-paru kemudian masuk di trakea dan 

tertelan lagi untuk kedua kalinya. Akhirnya sampai diusus halus menjadi cacing 

dewasa. Cacing inilah yang mencuri makanan yang seharusnya diserap oleh 

tubuh. Salah satu tanda adanya cacing ini dalam tubuh adalah pada pagi hari 

cacing ini akan menuju ke leher untuk mencari makanan. Kadangkala ada orang 

yang sudah sarapan pagi namun cepat lapar kembali karena cacing tersebut yang 

mengambil makanan itu.  

Mandi dengan sabun merupakan salah satu cara untuk menghilangkan 

kuman penyebab penyakit dari kulit sehingga anak dapat terhindar dari penyakit 

kulit. Rata-rata para Ibu memandikan anak mereka dengan sabun 2 kali dalam 

sehari. Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, tidak hanya 

memperhatikan kebersihan tangan dan badan tetapi juga tempat makanan itu 

sendiri. Walaupun tangan kita bersih tetapi wadah untuk menempati makanan 

tersebut kotor maka hal tersebut juga dapat menyebabkan penularan sehingga 

wadah seperti piring, gelas, dan botol/cangkir anak harus dicuci dengan sabun, 

dan jangan lupa untuk menutup makanan atau menyimpannya di dalam lemari 

agar terhindar dari vector pembawa penyakit seperti lalat dan rata-rata Ibu juga 

melakukan hal yang demikian.  

Selain tubuh membutuhkan zat gizi makro, tubuh pula membutuhkan zat 

gizi mikro. Walaupun kebutuhan zat gizi mikro lebih rendah dari zat gizi makro, 
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namun, tanpa adanya zat gizi mikro maka zat gizi makro juga tidak bisa apa-apa. 

Salah satu zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh adalah vitamin. Salah satu 

sumber vitamin adalah dari sayur, walaupun kita mengetahui bahwa sumber 

vitamin tidak hanya pada sayur. Sehingga untuk mendapatkan vitamin dari sayur 

tersebut harus mendapatkan pengolahan yang baik agar vitaminnya tidak hilang. 

Yang dimulai dari tahap pencucian, sebelum sayur dipotong-potong utamanya 

sayur daun seperti kangkung, bayam, daun prei seharusnya di cuci dahulu agar 

vitaminnya tidak hilang saat proses pencucian karena vitamin terbagi menjadi dua 

yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin 

yang larut dalam air adalah vitamin B dan Vitamin C, jangan sampai saat proses 

pencucian setelah dipotong-potong vitamin tersebut akan hilang sehingga anak 

tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari sayur tersebut. Alasan lain mengapa 

sayur di cuci dahulu karena dengan mencucinya maka kotoran yang melekat pada 

permukaan luar dapat dibersihkan. Hal ini perlu karena ketika sedang dipasarkan, 

sering bahan makanan tersebut tidak dibungkus atau dilindungi terhadap 

pengotoran dan pencemaran.  

Tambahan pula pada cara berproduksi pertanian modern sering 

dipergunakan zat-zat racun pembasmi hama yang juga bersifat racun bagi 

manusia. Obat racun hama disemprotkan pada bagian daun dan buah dari 

tumbuhan pangan untuk membasmi berbagai serangga dan hama lainnya. Obat ini 

mungkin masih melekat tersisa pada permukaan daun atau buah ketika dipanen 

dan dipasarkan. Sebenarnya kalau waktu penyemprotan dan dosis obatnya sesuai 

dengan nasihat para juru penerangan pertanian, bahaya terhadap jenis-jenis racun 
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pertanian ini sangat kecil, tetapi selalu kemungkinan ada petani yang melakukan 

penyemprotan racun hama ini semauanya, tidak menurut apa yang dinasihatkan 

oleh para penyuluh pertanian itu.  

Rata-rata para Ibu memotong dahulu sayurnya kemudian dicuci agar getah 

dan kotorannya dapat hilang. Ada pula yang sudah mengetahui bahwa seharusnya 

sayur tersebut dicuci dahulu kemudian dipotong, namun kenyataannya tidak 

seperti itu dengan alasan kebiasaan. “Hal ini sesuai dengan teori tentang penyebab 

masalah gizi (sumber : persagi, 1999. Visi dan misi gizi dalam mencapai 

Indonesia sehat tahun 2010, jakarta) yang menyatakan bahwa pendidikan yang 

kurang merupakan pokok masalah gizi akan menyebabkan kurangnya 

ketersediaan makanan di tingkat rumah tangga yang merupakan penyebab tidak 

langsung sehingga mempengaruhi asupan makanan seseorang dan menjadi 

penyebab langsung terjadinya masalah gizi. 

4. Kesehatan Lingkungan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pola pengasuhan 

berdasarkan kesehatan lingkungan balita umur 6-59 bulan yang baik sebanyak 33 

orang (62,3%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 20 orang (37,7%). Hal ini 

menunjukkan pemahaman Ibu mengenai pentingnya kesehatan lingkungan cukup 

bagus.  

Setiap negara menginginkan sumber daya manusia yang maju dan 

berkualitas baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Untuk mewujudkan 

sumber daya manusia yang berkualitas tentunya tidak terlepas dari keterlibatan 

berbagai sektor baik dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sektor 
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lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana kualitas dari sumber 

daya manusia adalah kesehatan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa “kesehatan 

memang bukan segalanya namun tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya”. 

Sehingga pepatah ini tidak boleh dia anggap remeh. Untuk mencapai derajat 

kesehatan yang optimal ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu 

lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Diantara ke empat 

faktor tersebut, lingkungan merupakan salah satu yang berperan besar dalam 

mempengaruhi status kesehatan seseorang.  

Dalam epidemiologi dan gizi, kita tidak pernah lepas dari kata lingkungan. 

Kita dapat menemukan kata lingkungan itu salah satunya pada trias epidemiologi 

atau segitiga epidemiologi yaitu host, agent dan environment pada mata kuliah 

epidemiologi dan ketiga faktor ini juga dapat kita temukan pada salah satu mata 

kuliah gizi yang merupakan faktor yang mempengaruhi masalah gizi.  

Jika lingkungan yang kita tempati tidak mendukung terciptanya 

masyarakat yang sehat, misalnya tidak mempunyai jamban, meminum air yang 

tidak dimasak, tidak mempunyai tempat sampah, maka hal tersebut akan 

mendukung berkembangbiaknya mikroorganisme penyebab penyakit. Rata-rata 

Ibu mempunyai jamban dan mempergunakannya dan rata rata masyarakat tidak 

memiliki pembuangan sampah tetapa tetapi masyarakat desa Batulaya membakar 

sampahnya ketika sudah kelihatan baxk di belakang rumah. 

Rata-rata para Ibu menggunakan air yang sudah di masak, galon dan ada 

pula yang meminum air yang tidak dimasak dengan alasan akan batuk-batuk dan 

seakan-akan belum minum jika meminum air yang sudah di masak. Padahal kita, 
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belum tahu apakah air yang belum di masak tersebut sudah bebas dari 

mikroorganisme penyebab penyakit atau tidak. Pada saat ditanya, tentang 

penyakit maka Ibu menjawab tidak, mungkin saja sudah kebal terhadap keadaan 

seperti itu sehingga dapat terhindar dari penyakit. Lingkungan memang 

mempengaruhi derajat kesehatan seseorang, namun pada kondisi tertentu 

misalnya seseorang yang sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu akan kebal 

dan sudah bisa menyesuaikan diri jika escericia coly masuk ke dalam tubuhnya 

karena tubuh sudah tidak menganggap bahwa salah satu mikroorganisme ini 

adalah benda asing yang membahayakan tubuhnya.  

Rata-rata Ibu memperoleh sumber Sumur Baik Itu sumur cincin ataupun 

tidak bercincin tpi ada juga ibu yg mengambil air dari ledeng dang 

along.Walaupun sumber air dari ledeng tapi harus tetap di masak terlebih dahulu 

dan tidak boleh langsung saja diminum karena masih ada Ibu yang meminum 

langsung, kita belum tahu kandungan dari air ledeng tersebut, apakah sudah 

tercampur dengan mikroorganisme atau tidak. Mungkin saja, pada pipa tersebut 

terdapat kebocoran yang menyebabkan dari situlah masuknya mikroorganisme 

atau bisa saja dari wadah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan air yang 

kurang bersih.  

Salah satu tempat berkembang biaknya mikroorganisme adalah pada air 

yang tergenang yang tidak pernah dikuras, sehingga kita dianjurkan untuk 

menguras tempat penampungan air agar menghilangkan tempat 

berkembangbiaknya mikroorganisme. Namun, rata-rata Ibu menguras tempat 

penampungan air dua kali dalam seminggu. Begitupun halnya dengan saluran 
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pembuangan limbah, seharusnya setiap rumah memiliki saluran tersebut agar 

limbah tersebut tidak tergenang dimana-dimana yang dapat menjadi tempat 

berkembangbiak mikroorganisme.  

Setiap rumah tentunya harus mempunyai ventilasi yang cukup sebagai 

pintu pertukaran oksigen untuk menyuplai oksigen segar yang masuk ke dalam 

rumah sehingga tidak menyebabkan sesak dan sakit kepala.  

Rata-rata setiap rumah ada anggota keluarganya yang merokok, begitupun 

dikelurahan Pallantikang, dan yang merokok pada umumnya adalah kepala 

keluarga. Jika kita tinjau dari segi kesehatan, dampak yang akan ditimbulkan 

akibat rokok adalah sangat banyak diantara dapat menyebabkan kanker mulut, 

kulit kering, penyakit jantung dan sebagainya. Perokok pasif adalah objek yang 

paling besar terkena dampaknya dari asap rokok yang dikeluarkan dibandingkan 

dengan yang merokok. Karena orang yang merokok hanya mengeluarkan saja 

asap rokoknya setelah batang rokok dihisap dan asap rokok ini akan dihirup oleh 

orang-orang yang disekitarnya.  

Pada saat Ibu memasak sebaiknya sudah mengggunakan kompor dan 

masih banyak ibu menggunakan kayu bakar. Jika Ibu masih menggunakan kayu 

bakar untuk memasak maka hal ini akan menyebabkan anak akan menghirup asap 

hasil pembakaran sehingga dapat membuat anak sesak nafas. Selain itu, jangan 

sampai akibat kelalaian kita dalam menjaga anak, kayu yang sedang dibakar 

diambil oleh anak tanpa sepengetahuan kita dan menyebabkan terjadinya luka 

bakar.  

5. Keamanan Lingkungan 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pola pengasuhan 

berdasarkan keamanan lingkungan balita umur 6-59 bulan sudah baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa Ibu sudah memahami pentignya keamanan lingkungan anak 

dengan hanya 16 (30,2%) orang responden yang masih kurang mengetahui akan 

pentingnya keamanan lingkungan sedangkan 37 (69,8%) sudah mengetahui 

pengtingnya keamanan lingkungan.  

Anak-anak bersifat aktif sehingga memerlukan pengawasan yang intensif 

dari orang tua karena anak belum dapat mengenali secara pasti bahwa apa yang 

dilakukan dapat membahayakan atau tidak pada dirinya. Misalnya saja 

menjauhkan anak dari peralatan listrik yang dapat membahayakan jiwanya 

walaupun peralatan listrik dan kompor tersebut sudah dimatikan. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengenalkan pada anak bahwa benda tersebut bukan mainan 

yang dapat membahayakannya. Jika anak bermain dengan peralatan listrik dan 

bermain dekat kompor maka akan memungkinkan terjadinya luka bakar pada anak 

yang menyebabkan anak membutuhkan perawatan. Rata-rata Ibu di kelurahan 

pallantikang menjauhkan peralatan listrik dan kompor walaupun sudah dimatikan 

dari anak.  

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada anak saat di dapur, 

maka sebaiknya Ibu tidak bersama anak Ibu didapur karena di dapur banyak 

terdapat benda-benda yang berbahaya pada anak seperti pisau dan gunting yang 

dapat mengirisnya dan terjadi luka sehingga dapat menjadi jalan masuk 

mikroorganisme untuk melemahkan kekebalan tubuh anak, korek api yang dapat 

menyebabkan luka bakar, serta bahan kimia yang dapat menyebabkan anak 
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keracunan sehingga semua bahan-bahan berbahaya baik yang ada di dapur atau di 

mana saja sebaiknya disimpan ditempat yang aman yang tidak dapat dijangkau 

oleh anak. Dan rata-rata Ibu sudah melakukan dengan baik dengan menyimpan 

benda-benda yang berbahaya ditempat yang aman dan tidak bersama dengan anak 

saat memasak di dapur.  

Saat anak makan, sebaiknya Ibu menggunakan piring plastik untuk 

makanan anak untuk mencegah pecahnya piring jika yang digunakan adalah kaca 

sehingga dapat membuat luka pada anak dan rata-rata Ibu melakukan hal tersebut. 

Untuk mencegah tersedaknya anak saat makan, maka sebaiknya Ibu mengajarkan 

anak untuk duduk ketika makan dan mengajarkan anak untuk menjauh dari 

kendaraan yang diparkir dan rata-rata Ibu mengajarkan anaknya untuk menjauh 

dari kendaraan yang diparkir untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan 

mengajarkan anak untuk duduk ketika makan namun rata-rata anak kadang-

kadang berdiri saat makan.  

Untuk mencegah anak tertusuk duri atau benda-benda yang 

membahayakan maka sebaiknya anak dibiasakan untuk memakai sandal dan 

untuk mencegah masuknya cacing kedalam kulit bawah kaki yang menyebabkan 

nutrisi yang seharusnya dibutuhkan oleh anak, malah diambil oleh cacing (cacing 

tambang / ancylostoma duodenale). 

 

6. Status Gizi. 

Distribusi frekuensi status gizi balita 6-59 bulan berdasarkan BB/U,di 

Desa Batulaya dengan frekuensi tertinggi pada status gizi Baik sebanyak 48 orang 
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(90,6%) sedangkan frekuensi terendah pada status gizi kurang sebanyak 5 orang 

(9,4%).Hal ini menujukkan Balita-balita di Desa Batulaya memiliki status gizi 

yang baik meskipun ada beberapa balita yang status gizinya masih kurang hal ini 

di karnakan oleh beberapa faktor  diantaranya tingkat pendidikan yang rendah 

yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pada umumnya para Ibu 

berpendidikan SMA bahkan ada yang sekolah haya sampai pada sekolah dasar 

sedangkan yang sarjana sangat sedikit.. 

7. Status Gizi berdasarkan Praktik Pemberian Makan  

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa status gizi 

berdasarkan praktik pemberian makan pada balita umur 6-23 bulan yang baik 

sebanyak 31 orang (93,94%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 2 orang 

(6,06).Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pola 

pengasuhan berdasarkan praktik pemberian makan pada balita umur 24-59 bulan 

yang baik sebanyak 19 orang (95%) sedangkan yang masih kurang sebanyak 1  

Pola pengasuhan yang masih kurang tersebut disebabkan oleh banyak 

faktor diantaranya tingkat pendidikan yang rendah yang mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang. Pada umumnya para Ibu berpendidikan SMA bahkan ada 

yang sekolah haya sampai pada sekolah dasar sedangkan yang sarjana sangat 

sedikit. Dari hasil penelitian yang didapatkan, ternyata masih ada saja Ibu yang 

tidak memberikan kolostrum (Air susu Ibu yang pertama kali keluar berwarna 

kekuning-kuningan) pada anaknya dan malah dibuang karena menurutnya air susu 

yang pertama keluar itu tidak bagus, masih kotor dan mengandung penyakit. 

8. Status Gizi berdasarkan Praktik Perawatan Dasar 



96 
 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa status gizi berdasarkan 

praktik perawatan dasar menggambarkan dari 45 responden yang paraktik 

perawatan dasarnya tergolong baik sebanyak 40 (88,9%) yang status gizinya 

tergolong baik dan 5 (11,1%) yang status gizinya kurang.Sedangkan dari 8 

responden yang perawatan dasarnya tergolong kurang semua status gizinya 

tergolong baik.Hal ini menunjukkan kesadaran dari ibu balita sudah baik akan 

tetapi masih ada beberapa hal dalam praktik perawatan dasar yang perlu di 

tingkatkan misalnya pengetahuan ibu akan penyakit diare dan ISPA (Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut). 

9. Status Gizi berdasarkan Hygene Perorangan  

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa status gizi 

berdasarkan hygene perorangannya 44 responden yang tergolong baik sebanyak 

41 (91,1%) yang status gizinya tergolong baik dan 4 (8,9%) yang status gizinya 

kurang.Sedangkan dari 8 responden yang hygene peroranganya tergolong kurang 

yang ststus gizinya tergolong baik  7 (87,5%) yang satatus gizinya baik dan 1 

(12,5%) yang ststus gizinya kurang.Hal ini menujukkan pengetahuan ibu balita 

tentang Hygene perorangan sudah baik tapi ada beberapa hal yang perlu di 

tingkatkan akan kualitas status gizi berdasarkan hygene perorangan dapat 

meningkat seperti pentingya cara penyimpanan makanan yang masih kurang di 

pahami oleh ibu balita,serta dalam hal penyiapan bahan makanan. 

10. Status Gizi berdasarkan Kesehatan Lingkungan. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa status gizi 

berdasarkan dari 33 responden kesehatan lingkungannya yang tergolong baik 
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sebanyak 30 (90,9%) yang status gizinya tergolong baik dan 3 (9,1%) yang status 

gizinya kurang.Sedangkan dari 20 responden berdasarkan kesehatan 

lingkungannya yang tergolong kurang 18 (90%) status gizinya baik dan 2 (10%) 

yang status gizinya kurang. Hal ini menujukkan pengetahuan ibu balita tentang 

status gizi berdasarkan kesehatan lingkungannya sudah cukup baik tetapi ada 

beberapa hal yang perlu di tingkatkan semisal perlunya peningkatan pengadaan 

jambang keluarga serta pengadaan tempat sampah sehingga dapat lebih 

meningkatkan status gizi di lihat dari segi kesehatan lingkungannya. 

11. Status Gizi berdasarkan Keamanan Lingkungan   

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa status gizi 

berdasarkan dari 37 responden berdasarkan keamanan lingkungannya yang status 

gizinya tergolong baik 33 (89,2%) yang status gizinya tergolong baik dan 4 

(10,8%) yang status gizinya tergolong kurang.Sedangkan dari 16 responden yang 

keamanan lingkungannya tergolong kurang 15 (93,8%) yang status gizinya baik 

dan 1 (6,2%) yang status gizinya kurang. Hal ini menujukkan pengetahuan ibu 

balita tentang status gizi berdasarkan keamanan lingkungan sudah cukup baik 

tetpi masih banyak aspek yang perlu di tingkatkan misalnya membasakan anak 

duduk ketika makan,alat makan yang ibu gunakan jangan membawa balita ketika 

sedang masak di dapur.Penulis meyakini apabila hal ini di lakukan tentu akan 

meningkatakan status gizi balita dari segi keamanan lingkungan anak. 
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BAB VI 

PENUTUP  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang gambaran pola asuh 

dan status gizi Suku Mandar di Desa Batulaya kecamatan tinambung kabupaten 

Polewali Mandar tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pola asuh berdasarkan praktik pemberian makan pada balita dengan kategori 

6-23 bulan di Desa Batulaya dengan kategori kurang sebanyak 2 orang 

(6,06%) sedangkan kategori baik sebanyak 31 orang (93,94%). Sedangkan 

berdasarkan praktik pemberian makanan balita 24-59 bulan di Desa Batulaya 

dengan kategori kurang sebanyak 1 orang (5%) sedangkan kategori baik 

sebanyak 19 orang (95%). 

2. pola asuh berdasarkan Praktik perawatan dasar di Desa Batulaya dengan 

kategori kurang sebanyak 8 orang (15,1%) sedangkan kategori baik sebanyak 

45 orang (84,9%). 

3. pola asuh berdasarkan hygene perorangan balita 6-59 bulan di Desa Batulaya 

dengan kategori kurang 8 orang (15,1%)  sedangkan kategori baik sebanyak 

45 orang (84,9%). 

4. pola asuh berdasarkan kesehatan lingkungan balita 6-59 bulan di desa 

Batulaya dengan kategori kurang sebanyak 20 orang (37,7%) sedangkan 

kategori baik sebanyak 33 orang (62,3%).  
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5. status gizi balita 6-59 bulan berdasarkan BB/TB,BB/U,TB/U di Desa 

Batulaya dengan frekuensi tertinggi pada status gizi normal sebanyak 48 

orang (90,6%) sedangkan frekuensi terendah pada status gizi kurus,gizi 

kurang,serta tinggi badan yang pendek sebanyak 5 orang (9,4%). 

6. Status berdasarkan praktik pemberian makan pada balita umur 6-23 bulan 

yang baik sebanyak 51 orang (93,94%) sedangkan yang masih kurang 

sebanyak 2 orang (6,06).Sedangkan Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa pola pengasuhan berdasarkan praktik pemberian makan 

pada balita umur 24-59 bulan yang baik sebanyak 19 orang (95%) sedangkan 

yang masih kurang sebanyak 1  

7.  Status gizi berdasarkan praktik perawatan dasar menggambarkan dari 45 

responden yang paraktik perawatan dasarnya tergolong baik sebanyak 40 

(88,9%) yang status gizinya tergolong baik dan 5 (11,1%) yang status gizinya 

kurang.Sedangkan dari 8 responden yang perawatan dasarnya tergolong 

kurang semua status gizinya tergolong baik. 

8. Status gizi berdasarkan hygene perorangannya 44 responden yang tergolong 

baik sebanyak 41 (91,1%) yang status gizinya tergolong baik dan 4 (8,9%) 

yang status gizinya kurang.Sedangkan dari 8 responden yang hygene 

peroranganya tergolong kurang yang ststus gizinya tergolong baik  7 (87,5%) 

yang satatus gizinya baik dan 1 (12,5%) yang ststus gizinya kurang. 
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9. Status gizi berdasarkan dari 33 responden kesehatan lingkungannya yang 

tergolong baik sebanyak 30 (90,9%) yang status gizinya tergolong baik dan 3 

(9,1%) yang status gizinya kurang.Sedangkan dari 20 responden berdasarkan 

kesehatan lingkungannya yang tergolong kurang 18 (90%) status gizinya baik 

dan 2 (10%) yang status gizinya kurang. 

10. Status gizi berdasarkan dari 37 responden berdasarkan keamanan 

lingkungannya yang status gizinya tergolong baik 33 (89,2%) yang status 

gizinya tergolong baik dan 4 (10,8%) yang status gizinya tergolong 

kurang.Sedangkan dari 16 responden yang keamanan lingkungannya 

tergolong kurang 15 (93,8%) yang status gizinya baik dan 1 (6,2%) yang 

status gizinya kurang. 

B. Implikasi Penelitian 

a. Perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan petugas kesehatan dalam 

menghadapi permasalahan status gizi yang ada dalam masyarakat. Diharapkan 

masyarakat dapat terbuka kepada petugas kesehatan terkait masalah budaya 

yang dianut yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan status gizi anak. 

Sedangkan petugas kesehatan menjelaskan benar atau tidaknya budaya yang 

dianut oleh masyarakat jika ditinjau dari segi kesehatan pada saat penyuluhan.  

b. Perlu adanya pemberian makanan tambahan kepada balita setiap bulan saat 

posyandu sehingga Ibu dapat tertarik untuk ke posyandu membawa anaknya 

untu melakukan peimbangan. 
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c. Saat melakukan penyuluhan hendaknya materi penyuluhan tentang kesehatan 

diintegrasikan dengan Islam karena melihat para Ibu belum mengetahui secara 

keseluruhan.  

d. Diharapkan agar peneliti selanjutnya memperbanyak wawasan mengenai 

disiplin ilmu yang lain dan tidak terfokus hanya pada peminatan masing-masing 

karena semua ilmu saling memiliki keterkaitan. 
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KUESIONER 
GAMBARAN POLA ASUH DAN STATUS GIZI BALITA PADA SUKU MANDAR DI 

DESA BATULAYA KECAMATAN TINAMBUNG 

KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

TAHUN 2013 

NamaPewawancara : 

Hari/Tanggal : 

Alamat : 

• PraktikPemberianMakan (Usia6-23 bulan) 

1. Apakah ibu memberi KOLOSTRUM(Air susuIbu yang pertama kali 

keluarberwarnakekuning-kuningan) saatanakIbupertama kali lahir? 

a. Ya b. Tidak 

2. Apakah anak Ibu (saat usia 0 sampai 4-6 bulan) hanya diberi ASI saja ? 

a. Ya      b. Tidak  

3. Jenis makanan lain yang ibu berikan pada anak ibu dalam kurun usia sekarang 

ini adalah: 

a. Tidak ada makanan lain selain ASI (ya)   (tidak)  frekuensi beri .../hari 

b. Susu formula                      (ya)   (tidak)  frekuensi beri .../hari 

c. susu kental manis                 (ya)   (tidak)  frekuensi beri .../hari 

d. air teh                         (ya)   (tidak)  frekuensi beri .../hari 

e. buah                             (ya)   (tidak)  frekuensi beri .../hari  

f. makan lumat atau makan lainnya    (ya)   (tidak)  frekuensi beri .../hari  

g. Lain-Lain (sebutkan) 

IDENTITAS RESPONDEN   

No. Identitas  

NamaIbu  

Alamat  

UmurIbu  

PendidikanIbu [    ] SD 

[    ] SMP 

[    ] SMA 

[    ] Diploma 

[    ] Sarjana 

Penghasilan per Bulan 1. [    ] <Rp. 1.000.000  

2. [    ] ≥ Rp. 1.000.000  

JumlahAnggotaKeluarga 1. < 2 orang  

2. 2-5 orang  

3. > 5 orang  

IDENTITAS BALITA   

Nama  

JenisKelamin 1. [    ] Laki – Laki 

2. [    ] Perempuan 

Umur ………..Bulan 

BeratBadanAnak ………..Kg 

TinggiBadanAnak ………..Cm 

TanggalPengukuran ……/……/2013  



4. Apakah ibu memberi makanan lumat ? 

a. Ya b. Tidak 

Bila ya, apakah komposisi makanan lumat tersebut terdiri atas: 

a) tepung atau bubur beras semata 

b) tepung + susu 

c) yang diberi adalah bentuk kemasan pabrik 

d) tepung atau bubur beras tambah ............ (mohon tuliskan bila ada opsi 

lain) 

5. ApakahibumemberikanBubursaringkepadaanaksaattelahtumbuhgigi ? 

a. Ya b. Tidak 

6. Apakahmakanan yang diberikanIbupertama kali selain air 

susuibuadalahmakanandenganbahanyang sangathalusdanlicin ? 

a. Ya b. Tidak 

7. Berapa kali dalamseharipemberianmakanantambahan ? 

a. < 3 x  b. ≥ 3 x  

8. Apakah ibu memberi ASI setiap kali anak menangis ? 

a. Ya b. Tidak 

9. Apakah ibu memberikan makanan bervariasi dalam setiap hari ? 

a. Ya b. Tidak  

10. Apakah ada makanan pantangan untuk makanan anak Ibu ?  

a. Ya (Sebutkan) b. Tidak  

 

• Praktik Pemberian Makan (Usia24-59bulan) 

1. Apakah ibu memberi anak Ibu KOLOSTRUM(Air susuIbu yang pertama kali 

keluarberwarnakekuning-kuningan) saatpertama kali lahir? 

a. Ya b. Tidak 

2. Apakah anak Ibu (saat usia 0 sampai 4-6 bulan) hanya diberi ASI saja ? 

a. Ya  b. Tidak  

3. Apakahpadausiakurangdari 6 bulanIbutelahmemberikanmakanan lain selain 

ASI sepertipisang, sayurdansebagainya ? 

a. Ya b. tidak c. lain-lain (sebutkan) 

4. ApakahIbu yang menyiapkansendirikebutuhanmakanananakbalita ? 

a. ya b. tidak 

5. Apakahibumemberikan air susuibukepadaanaksampaianakberumur 2 tahun ? 

a. ya b. tidak 

6. berapa kali Ibumemberikannasikepadaanakdalamsatuhari ? 

a. 1 kali b. 2 kali c. lain-lain (sebutkan) 

7. Apakahibumemberikanbuah-buahan (misalnyapisang, papaya, mangga) 

kepadaanak 2 kali dalamseminggu ? 

a. ya b. tidak 

8. PadasaatIbumemberikanmakan, 

apakahIbumenganjurkanuntukmenghabiskannya ? 

a. ya b. tidak 

 

9. Apakahmakanan yang diberikankepadaanakbervariasisetiaphari ? 

a. Ya b. tidak 



10. Makananselingan yang diberikanpadaanakibu ? 

a. kue, buburkacanghijau b. kerupuk 

 
• PENGASUHAN PERAWATAN DASAR 

1. Tanda/gejala yg ibu gunakan untuk mengenali diare pada anak 

a. lebih dari 3 kali buang air besar b. Muntah  c. Lainnya, 

sebutkan 

2. Perawatan awal yang ibu biasa lakukan pada anak diare? 

a. tetap memberikan air susu Ibu dan beri minum sebanyak-banyaknya  

b. memberi makan buah  

c. lainnya, sebutkan  

3. Pencegahan diare yg ibu lakukan adalah 

a. Ibu mencuci tangan sebelum memberi makan anak 

b. Memperhatikan pakaian anak 

c. lainnya, sebutkan  

4. Tanda yang ibu gunakan untuk mengenali gejala-gejala ISPA ? 

a. sakit tenggorokan b. Flu    c. Lainnya sebutkan 

5. Perawatan yg ibu mampu berikan pada anak yang terkena ISPA 

a. balsem/inhaler pelega tenggorokan  atau inhalasi uap 

b. oralit / larutan gula+garam 

c. Lainnya sebutkan  

6. apakah anak ibu diberikan imunisasi ? 

a. ya  b. tidak  

7. Imunisasi yang ibu telah berikan pada anak ibu adalah : 

a. BCG   (waktu lahir)       ( ) 

b. DPT   (3 bulan)       ( ) 

c. Polio     (4 bulan)   ( ) 

d. Hepatitis B  (waktu lahir) ( ) 

e. Campak (9 bulan)( ) 

8. Jika anak Ibu sakit apakah ada makanan yang dipantangkan ? 

a. Ya b. Tidak  

9. Apakah Ibu membawa anak berobat ketika sakit ? 

a. Ya  b. tidak 

10. Apakah Ibu membawa anak setiap bulan ke posyandu untuk di timbang ? 

a. Ya b. Tidak  

 
• PENGASUHAN HIGINE PERORANGAN 

1. Apakah Ibu mencuci tangan dengan menggunakan sabun ketika hendak 

memberikan makan anak ? 

a. Ya b. Tidak 

2. Apakah anak Ibu setelah BAB mencuci tangan dengan sabun ? 

a. Ya b. Tidak 

3. Apakah anak Ibu sebelum dan setelah makan selalu mencuci tangan ? 

a. Ya b. Tidak  

4. Apakah ibu memotong kuku anak tidak lebih dari 7 hari ? 

a. Ya b. Tidak  



5. Berapa kali Ibu memandikan anak dalam sehari ? 

a. ≥ 2 b. 1 c. Lain-lain (sebutkan) 

6. Apakah ibu menggunakan sabun mandi saat memandikan anak ? 

a. Ya b. Tidak 

7. Apakah Ibu mencuci piring dan gelas dengan air dan sabun ? 

a. Ya b. Tidak  

8. Apakah Ibu menutup makanan yang Ibu simpan di meja makan ? 

a. Ya b. Tidak  

9. Apakah Ibu membersihkan botol / cangkir setelah anak minum ? 

a. Ya b. Tidak  

10. Dalam menyiapkan bahan makanan misalnya sayuran, apakah Ibu mencuci 

dulu baru memotongnya ? 

a. Ya b. Tidak  c. Lain-lain (sebutkan)  

 

• KESEHATAN LINGKUNGAN  

1. Apakah Ibu selalu mengonsumsi air yang sudah di masak ? 

a. Ya b. Tidak  

2. Apakah di rumah Ibu mempunyai jamban keluarga? 

a. Ya b. Tidak  

3. Dimana Ibu memperoleh sumber air minum untuk keluarga ? 

a. Sumur cincin b. Sumur tanpa cincin  

4. Apakah di rumah Ibu ada tempat pembungan sampah ? 

a. Ya b. Tidak  

5. Apakah Ibu membersihkan tempat-tempat penampungan air ? 

a. Ya b. Tidak  

6. Apakah sumur Ibu mempunyai saluran pembuangan limbah ? 

a. Ya b. Tidak  

7. Apakah rumah Ibu mempunyai ventilasi yang cukup (baik) ? 

a. Ya b. Tidak  

8. Apakah lantai rumah Ibu terbuat dari semen ? 

a. Ya b. Tidak  

9. Apakah ada anggota keluarga yang merokok ? 

a. Ya  b. Tidak  

10. Bahan bakar apa yang Ibu gunakan ketika memasak ? 

a. kayu  b. Kompor  c. Lain-lain 

(sebutkan) 

 

• KEMANANAN LINGKUNGAN ANAK 

1. Apakah ibu menjauhkan peralatan listrik dari anak walaupun sudah dimatikan ? 

a. Ya b. Tidak  

2. Apakah Ibu tidak pernah meninggalkan anak seorang diri di dekat kompor ? 

a. Ya b. Tidak  

3. Apakah Ibu selalu membiasakan anak untuk duduk ketika makan ? 

a. Ya b. Tidak  

4. Alat makan apa yang Ibu gunakan ketika makan ? 

a. Kaca  b. Plastik  c. Lain-lain (sebutkan) 



5. Apakah Ibu bersama anak di dapur ketika sedang memasak ? 

a. Ya  b. tidak 

6. Apakah Ibu tidak meninggalkan benda-benda berbahaya seperti guntingan 

tajam pada meja yang rendah ? 

a. Ya b. Tidak  

7. Apakah Ibu mengajarkan anak untuk menjauh dari kendaraan yang diparkir di 

jalan dan jalan masuk ke rumah ? 

a. Ya b. Tidak  

8. Apakah Ibu menempatkan bahan kimia di rak yang tinggi atau dilemari yang 

dikunci ? 

a. Ya b. Tidak  

9. Apakah Ibu membiasakan anak memakai alas kaki jika keluar rumah ? 

a.Ya b. Tidak  

10. Apakah Ibu menjauhkan anak dari korek api ? 

a. Ya b. Tidak  
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