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ABSTRAK 
 

NAMA  : ICHA ISTIQAMMAH 
NIM   : 70200117003 
JUDUL      : ANALISIS SPASIAL TERHADAP KEJADIAN STUNTING 

PADA BALITA 24-59 BULAN DI KECAMATAN BOLO  

KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 

 

 Stunting atau kekerdilan mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada 
anak usia di bawah lima tahun atau balita, sehingga anak memiliki panjang atau 
tinggi badan yang lebih rendah menurut umur dari pada standar nasional. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui analisis spasial kejadian stunting pada balita 24-59 
bulan di Kecamatan Bolo tahun 2021. 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita Stunting berusia 24-59 bulan, 
yang telah diukur pada pekan penimbangan bulan Februari tahun 2021 sebanyak 
240 balita stunting. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 sampel dengan 
teknik pengambilan sampel proportional random sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara spasial sebaran stunting 
tertinggi terdapat pada Desa Tambe. Berdasarkan karakteristik balita, sebagian 
besar balita stunting berjenis kelamin laki-laki (58,7%), berat badan lahir normal 
(90,7%), memiliki riwayat ASI eksklusif (66%), tidak memiliki riwayat infeksi 
(54%). Berdasarkan karakteristik responden, sebagian besar responden berada pada 
usia produktif (74%), Pendidikan terakhir tinggi (62,7%), tidak bekerja (72%), 
pendapatan orang tua rendah (80,7%). Berdasarkan faktor lingkungan, sebagian 
besar responden memiliki sanitasi lingkungan buruk (57,3%), sanitasi air buruk 
(54,7%). Berdasarkan faktor perilaku, sebagian besar responden memiliki perilaku 
cuci tangan baik (61,3%). 

Saran dalam penelitian ini diharapkan pihak dinas kesehatan dan instansi 
kesehatan lainnya dapat memberikan sosialisasi pencegahan stunting dengan 
memprioritaskan area potensi berisiko yaitu Desa Tambe, sehingga dapat 
mengurangi dan memutus rantai kejadian stunting. 
Kata Kunci: Stunting, Sistem informasi Geografis (GIS), Spasial.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Stunting atau kekerdilan mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak 

usia di bawah lima tahun atau balita, sehingga anak memiliki panjang atau tinggi 

badan yang lebih rendah menurut umur daripada standar nasional (TNP2K, 2019). 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Standar Antropometri anak, seorang anak dikategorikan pendek dan sangat 

pendek berdasarkan indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan 

menurut umur (PB/U) apabila nilai ambang batas atau Z-score -3SD sampai dengan 

<-2SD untuk kategori stunted (pendek) Z-score <-3SD untuk kategori sangat 

pendek, dan normal jika Z-score -2 SD sampai dengan 2 SD (Kemenkes RI, 2018).  

Pada tahun 2017, sebanyak 150,8 juta (22,2%) balita di dunia mengalami 

stunting. Lebih dari setengah jumlah balita stunting di dunia berasal dari Asia yaitu 

sebanyak 83,6 juta (55%) balita, proporsi terbanyak berada di Asia Selatan (58,7%) 

dan proporsi paling sedikit di Asia Tengah (0,9%) ( World Health Organization, 

2018). Menurut data World Health Organization (WHO), Indonesia menjadi negara 

ketiga dengan prevalensi tertinggi di region Asia Tenggara/ South-East Asia 

Regional (SEAR). Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia sejak tahun 

2005 hingga tahun 2017 adalah 36,4% (Putra dan Suariyani, 2021). Berdasarkan 

hasil integrasi Susenas pada Maret 2019 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia 

(SSGBI) menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebanyak 27,67% 

(Kemenkes RI, 2019).  

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi provinsi ketiga dengan 

prevalensi stunting tertinggi yaitu sebesar 37,85% hal ini berdasarkan data dari  

Kementerian Kesehatan RI tahun 2019. Provinsi NTB mengalami peningkatan 
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angka kejadian stunting pada balita yaitu 29,9% pada tahun 2016 dan meningkat 

menjadi 37,2% di tahun 2017. Berdasarkan data hasil pekan penimbangan Tahun 

2019 ditemukan balita stunting di Provinsi NTB sebanyak 70.669 balita (Dinas 

Kesehatan Provinsi NTB, 2019). Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten 

dengan angka prevalensi stunting cukup tinggi di Provinsi NTB, prevalensi balita 

stunting di Kabupaten Bima tahun 2019 sebesar 33,56% (Kementerian Kesehatan 

RI, 2019). Menurut World Health Organization, suatu wilayah perlu melakukan 

intervensi stunting jika prevalensi di atas 20%. 

Stunting dapat terjadi sejak masa kehamilan ibu yaitu mulai dari janin dan 

akan terlihat pada saat anak berusia dua tahun, kejadian stunting pada balita dapat 

disebabkan oleh terganggunya pertumbuhan pada masa emas yaitu pada periode 

1000 hari kelahiran hingga anak usia dua tahun (Mugianti dkk, 2018). Balita yang 

mengalami stunting akan lebih rentan terhadap penyakit, sunting juga berpengaruh 

terhadap tingkat kecerdasan anak sehingga dimasa depan akan mempengaruhi 

tingkat produktivitasnya. Anak stunting memiliki rata-rata skor Intelligence 

Quotient (IQ) sebelas poin lebih rendah dibandingkan rata-rata skor IQ pada anak 

normal. Gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi bila tidak 

mendapatkan intervensi sejak dini akan berlanjut hingga dewasa. Secara luas 

stunting juga berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi, yang 

menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Kondisi tersebut dapat dicegah dengan 

melakukan perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) mulai 

dari kehamilan hingga anak berusia dua tahun (TNP2K, 2017).  

Penyebab stunting dapat berasal faktor langsung dan faktor tidak langsung, 

faktor langsung yaitu karakteristik pada anak diantaranya berat badan lahir rendah 

(BBLR), jenis kelamin laki-laki, konsumsi makanan dengan asupan protein dan 

energi, diare, serta riwayat penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). 
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Faktor tidak langsung yang dapat menyebabkan stunting diantaranya tidak 

mendapat ASI eksklusif, pola asuh balita, faktor pelayanan kesehatan yaitu status 

imunisasi yang tidak lengkap, faktor karakteristik keluarga yaitu tingkat pendidikan 

dan pekerjaan orang tua serta faktor ekonomi keluarga. Stunting juga dapat 

disebabkan oleh kondisi sanitasi lingkungan dan akses air minum yang buruk 

(Mugianti dkk,  2018).  

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Astutik dkk (2018) mengenai 

determinan kejadian stunting pada balita di umur 24-59 bulan menunjukan hasil 

yaitu kejadian stunting berhubungan dengan  tiga faktor risiko diantaranya, kondisi 

ekonomi (p=0,003), asupan protein (p= 0,026) dan seng (p= 0,012), tidak terdapat 

hubungan antara BBLR dengan kejadian namun termasuk dalam faktor risiko 

stunting. Faktor penyebab stunting berdasarkan hasil penelitian Mugianti dkk 

(2018) diantaranya rendahnya asupan energi (93,5%), adanya penyakit infeksi 

(80,6%), jenis kelamin laki-laki (64,5%), ibu berpendidikan rendah (48,4%), 

kurangnya asupan protein (45,2%), tidak mendapatkan ASI eksklusif (32,3%), ayah 

berpendidikan rendah (32,3%) serta ibu yang memiliki pekerjaan (29%). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurbaety dan Musmuliadin 

(2020) mengenai gambaran faktor penyebab stunting pada anak usia 2-5 di 

kecamatan bolo tahun tahun 2020, faktor risiko kejadian stunting pada anak usia 2-

5 tahun yaitu Status gizi ibu saat hamil (p=0,077), riwayat ASI Eksklusif (p=0,003), 

dan berat badan lahir (p=0,016). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian stunting yaitu faktor 

kewilayahan, faktor geografis bahkan demografis di suatu wilayah (Putra dan 

Suariyani, 2021). Penelitian di Ethiopia menunjukan bahwa kejadian stunting di 

daerah tersebut tidak tersebar secara acak, melainkan kasus stunting cenderung 

banyak terjadi di wilayah Ethiopia bagian utara (Haile et al, 2016). Penelitian lain 



5 
 

 
 

yang dilakukan oleh (Putra dan Suariyani, 2021) menggunakan sistem informasi  

geografis untuk pemetaan distribusi kejadian dan faktor risiko stunting di kabupaten 

bangli tahun 2019 menunjukan bahwa kejadian stunting tersebar di seluruh 

kecamatan dengan kasus tertinggi terdapat di Kecamatan Susut dan yang terendah 

di Kecamatan Bangli. 

Kecamatan Bolo merupakan satu dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bima, terdapat 14 desa di Kecamatan Bolo. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten bima pada tahun 2019 jumlah balita stunting di Kecamatan Bolo 

sebanyak 759 balita dan tahun 2020 tercatat bahwa jumlah balita pendek/stunting 

sebanyak 1454 (43,86%) menjadikan Kecamatan Bolo sebagai kecamatan dengan 

angka stunting tertinggi (Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, 2018). Berdasarkan 

data hasil pekan penimbangan bulan Februari tahun 2021 jumlah kejadian stunting 

di Kecamatan Bolo sebanyak 512 kasus, jumlah tersebut akan terus meningkat 

apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan yang tepat.  

Untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 

2025 yaitu penurunan angka stunting hingga 40%, pemerintah Kabupaten Bima 

melakukan berbagai program pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang 

terintegrasi, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, hal tersebut sesuai 

dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 68 Tahun 2020 tentang 

Aksi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Upaya 

pemerintah menangani masalah stunting secara efektif dan efisien masih 

dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah 

terbatasnya data statistik yang tersedia, terutama di tingkat kecamatan dan desa. 

Pada dasarnya, ketersediaan data hingga ke tingkat yang lebih spesifik ini penting 

untuk menentukan wilayah prioritas dan rumah tangga sasaran program 

penanggulangan stunting atau kekerdilan (TNP2K, 2019). 
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Puskesmas Bolo merupakan satu-satunya puskesmas di Kecamatan Bolo, 

informasi terkait kejadian stunting di puskesmas Bolo pada umumnya disajikan 

dalam bentuk tabel serta grafik, sehingga sulit dilihat dari sisi kewilayahan. 

Pengelolaan dan pemanfaatan data yang tepat oleh puskesmas dapat membantu 

dalam upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta membantu dalam 

pelaksanaan surveilans kesehatan. Salah satu alternatif visualisasi data kejadian 

stunting adalah dengan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis di 

bidang kesehatan dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem surveilans kesehatan 

dan mulai banyak digunakan untuk mengatasi masalah gizi. Diantaranya untuk 

menghubungkan dan mengintegrasi berbagai data dengan cepat dan akurat serta 

menggambarkan analisis data dengan langsung melihat peta (Setyawati, 2020). 

Pemanfaatan SIG dalam penggambaran stunting bermanfaat dalam 

mengetahui pola sebaran kejadian stunting, menghubungkannya dengan faktor 

risiko stunting di suatu wilayah serta memetakan daerah yang dapat dijadikan lokus 

penanganan stunting (Waskito dkk, 2018). 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin meneliti mengenai analisis 

spasial kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di Kecamatan Bolo.  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah analisis spasial terhadap kejadian stunting pada balita usia 

24-59 bulan di Kecamatan Bolo tahun 2021? 

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Untuk mencegah timbulnya kesalahan pembaca dalam menafsirkan istilah-

istilah pada penelitian ini, maka diberikan Batasan antara variable, yaitu:  

1. Analisis spasial adalah suatu pemodelan masalah secara geografis dengan 

menentukan arah atau koordinat titik menggunakan metode digitasi on 

screen dan perangkat lunak Arcgis untuk pemetaan. 
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2. Digitasi On screen yaitu digitasi pada layer computer/laptop dengan 

bantuan piranti lunak seperti Arcgis, ArcView dan piranti lunak lainnya 

3. Kejadian stunting pada balita adalah kasus balita yang mengalami stunting 

berdasarkan hasil pengukuran pekan penimbangan bulan Februari dan 

tercatat dalam rekam medik di puskesmas Bolo tahun 2021. 

4. Usia balita adalah lama hidup terhitung dari tahun lahir balita sampai 

tanggal pengukuran pada pekan penimbangan bulan Februari dan tercatat 

dalam rekam medik di Puskesmas Bolo tahun 2021 

5. Jenis Kelamin Balita adalah karakteristik balita secara biologis yang 

membedakannya antara perempuan dan laki-laki. 

6. Riwayat berat badan lahir rendah (BBLR) adalah berat balita yang diukur 

pertama kali pada saat dilahirkan atau kurang dari 24 jam setelah lahir. 

Balita dikatakan BBLR apabila memiliki berat lahir < 2500 gram, dan 

dikatakan berat lahir normal apabila memiliki berat ≥ 2500 gram 

7. Riwayat ASI Eksklusif adalah pemberian ASI pada anak tanpa adanya 

penambahan cairan lainnya baik itu susu formula, air putih, air jeruk, madu 

dan ataupun makanan tambahan lainnya hingga bayi mencapai usia 6 bulan 

(Kemenkes RI, 2018), balita dikatakan memiliki riwayat asi eksklusif 

apabila jika pemberian ASI mulai usia 0-6 bulan tanpa campuran susu 

formula, dan dikatakan tidak asi eksklusif apabila durasi pemberian ASI 

<6 bulan. 

8. Riwayat infeksi balita adalah sakit yang dialami balita baik diare ataupun 

ISPA (batuk, demam, pilek) pada tiga bulan terakhir sampai waktu 

penelitian dilakukan. Balita dikatakan memiliki riwayat penyakit infeksi 

jika anak pernah menderita ISPA/diare/ lebih dari 3 kali/bulan, dan 
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dikatakan tidak memiliki riwayat infeksi jika jika balita tidak pernah 

menderita ISPA/diare/ ≤ 3 kali/bulan   

9. Umur ibu adalah lama hidup terhitung dari tahun lahir ibu sampai dengan 

tahun saat dilakukan penelitian. Umur ibu masuk kategori usia produktif 

jika berusia 20 tahun sampai 35 tahun, dan termasuk kategori tidak 

produktif jika berusia < 20 tahun atau > 35 tahun. 

10. Pendidikan Ibu adalah jenjang Pendidikan formal terakhir yang telah 

ditempuh responden. Terdiri dari Pendidikan tinggi jika Pendidikan 

terakhir SMA/Perguruan Tinggi, dan Pendidikan rendah jika pendidikan 

terakhir SD/SMP/tidak sekolah. 

11. Pekerjaan Ibu adalah kegiatan rutin yang dilakukan responden sehari-hari 

sebagai sumber penghasilan untuk kebutuhan hidup (Kementerian 

Kesehatan RI, 2011). Meliputi guru/PNS, petani/buruh/nelayan, 

wiraswasta, tenaga kesehatan, dan ibu rumah tangga/tidak bekerja. 

12. Pendapatan keluarga adalah nilai uang/upah yang diterima dari suatu 

pekerjaan yang dilakukan anggota keluarga dalam sebulan. dikategorikan 

tinggi jika ≥ Rp 2.183.833, dan dikategorikan rendah jika < Rp 2.183.833 

(UMR Provinsi NTB, 2021). 

13. Sanitasi lingkungan yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan untuk 

mencegah timbulnya gangguan kesehatan, meliputi pengelolaan air limbah 

menggunakan SPAL, jenis saluran air limbah tertutup, memiliki tempat 

penampungan sampah organik, melakukan pengelolaan sampah dengan 

cara diangkut oleh petugas. Sanitasi lingkungan dikategorikan baik apabila 

memenuhi persyaratan sesuai definisi operasional dan dikategorikan tidak 

baik apabila tidak sesuai dengan persyaratan pada definisi operasional. 
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14. Sumber air minum adalah air yang dikonsumsi sehari – hari yang 

kualitasnya memenuhi syarat fisik yaitu tidak berbau, berasa, berwarna, 

keruh dan berbusa, letak sumber bersih ≥10 meter dari septic tank. 

Dikategorikan baik apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan definisi 

operasional dan dikategorikan tidak baik apabila tidak sesuai dengan 

persyaratan pada definisi operasional. 

15. Kebiasaan mencuci tangan ibu dan balita adalah kegiatan ibu 

membersihkan tangan setelah BAB, sebelum mengolah makanan, sebelum 

menyuapi anak dan sesudah bersentuhan dengan hewan/lingkungan luar, 

menggunakan air dan sabun. Dikategorikan baik apabila memenuhi 

persyaratan sesuai dengan definisi operasional dan dikategorikan tidak 

baik apabila tidak sesuai dengan persyaratan pada definisi operasional. 
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D. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 1 Tabel Sintesa 

NO 
 

 
JUDUL/PENULIS/

TAHUN 
 

METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
SUBJEK 

JENIS/PENDE
KATAN 

PENELITIAN 
VARIABEL INSTRUMEN 

1.  Analisis Determinan 
Stunting Menurut 
Wilayah Geografi di 
Indonesia Tahun 
2018/Maria, Nurjannah, 
dkk /2020 

Populasi: wilayah 
geografis tingkat 
provinsi 
Sampel: data balita 
berumur 0-59 bulan 
di 34 provinsi di 
indonesia 

Studi 
ekologi/sistem 

Informasi 
Geografis 

persentase 
balita yang 

mengalami stunting 
dan stunting parah di 

usia 0-59 bulan, 
faktor penyebab 

stunting 

ArcGIS 10.7 Berdasarkan peta yang dihasilkan 
menampilkan beberapa variasi di tiap 
provinsi. Faktor determinan yang paling 
berpengaruh ialah kelengkapan imunisasi 
dasar dan perbandingan puskesmas tiap 
kecamatan 

2.  Analisis Faktor Yang 
Menyebabkan Stunting 
di Wilayah 
Kerja Puskesmas 
Kemangkon/Lusy&Rak
hmat/2020. 

Populasi: seluruh 
Ibu yang 
mempunyai balita 
di wilayah kerja 
Puskesmas 
Kemangkon 
Sampel: 7 
responden 

Kualitatif/Deskript
if 

karakteristik 
informan yang 

mengalami stunting, 
faktor pendidikan 

ibu, faktor ekonomi, 
faktor jumlah anggota 

keluarga dan faktor 
pola asuh balita 

kuisioner 5 faktor yang menyebabkan stunting 
ialah: karakteristik informan yang 
mengalami stunting, 
pendidikan ibu, ekonomi, jumlah anggota 
keluarga dan faktor pola asuh balita. 

3.  Spatial heterogeneity 
and factors  influencing 
stunting and severe  
stunting among under‑5 

children/Hailu dkk/ 
2020. 
 

Populasi: 6406 
rumah tangga 
Sampel: 9588 balita 
<5 tahun 

Analisis 
spasial/Cross 
sectional 

Cluster kejadian 
stunting, factor 
penyebab stunting. 

Data sekunder, 
ArcGIS 

Kejadian stunting dan stunting berat tidak 
terjadi secara acak dan memiliki hot spot 
tinggi di beberapa area. 
Faktor penyebab stunting diantaranya : 
Usia anak,kelahiran ganda,jenis kelamin 
anak,anemia dan diare pada anak,dan 
ekonomi rendah. 
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NO 
 

 
JUDUL/PENULIS/

TAHUN 
 

METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
SUBJEK 

JENIS/PENDE
KATAN 

PENELITIAN 
VARIABEL INSTRUMEN 

4.  Proximal and contextual 
correlates of childhood 
stunting in India: A geo-
spatial analysis/Kumar, 
Id, and Santhya/ 2020. 

Populasi: 601.509 
Rumah tangga 
Sampel: 699.686 
perempuan usia 15-
49 tahun, 112.122 
laki-laki usia 15-54 
tahun dan anak-
anak 259.627 usia 
0-5 tahun. 

Analisis 
spasial/Cross 
sectional 

Analisis spasial, 
determinan stunting 

Data sekunder 
tahun 2015-
2016, data survei 
kesehatan 
keluarga 
Nasional, data 
sensus penduduk 
di india tahun 
2011, GeoDa 

Tingginya Kasus stunting pada anak-anak 
di india di beberapa negara bagian dan 
distrik. Dan di beberapa daerah dengan 
kasus tinggi stunting pada anak-anak 
diantaranya Bihar, Jharkhand, Madhya 
Pradesh, dan Uttar Pradesh. Terdapat 
enam faktor penyebab stunting yang 
teridentifikasi yaitu: jarak kehamilan 
pendek, banyaknya jumlah anggota 
rumah tangga, ibu bertubuh pendek, 
kemiskinan dan defekasi terbuka. 

5.  A spatial analysis of 
childhood stunting and 
its contextual correlates 
in India/Bharti, Dhillon, 
dkk/2019. 

Populasi: semua 
distrik-distrik dari 
37 Negara Bagian. 
Sampel: data balita 
stunting di 640 
distrik 

Kuantitatif/analisi
s spasial 

Analisis spasial 
stunting, factor 
penyebab stunting. 

Data 
Sekunder, 
ArcGis, Geoda 

Analisis spasial menunjukkan tingkat 
tinggi pengelompokan (Moran's I: 0,65) 
dalam pengerdilan anak di distrik India. 
Temperatur yang ekstrim dari distrik 
mengungkapkan hubungan positif dengan 
kejadian stunting pada anak-anak 
dikarenakan hampir 40%anak-anak dari 
distrik dengan suhu maksimum di atas 40 
° C mengalami stunting. Setelah 
mengendalikan faktor sosial ekonomi 
regresi spasial mengungkapkan bahwa 
peningkatan 1 ° C dalam suhu tahunan 
rata-rata akan menyebabkan 
0,134 peningkatan persentase anak-anak 
yang terhambat/stunting. 
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NO 
 

 
JUDUL/PENULIS/

TAHUN 
 

METODOLOGI 

HASIL PENELITIAN 
SUBJEK 

JENIS/PENDE
KATAN 

PENELITIAN 
VARIABEL INSTRUMEN 

6.  Study of the Spatial 
Pattern of Malnutrition 
(Stunting, Wasting  and 
Overweight) in 
Countries in the World 
Using Geographic 
Information 
System/Almasi dkk/ 
2019. 

Populasi: data kasus 
malnutrisi pada 
balita tahun 2005-
2016 
Sampel: seluruh 
data kasus kejadian 
malnutrisi pada 
balita tahun 2005-
2016. 

Kuantitatif/cross 
sectional 

Prevalensi malnutrisi 
di setiap negara, 
cluster spasial 

Data sekunder, 
ArcGIS 

Prevalensi kejadian stunting, wasting, dan 
overweight terjadi secara cluster di 
beberapa negara. Stunting dan wasting 
mencakup sebagian besar negara Afrika 
dan Asia terutama di Timur Tengah, 
kelebihan berat badan telah mencakup 
banyak bagian dunia dan distribusi 
spasialnya lebih dari sekadar stunting dan 
wasting. Kegemukan diamati di negara-
negara Afrika, Asia dan Eropa. 
 
 

7.  Exploring spatial 
variations and factors 
associated with 
childhood stunting in 
Ethiopia: spatial and 
multilevel 
analysis/Haile dkk/ 
2016. 

Populasi: seluruh 
balita stunting yang 
terdata dalam 
Ethiopian 
Demographic and 
Health Survey 
(EDHS) tahun 2011 
Sampel: 9893 balita 
stunting 0-59 bulan 

Kuantitatif/dengan 
desain cross 
sectional study. 

Hotspot tertinggi dan 
terendah kejadian 
stunting, faktor 
determinan kejadian 
stunting. 

Data sekunder, 
arcGIS, STATA. 

Hotspot tertinggi penyebaran stunting 
terdapat pada wilayah negara bagian 
utara, sedangkan hotspot terendah 
kejadian stunting berada pada wilayah 
negara bagian tengah, timur dan barat 
negara. aktor tingkat individu dan 
komunitas menyumbang 36,6% dari 
stunting pada masa kanak-kanak. 
Anak-anak dalam kelompok usia antara 
24-35 bulan lebih mungkin mengalami 
stunting dibandingkan anak-anak yang 
usianya kurang dari satu tahun [AOR = 
6.61; 95% CI: (5.17–8.44)] 
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Berdasarkan tabel 1.1, perbedaan penelitian yang akan peneliti Iakukan 

dengan penelitian sebelumnya ialah pada variabel penelitian dan lokasi penelitian. 

Pada penelitian lain telah banyak melakukan penelitian mengenai pemetaan 

kejadian stunting dan faktor-faktor penyebab kejadian stunting. Variabel pada 

penelitian ini berfokus pada gambaran karakteristik anak, karakteristik orang tua, 

faktor kesehatan lingkungan dan faktor perilaku cuci tangan ibu. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui analisis spasial kejadian stunting pada balita 24-59 bulan 

di Kecamatan Bolo tahun 2021. 

2. Tujuan Khusus 

a. Memetakan sebaran kejadian stunting pada balita 24-59 bulan di tiap wilayah di 

Kecamatan Bolo 

b. Mengetahui gambaran karakteristik balita berdasarkan jenis kelamin anak, 

riwayat BBLR, riwayat ASI eksklusif dan riwayat infeksi pada balita stunting 

usia 24-59 bulan di Kecamatan Bolo. 

c. Mengetahui gambaran karakteristik keluarga berdasarkan umur ibu, pendidikan 

terakhir ibu, pekerjaan orang tua dan pendapatan keluarga pada balita stunting 

usia 24-59 bulan di Kecamatan Bolo. 

d. Mengetahui gambaran faktor lingkungan berdasarkan sanitasi lingkungan dan 

sumber air minum pada balita stunting 24-59 bulan di Kecamatan Bolo. 

e. Mengetahui gambaran faktor perilaku yaitu kebiasaan mencuci tangan pada 

balita stunting 24-59 bulan di Kecamatan Bolo. 

f. Memetakan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan berdasarkan 

karakteristik balita meliputi jenis kelamin anak, riwayat BBLR, riwayat ASI 

eksklusif dan riwayat infeksi di tiap desa di Kecamatan Bolo. 



15 
 

 
 

g. Memetakan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan berdasarkan 

karakteristik keluarga meliputi umur ibu, pendidikan terakhir ibu, pekerjaan 

orang tua dan pendapatan keluarga di tiap desa di Kecamatan Bolo. 

h. Memetakan sebaran kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan berdasarkan 

faktor lingkungan yaitu sanitasi lingkungan dan sumber air minum di tiap desa 

di Kecamatan Bolo. 

i. Memetakan sebaran kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan berdasarkan 

faktor perilaku yaitu kebiasaan mencuci tangan di Kecamatan Bolo. 

F.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai 

sebaran kejadian stunting di kecamatan Bolo. 

2. Manfaat Teoretis 

Sebagai bahan referensi dan bahan bacaan bagi institusi, masyarakat umum 

serta bagi penelitian selanjutnya mengenai analisis spasial pada balita. 

3. Manfaat Praktis 

Sebagai sumber data bagi pemerintah dan instansi terkait dalam mengetahui 

sebaran penyakit stunting sehingga menjadi dasar untuk mengembangkan 

perencanaan kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit stunting. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan tentang Stunting 

1. Pengertian stunting 

Stunting merupakan keadaan seorang anak memiliki tinggi badan yang 

rendah untuk usianya. Balita dikategorikan stunting apabila tinggi badan menurut 

usia mereka di bawah standar pertumbuhan yang telah ditentukan oleh World 

Health Organization (WHO) (Z-score < −2SD) (Atmarita et al, 2015). Stunting 

dapat terjadi akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk 

usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal 

setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia dua 

tahun. Anak dengan Stunting akan menghadapi masalah kedepannya diantaranya 

perkembangan anak terhambat menyebabkan kapasitas belajar menurun, 

produktivitas berkurang, risiko terkena infeksi dan penyakit tidak menular 

meningkat, morbiditas serta mortalitas meningkat, dan juga berdampak pada status 

ekonomi di masa depan (Kementerian Kesehatan RI, 2018).  

Berdasarkan median standar perkembangan World Health Organization 

(WHO), anak-anak  dengan usia serta jenis kelamin yang sama dapat dikategorikan 

pendek jika panjang tubuh/tingginya kurang dari 2 SD, anak-anak dikategrikan 

sangat pendek apabila panjang tubuh /tinggi badan kurang dari 3 SD (Atmarita et 

al, 2015). 

2. Cara pengukuran  

Stunting diidentifikasi dengan mengukur panjang badan atau tinggi badan 

Balita kemudian menafsirkan hasil pengukuran tersebut dengan mencocokan pada 

nilai standar yang telah ditentukan. Perhitungan ini memakai standar Z-score dari 
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World Health Organization (WHO) (Apriluana and Sandara, 2018). Di indonesia 

standar tersebut diadopsi menjadi standar antropometri penilaian status gizi anak 

menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI. Status Gizi anak diklasifikasikan 

dengan indikator Tinggi Badan per Usia (TB/U). 

Tabel 2. 1 Klasifikasi Status Gizi berdasarkan TB/U 

INDEKS 
KATEGORI STATUS 

GIZI AMBANG BATAS (Z – SCORE) 

TB/U Sangat pendek <-3 SD 
Pendek  -3 SD sampai dengan <-2SD 
Normal Normal -2 SD sampai dengan 2 SD 
Tinggi >2 SD 

Sumber : Kepmenkes RI 2010 dalam (Kemenkes RI, 2018) 

Berdasarkan tabel 2.1,anak dikategorikan stunting yaitu jika nilai Z score 

kurang dari minus 2 Standar Deviasi berdasarkan TB/U (Kemenkes RI, 2018). 

Anak dengan kategori pendek dan sangat pendek masuk dalam kategori stunting. 

Berikut rumus yang dapat digunakan untuk menghitung nilai Z-score: 

                                                          (𝑇𝐵𝐴−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 ) 

                                                         ⃒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 −𝑆𝐷⃒⃒ 

3. Faktor – Faktor Penyebab Stunting 

a. Berat Badan Lahir 

  Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), berat lahir bayi adalah berat 

badan pertama yang tercatat setelah lahir, idealnya diukur dalam beberapa jam 

pertama setelah lahir, sebelum terjadi penurunan berat badan pasca kelahiran yang 

signifikan. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu berat badan pada bayi baru 

lahir dibawah  2.500 gram (Cutland et al, 2017). Berat badan lahir rendah adalah 

berat lahir yang kurang dari 2500 gr, dan dapat disebabkan oleh durasi kehamilan 

dan laju pertumbuhan janin. Bayi dengan berat badan rendah lebih cenderung 

Z – Score = 
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mengalami retardasi pertumbuhan intrauterine yang terjadi karena buruknya gizi 

ibu dan meningkatnya angka infeksi (Gibney, 2008 dalam Tatu, 2021) 

Berdasarkan studi epidemiologi, bayi BBLR lebih tinggi berisiko stunting 

dibandingkan bayi dengan berat lahir normal (Kamilia, 2019). Balita BBLR lebih 

berisiko menjadi stunting karena balita BBLR lebih tinggi kerentanan terhadap 

penyakit menular, seperti:diare dan infeksi saluran pernapasan bawah 

mengakibatkan tidak optimal pertumbuhan fisik (Komalasari dkk, 2020). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Badjuka (2018) menunjukan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara kejadian BBLR dengan kejadian stunting pada 

anak usia 24-59 bulan di Desa Haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten 

Gorontalo. Studi tersebut juga sejalan dengan penelitian Supriyanto dkk (2018) 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara BBLR dengan 

kejadian stunting (p-value<0.000).  

Berdasarkan hasil dan teori diatas, sebagian besar bayi dengan berat badan 

lahir rendah memiliki kemungkinan mengalami gangguan pertumbuhan pada masa 

anak-anak karena lebih rentan terhadap penyakit diare dan penyakit infeksi. 

Pertumbuhan bayi dengan BBLR akan jauh lebih lambat dibandingkan dengan bayi 

yang lahir dengan berat badan normal, sehingga perlu mendapat perawatan dan pola 

asuh yang khusus, bayi BBLR dapat diperbaiki dengan pola asuh yang baik serta 

harus memberikan ASI eksklusif yang berkualitas kepada bayi guna mencegah 

untuk terserang penyakit baik penyakit pencernaan, ISPA ataupun penyakit yang 

lainnya. Dengan pola asuh dan perawatan yang baik maka kejadian stunting dapat 

dicegah (Tatu, 2021). 

b. Jenis Kelamin 

Kebutuhan asupan gizi dapat berbeda sesuai dengan jenis kelamin, sehingga 

status gizi dapat dihubungkan dengan jenis kelamin. Perbedaan jumlah kebutuhan 
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gizi ditentukan oleh perbedaan komposisi laki-laki dan perempuan (Tonasih 

Kumalasary, 2018). Menurut Mugianti dkk (2018) pertumbuhan anak laki-laki 

mudah terhambat karena keadaan psikologis,perkembangan psikologis melibatkan 

pemahaman, kontrol ekspresi dan berbagai emosi, perkembangan ini 

memperhitungkan ketergantungan pengasuh utama untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. Sebuah lingkungan yang hangat, penuh kasih dan responsif sangat penting 

untuk perkembangan psikologis pada anak. Banyak penelitian melaporkan 

perbedaan jenis kelamin dalam pengerdilan dan menemukan peluang yang lebih 

tinggi pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Al-Mansoob and Masood (2018) menyatakan bahwa  

prevalensi stunting lebih tinggi pada anak laki-laki dari pada anak perempuan, laki-

laki 1,53 kali lebih berisiko stunting dibandingkan perempuan. 

c. ASI eksklusif  

ASI eksklusif yaitu air susu ibu (ASI) yang diberikan kepada bayi baru lahir 

hingga bayi berusia 6 bulan dan tidak diberi minuman atau makanan lain, hal 

tersebut juga merupakan rekomendasi dari World Health Organization (WHO) 

kepada ibu di seluruh dunia untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi selama 

enam bulan pertama untuk kesehatan bayi serta pertumbuhan dan perkembangan 

yang optimal dapat tercapai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arini et 

al (2020) Anak yang tidak diberi ASI eksklusif selama 6 bulan berisiko 1,3 kali 

lebih besar mengalami stunting. Bayi yang diberikan ASI kurang dari 6 bulan akan 

rentan mengalami penyakit infeksi hal tersebut berdampak pada kemampuan tubuh 

bayi menyerap zat gizi dari makanan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan bayi.  

Dalam Al-Qur’an terdapat surah yang menguraikan tentang konsep 

menyusui (Ar-rada’ah) yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233, Allah SWT. berfirman: 



20 
 

 
 

 
ُ
مَوْل

ْ
ى ال

َ
ضَاعَةَۗ  وَعَل تِمَّ الرَّ نْ يُّ

َ
رَادَ ا

َ
يْنِ لِمَنْ ا

َ
امِل

َ
يْنِ ك

َ
ادَهُنَّ حَوْل

َ
وْل
َ
وٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ ا

ْ
وْدِ ۞ وَال

مَعْرُوْفِۗ 
ْ
هٗ رِزْقُهُنَّ وكَِسْوَتُهُنَّ بِال

َ
 …ل

Terjemahan: 

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung 
makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (kementrian 

Agama,2019).  

Menurut tafsir Quraish Shihab ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan 

tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang 

anak yang lahir dari hubungan suami istri itu. Di sisi lain, ia masih berbicara tentang 

wanita-wanita yang ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. Dengan 

menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada 

para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Kata al-walidat dalam penggunaan al-

Qur’an berbeda dengan kata ummahat yang merupakan bentuk jamak dari kata 

umm. Kata ummahat digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang 

kata al-walidat maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini 

berarti bahwa al-Qur’an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu 

kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. 

Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari lainnya. Dengan 

menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tenteram; sebab menurut penelitian 

ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya 

secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita 

dengan wanita yang lain 

Menurut Ria Riksani (2010) dalam Indrayani (2020) Ibu diharuskan untuk 

memberikan ASI pada bayi terutama pada satu jam pertama kehidupan hal ini dapat 

menurunkan angka kematian bayi baru lahir dikarenakan terpenuhinya kebutuhan 

nutrisi di awal kelahiran (Ria riksani 2010 dalam Indrayani, 2020). Dalam Q.S. Al-
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Qashash/28: 7 berisikan perintah Allah SWT. kepada ibu Nabi Musa AS untuk 

menyusui anaknya sejak awal kelahiran. 

رْضِعِيْهِِۚ  
َ
نْ ا

َ
ى ا ِ مُوْسٰٓ م 

ُ
ٰٓى ا وْحَيْنَآ اِل

َ
يْ ِۚاِنَّا  وَا زَنِ

حْ
َ
ا ت

َ
افِيْ وَل خَ

َ
ا ت

َ
يَم ِ وَل

ْ
قِيْهِ فِى ال

ْ
ل
َ
يْهِ فَا

َ
فَاِذَا خِفْتِ عَل

وْهُ مِنَ 
ُ
يْكِ وَجَاعِل

َ
وْهُ اِل مُرْسَلِيْنَ  رَاۤدُّ

ْ
 ٧ال

Terjemahan: 

“Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, “Susuilah dia (Musa). Jika engkau 

khawatir atas (keselamatan)-nya, hanyutkanlah dia ke sungai (Nil dalam 
sebuah peti yang mengapung). Janganlah engkau takut dan janganlah (pula) 
bersedih. Sesungguhnya Kami pasti mengembalikannya kepadamu dan 
menjadikannya sebagai salah seorang rasul” (Kemenag, 2019). 

Pemberian ASI pada bayi baru lahir dapat melindungi bayi dari serangan 

penyakit karena ASI mengandung banyak zat Gizi yang diperlukan oleh bayi, salah 

satu keistimewaan ASI ialah mengandung zat Antibodi yang dikeluarkan oleh 

tubuh. pada hari-hari pertama pasca kelahiran ASI mengeluarkan zat kolostrum 

yang mengandung banyak antibodi dan efektif untuk melindungi bayi dari berbagai 

penyakit (Ria Riksani dalam Indrayani, 2020). Penyakit Infeksi  

Terdapat interaksi bolak balik antara status gizi dengan penyakit infeksi. 

Malnutrisi dapat meningkatkan risiko infeksi, sedangkan infeksi dapat 

menyebabkan malnutrisi, yang mengarahkan ke lingkaran setan. Anak kurang gizi, 

yang daya tahan terhadap penyakitnya rendah, jatuh sakit dan akan semakin kurang 

gizi, sehingga mengurangi kapasitasnya untuk melawan penyakit dan sebagainya 

(Mugianti Dkk, 2018). 

1) Diare 

Menurut World Health Organization (WHO) diare pada anak dibawah 5 

tahun merupakan kondisi dimana anak mengeluarkan tinja lebih sering dari 

biasanya (Steffen, 2017). Diare mempengaruhi status gizi anak karena dapat 

menyebabkan hilangnya nafsu makan, berkurangnya penyerapan nutrisi tubuh serta 

kehilangan banyak zat gizi serta cairan tubuh. Ada hubungan timbal balik antara 
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kekurangan gizi dengan kejadian diare (Berhe et al, 2019). Pada penelitian 

terdahulu menyatakan bahwa diare pada anak meningkatkan risiko stunting 3,619 

lebih tinggi dari pada anak yang tidak mengalami diare (Desyanti dan Nindya, 

2017). 

2)  Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) 

ISPA atau Infeksi saluran pernapasan atas didefinisikan sebagai iritasi dan 

pembengkakan saluran pernapasan bagian atas yang terbatas dengan batuk selama 

14 hari dan disebabkan oleh mikroorganisme. Infeksi saluran pernapasan atas 

melibatkan hidung, sinus, faring, laring, dan saluran udara besar (Depkes RI dalam 

Nuraini dan Damanik, 2019). Beberapa penelitian menunjukkan adanya keterkaitan 

antara ISPA dengan kejadian stunting pada anak. Penelitian yang dilakukan oleh 

Bening.S dkk (2018) menyebutkan bahwa ISPA secara statistik berpengaruh 

signifikan terhadap kejadian stunting pada anak 2-5 tahun di Kota Semarang (p = 

0.01)  Anak dengan ISPA akan mengalami gangguan metabolisme di dalam 

tubuhnya akibat peradangan yang terjadi. Sistem regulasi sitokin proinflammatory 

dapat mempengaruhi kondrosit secara langsung. Sehingga akan berdampak kepada 

proses pembentukan tulang. Dengan demikian, apabila anak mempunyai riwayat 

penyakit ISPA, proses pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. 

d. Usia Ibu 

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kejadian stunting pada anak, dan 

salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah usia ibu saat hamil. Ibu dengan usia 

< 20 tahun atau > 35 tahun memiliki risiko tinggi terhadap ancaman kesehatan dan 

kematian pada ibu maupun janin yang dikandungnya baik selama kehamilan, 

persalinan, maupun nifas (Lubis, 2013 dalam Sani dkk, 2019). Sedangkan usia 

reproduksi yang optimal untuk perempuan yaitu usia 20-35 tahun karena pada usia 

tersebut perempuan berada pada usia subur (Monita dkk, 2016). Ibu hamil 
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merupakan titik stunting. Ibu yang hamil di usia yang berisiko memiliki balita yang 

stunted. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Sani dkk, 2019) bahwa adanya 

hubungan antara usia ibu saat hamil dengan stunted pada balita 24-59 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Citeras dengan p value 0,001 karena sebagian besar balita 

yang stunting ditemukan pada ibu usia berisiko untuk hamil (< 20 tahun dan > 35 

tahun). Pada usia berisiko tersebut dibutuhkan nutrisi banyak baik untuk janin 

maupun untuk ibunya sendiri, sehingga pada usia tersebut sangat rentan terhadap 

kekurangan nutrisi.  

e. Pendapatan Keluarga 

  Stunting merupakan salah satu kondisi gizi buruk dipengaruhi oleh kondisi 

sosial ekonomi. Tingkat status ekonomi dianggap memiliki pengaruh pada 

kemungkinan anak menjadi pendek dimana dengan meningkatnya pendapatan 

rumah tangga maka lebih banyak sumber ekonomi yang dibelanjakan untuk 

makanan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang 

baik, dan sebagainya (Mugianti dkk, 2018).  Risiko stunting lebih tinggi 5.385 kali 

pada balita dari keluarga berpendapatan kurang dibanding dengan balita dari 

keluarga berpendapatan cukup/tinggi (Aini dkk, 2018). Balita yang berasal dari 

keluarga dengan status ekonomi rendah 1.29 kali berisiko mengalami stunting 

dibandingkan dengan balita dari keluarga dengan status ekonomi tinggi (Kusuma, 

2013 dalam Neila Sulung, 2020). Hal ini disebabkan karena status ekonomi sangat 

erat kaitannya dengan daya beli dalam keluarga.  

  Status ekonomi seseorang dipengaruhi oleh pendapatan orang tersebut. 

Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka akan semakin beraneka ragam 

makananan yang dikonsumsi dan akan baik pula asupan makanan yang dikonsumsi 

dan akan baik pula asupan makanan untuk balitanya. Pendapatan keluarga yang 
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memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orang tua dapat 

menyediakan semua kebutuhan anak (Neila, 2020). 

f. Pendidikan Orang Tua 

Pendidikan adalah usaha yang ditempuh seseorang untuk membentuk karakter, 

pengembangan kompetensi dan pengetahuan seseorang sesuai dengan maksud dari 

Pendidikan itu sendiri (Fauzi dkk, 2020). Pendidikan dapat diperoleh secara formal 

yaitu dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta dapat diperoleh secara 

informal. Salah satu tujuan Pendidikan ialah memiliki pengetahuan yang lebih 

tentang kesehatan sehingga mempengaruhi perilaku sehat seseorang. Ibu yang 

berpendidikan rendah dikaitkan dengan pengetahuan yang kurang mengenai sikap 

dan pola asuh yang baik  dan tidak memperhatikan status gizi anak, sehingga hal 

ini dapat menjadi salah satu faktor risiko anak menjadi stunting (Fauzi dkk, 2020). 

Pendidikan kedua Orang Tua memiliki pengaruh terhadap kesehatan keluarga, 

ibu yang berpendidikan tinggi memiliki pengetahuan lebih luas mengenai pola asuh 

anak,status gizi anak,pelayanan dan perawatan kesehatan yang sesuai dengan 

kebutuhan anak (Noviyanti dkk, 2020). Pendidikan ibu juga dapat dikaitkan dengan 

kemampuan ibu menyerap informasi, ibu dengan Pendidikan rendah akan kesulitan 

menyerap informasi yang menyangkut kebutuhan anaknya (Olsa dkk, 2017). 

Penelitian dari Nurmalasari dkk (2020) menunjukan bahwa ibu dengan Pendidikan 

rendah berisiko 3,313 kali memiliki anak stunting dibanding dengan ibu dengan 

Pendidikan tinggi (OR = 3,313 p = 0,000). Sesuai dengan teori dan temuan diatas, 

diketahui bahwa Pendidikan rendah mempengaruhi sikap, perilaku dan 

pengetahuan ibu dalam menunjang kebutuhan gizi anaknya (Tatu, 2021). 

j. Pekerjaan Orang Tua 

Pekerjaan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas 

pangan, karena pekerjaan berhubungan dengan pendapatan. Dengan demikian 

file:///C:/Users/lenovo/Documents/Hasil/print/untuk%20turnitin%20new%20selasa.docx%23Noviyanti
file:///C:/Users/lenovo/Documents/Hasil/print/untuk%20turnitin%20new%20selasa.docx%23Olsa
file:///C:/Users/lenovo/Documents/Hasil/print/untuk%20turnitin%20new%20selasa.docx%23Nurmalasari2020
file:///C:/Users/lenovo/Documents/Hasil/print/untuk%20turnitin%20new%20selasa.docx%23Tatu
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terdapat asosiasi antara pekerjaan dan pendapatan keluarga dengan gizi, apabila 

sebuah pekerjaan menghasilkan pendapatan yang cukup maka bukan tidak mungkin 

masalah kesehatan dan masalah keluarga yang berkaitan dengan gizi mengalami 

perbaikan (Suhardjo,1989 dalam Tatu, 2021). Pekerjaan orang tua merupakan 

faktor penting dalam kehidupan keluarga baik untuk memenuhi kebutuhan primer 

maupun sekunder keluarga. Pekerjaan dapat menghasilkan pendapatan. Pendapatan 

keluarga yang memadai menunjang tumbuh kembang anak karena orang tua dapat 

memenuhi semua kebutuhan dasar anak, dan yang terpenting adalah kebutuhan gizi 

anak. Kebutuhan gizi yang tercukupi dan sesuai dengan standar gizi akan 

memperbaiki status gizi anak sehingga stunting dapat dicegah (Tatu, 2021). Hasil 

penelitian membuktikan adanya hubungan antara pekerjaan ibu dengan kejadian 

stunting (p = 0,000),dimana ibu yang tidak bekerja memiliki kecenderungan 5 kali 

anak akan mengalami stunting dibandingkan dengan ibu yang bekerja nilai (OR = 

5,390) (Savita and Amelia 2020). 

k. Sanitasi Lingkungan 

Lingkungan terdiri dari fisik, komponen biologis, kimia dan sosial di mana 

masing-masing komponen tersebut dapat mempengaruhi terjadinya penyakit atau 

gangguan kesehatan (Purba et al, 2020). Kondisi sanitasi dasar yang 

meliputi:kualitas air minum, kualitas air bersih, cara pembuangan kotoran, 

pembuangan air limbah, cara penanganan sampah yang tidak baik merupakan 

penyebab utama terjadinya infeksi penyakit seperti diare dan cacingan. Menular 

penyakit menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi di proses pencernaan. Infeksi 

pada bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun, jika kondisi ini berlangsung 

lama tanpa asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat 

menyebabkan stunting (Rachmawati 2019 dalam Purba et al, 2020). 
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Sanitasi lingkungan dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting, hal 

ini berkaitan dengan kondisi sanitasi yang buruk dan tidak sehat akan berdampak 

pada kejadian infeksi dan risiko terjadinya infeksi seperti diare akan meningkat. 

Diare dapat mengganggu proses penyerapan nutrisi seorang anak, sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan anak. Kondisi kesehatan lingkungan ini dapat dilihat 

dari hygiene dan sanitasi seperti akses jamban sehat, penerapan cuci tangan pakai 

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

sumber air bersih serta pengelolaan air minum (Rahayu and Darmawan, 2019). 

l. Perilaku Cuci Tangan Ibu 

Kebiasaan CTPS oleh ibu termasuk pola asuh yang berhubungan dengan 

higiene dan kesehatan. Kebiasaan mencuci tangan juga merupakan faktor penentu 

derajat risiko kesehatan lingkungan. Cuci tangan pakai sabun dapat menurunkan 

risiko diare hingga 45% dan mengurangi risiko stunting 15% (World Health 

Organization (WHO) dalam Herawati, (2020). Mencuci tangan sebelum mengolah 

makanan rumah tangga akan mencegah masuknya kuman ke dalam makanan yang 

akan dihidangkan bagi keluarga (Tatu, 2021). Balita yang mengkonsumsi makanan 

sebagai hasil dari praktik higiene yang buruk dapat meningkatkan risiko anak 

tersebut terkena penyakit infeksi yang biasa ditandai dengan gangguan nafsu 

makan, muntah-muntah, ataupun diare sehingga asupan balita tersebut tidak 

memenuhi kebutuhannya dan kondisi seperti ini yang nantinya akan berimplikasi 

buruk terhadap pertumbuhan anak (Aisah et al, 2019). 

B. Tinjauan tentang analisis spasial 

1. Pengertian analisis Spasial 

    Kekuatan GIS terletak pada kemampuan untuk melakukan 

analisis.Analisis spasial adalah proses memodelkan masalah secara geografis, 

memperoleh hasil dengan pemrosesan komputer, dan kemudian mengeksplorasi 
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dan memeriksa hasil tersebut.Analisis spasial dapat didefinisikan sebagai teknik 

analisis yang terkait dengan studi tentang lokasi fenomena geografis bersama 

dengan dimensi spasial dan atribut terkait (Dewi Handayani, 2005). 

2. Analisis Spasial dalam Epidemiologi 

  Epidemiologi spasial adalah deskripsi dan analisis penyakit berbasis 

variasi geografis yang berhubungan dengan data demografi, faktor risiko penyakit, 

kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Berfokus pada penggambaran penyakit 

dalam peta, studi korelasi geografis, dan pengklasteran penyakit  (Gunawardena, 

2014).  

 Analisis epidemiologi spasial memiliki tiga tujuan 

a. Jelaskan pola spasial 

b. Identifikasi klaster penyakit 

c. Mengeksplorasi atau memprediksi risiko penyakit 

Untuk mencapai tujuan tersebut selain data atribut yang menjelaskan 

karakteristik dipelajari (demografi dan karakteristik lain yang terkait penyakit), 

diperlukan juga data fitur yang direferensikan (lokasi informasi) (Gunawardena 

2014).  

3. Jenis Epidemiologi Spasial 

Penyelidikan Epidemiologi spasial dapat dibagi menjadi tiga bidang 

utama: 

a.  Pemetaan penyakit 

 Penyakit yang divisualisasikan dalam bentuk peta memberikan ringkasan 

tampilan yang informatif dari informasi geografis dapat mengidentifikasi pola 

dalam data yang terlewatkan oleh presentasi tabel. Pemetaan penyakit digunakan 

dalam data deskriptif, untuk membuat hipotesis tentang sumber penyakit, 

menyoroti  daerah yang tampaknya berisiko rendah dan tinggi, dan untuk 
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memudahkan pembuatan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya,serta berguna 

dalam membantu menempatkan kelompok penyakit tertentu (Elliott dan 

Wartenberg, 2004). 

Pemetaan penyakit memiliki visual dan daya tarik intuitif, akan tetapi 

kehati-hatian diperlukan dalam interpretasi, seperti pola dibuat tergantung pada 

bagaimana variabel yang dipetakan (misalnya jumlah dan batas kategori) dan skala 

geografis atau resolusi. Pilihan warna untuk menampilkan data juga dapat 

mempengaruhi interpretasi (Elliott dan Wartenberg,2004). 

b.  studi korelasi geografis 

  Penelitian korelasi geografis membantu dalam menilai macam paparan 

kelompok populasi yang berbeda terhadap aspek lingkungan (yang dapat diukur di 

air,tanah atau udara), parameter sosial ekonomi dan demografi (misalnya 

etnis,penghasilan, dll.), atau aspek gaya hidup (seperti pola diet, merokok, dll). 

Studi korelasi geografis yang dilakukan pada skala yang lebih lokal atau area kecil, 

dapat mengurangi masalah bias ekologis karena analisisnya lebih dekat ke tingkat 

individu (Elliott dan Wartenberg, 2004). 

c. clustering, cluster penyakit, dan surveilans. 

 Analisis cluster telah menjadi umum di banyak bidang penelitian, dan paling 

sering digunakan dalam aplikasi epidemiologi dan kriminologi. Clustering adalah 

tugas deskriptif yang berusaha mengidentifikasi kumpulan benda-benda yang 

homogen berdasarkan nilai-nilai atributnya (Ester, M., Frommelt,1998 dalam 

Bindiya M Varghese, 2013). Dalam kumpulan data spasial, pengelompokan 

memungkinkan generalisasi komponen spasial seperti eksplisit lokasi dan perluasan 

objek spasial yang mendefinisikan hubungan implisit lingkungan spasial. teknik 

pengelompokan spasial saat ini dapat secara luas diklasifikasikan menjadi tiga: 
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kategori; partisipatif, hierarkis, dan berbasis lokalitas algoritma (Bindiya M 

Varghese, 2013). 

4. Pengertian Sistem Informasi Geografis (GIS) 

GIS dapat didefinisikan sebagai perangkat lunak komputer untuk 

menangkap data, pemetaan tematik, memperbarui, mengambil, query terstruktur, 

dan menganalisis distribusi dan diferensiasi berbagai fenomena, termasuk penyakit 

menular dan tidak menular di seluruh dunia dengan mengacu pada berbagai 

periode. Dengan kata sederhana, GIS adalah kombinasi dari peta dan database, di 

mana data spasial dan temporal dapat diintegrasikan dan dianalisis (Ali, 2020). GIS 

adalah istilah umum yang menunjukkan penggunaan komputer untuk membuat dan 

menggambarkan representasi digital dari permukaan bumi. Ini dapat 

mengidentifikasi area di mana orang mungkin terpapar agen biologis dan 

lingkungan dan dapat menganalisis pola spasial dan temporal dalam hasil 

penyakit/kesehatan. 

GIS dalam Kesehatan menurut World Health Organization (WHO) 

(Davenhall dan Kinabrew, 2012). 

a. Memungkinkan pembuat kebijakan untuk dengan mudah memvisualisasikan 

masalah dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan sosial yang ada dan 

lingkungan alam dan lebih efektif menargetkan sumber daya. 

b. Sangat cocok untuk menganalisis epidemiologi data, mengungkapkan tren dan 

hubungan timbal balik yang akan lebih sulit ditemukan dalam format tabel. 

c. (Merupakan) platform ideal untuk konvergensi informasi spesifik penyakit dan 

analisisnya dalam kaitannya ke pemukiman penduduk, lingkungan sosial dan 

pelayanan kesehatan dan lingkungan alam. 
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Sumber: Modifikasi UNICEF. 1990 dalam BAPPENAS, 2011 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Teori 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

A.  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

metode deskriptif dengan tujuan untuk memetakan kejadian Stunting di Kecamatan 

Bolo. Desain penelitian yang digunakan adalah metode Sistem Informasi Geografis 

(SIG). 

B.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bolo. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita stunting berusia 24-59 

bulan yang telah diukur pada pekan penimbangan bulan Februari tahun 2021 dan 

tersimpan datanya di Puskesmas Bolo serta memiliki alamat yang jelas dan dapat 

dilacak, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 240 balita stunting.  

2. Sampel 

a. Besar sampel 

  Cara mengukur besar sampel menggunakan rumus slovin, sebagai berikut: 

     𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑑2
   

Keterangan:  

n  = besar sampel 

N = besar populasi 

d  = tingkat kesalahan 
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Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut 

  𝑛 =
240

1 + 240(0.05)2
 

𝑛 =
240

1,6
 

𝑛 =  150  

Berdasarkan rumus diatas didapatkan jumlah besar sampel di sebanyak 150 

balita stunting. dalam penelitian ini terdapat beberapa kriteria inklusi dan eksklusi 

diantaranya: 

   Kriteria Inklusi: 

1) Balita yang diasuh oleh ibunya 

2) Menetap dan tinggal di wilayah penelitian 

    Kriteria eksklusi: 

1) Responden telah pindah/tidak menetap lagi di wilayah penelitian 

b. Teknik sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional 

random sampling. Pengambilan sampel secara proporsi dilakukan dengan 

mengambil subjek dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan seimbang 

dengan banyaknya subjek dalam masing-masing strata atau wilayah. Kemudian 

dilakukan teknik simple random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak 

sederhana, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara 

mengundi (lottery technique). 

Dengan menggunakan rumus slovin didapatkan jumlah besar sampel 

sebanyak 150 responden di Kecamatan Bolo, adapun besar atau jumlah pembagian 

sampel untuk masing masing desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Bolo, 

digunakan rumus sebagai berikut: 
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𝑛 =
𝑋

𝑁
𝑥 𝑁1 

Keterangan  

N    : Jumlah sampel yang diinginkan di tiap wilayah 

x : Jumlah populasi tiap wilayah 

N : Jumlah seluruh populasi balita stunting di kecamatan bolo 

𝑁1  : Jumlah sampel 

Teknik ini digunakan agar keragaman populasi terwakili sama dalam 

penarikan sampel point dan responden. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 150 

responden yang memiliki balita stunting. 

Tabel 3. 1  
      Jumlah kasus balita stunting di Tiap Desa di Kecamatan Bolo tahun 2021 

No Desa/Kelurahan Kasus Balita Stunting Jumlah Sampel 

1 Sanolo 11 7 
2 Sondosia 16 10 
3 Bontokape 21 13 
4 Timu 10 6 
5 Leu 22 14 
6 Tambe 41 26 
7 Rasabou 16 10 
8 Rato 31 19 
9 Kananga 2 1 
10 Nggembe 11 7 
11 Tumpu 24 15 
12 Rada 14 9 
13 Darussalam 6 4 
14 Kara 15 9 

Jumlah   240 150 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun jenis data yang digunakan menurut sumbernya ada 2, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Data Primer 

Data primer balita stunting usia 24-59 bulan di Kecamatan Bolo diperoleh 

dengan cara: 

a. Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung yaitu dengan 

mendatangi rumah responden (door to door) berdasarkan alamat balita stunting 

yang diperoleh dari hasil rekam medik balita stunting 24-59 bulan di Puskesmas 

Bolo. 

b. Pemetaan 

Pemetaan dilakukan dengan mengumpulkan titik koordinat rumah penderita 

stunting di tiap desa, menggunakan google maps dan google earth untuk 

pengambilan titik kemudian diproses menggunakan aplikasi ArcGIS 10.8 sehingga 

diperoleh informasi dan peta sebaran stunting dari data yang diperoleh. 

2. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data rekam medik balita stunting 

di kecamatan bolo berdasarkan hasil pekan penimbangan bulan februari tahun 2021 

yang diperoleh dalam bentuk softfile. Data balita stunting yang diperoleh yaitu data 

hasil Z score TB/U balita, data usia dan jenis kelamin balita serta alamat balita. 

Data spasial berupa Shapefile Kabupaten Bima, shapefile kecamatan Bolo, data 

administrasi desa dan data Citra Satelit.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

kuesioner, google maps, dan aplikasi ArcGIS. Google maps digunakan untuk 

mengambil titik rumah penderita stunting, aplikasi ArcGIS, dan google maps 

digunakan untuk memetakan hasil pemetaan. 
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F. Validitas dan Reliabilitas  

1. Uji validitas  

Validitas dapat diartikan sejauh mana ketepatan dan kesesuaian alat ukur 

mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan untuk 

menguji tiap item-item pertanyaan per variabelnya. Penilaian uji validitas dilakukan 

dengan cara uji korelasi pearson antara skor item pertanyaan dengan skor total 

(akumulasi) seluruh item pertanyaan. Uji validasi kuesioner item pertanyaan pada 

variabel yang diuji itu tidak valid jika pearson correlation skor total menunjukkan 

Rhitung < Rtabel atau minimal 0,3 untuk dapat dianggap valid. Dalam hal ini Rtabel 

= 0,316 dan nilai p > 0,05. Item-item pertanyaan yang tidak valid akan di drop out 

atau dikeluarkan dari analisis data. Item-item pertanyaan tersebut telah terwakili 

oleh item pertanyaan lainnya yang valid.  

2. Uji reliabilitas  

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui derajat kepercayaan 

(reliabilitas) suatu instrumen sehingga dapat diketahui seberapa andal alat ukur 

tersebut dapat diandalkan dan seberapa konsisten terhadap sasaran yang akan 

diukur. Indikator yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah Cronbach 

Alpha. Kuesioner penelitian dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 

0,600. Semakin mendekati angka 1, maka semakin baik suatu alat ukur. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Teknik pengolahan data untuk analisis univariat 

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) Pemeriksaan Data (Editing) 

Editing bertujuan mengoreksi kembali apakah item pada penelitian sudah   

lengkap. 
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2) Pengkodean (Coding) 

Coding dilakukan untuk mengklasifikasi dan memberikan kode atas item 

pada penelitian. 

3) Memasukkan Data (Entry) 

Entri data adalah memasukkan atau menyusun data yang telah diperoleh. 

Entri data dapat menggunakan perangkat laptop/computer. 

4) Melakukan tabulasi (Tabulating) 

Tabulating yaitu serangkaian pemrosesan data. Proses tabulasi dilakukan 

dengan membuat tabel-tabel untuk memasukkan data yang telah diperoleh. 

b. Teknik Pembuatan Peta untuk analisis Spasial 

Pembuatan peta pada penelitian ini menggunakan software ArcGIS 

10.8, berikut tahap pembuatannya: 

1) Input data meliputi data karakteristik balita, karakteristik responden, 

kesehatan lingkungan dan data perilaku mencuci tangan. Proses meliputi 

pengolahan data yang dimasukkan menjadi peta wilayah per 

desa/kelurahan. 

2) Output berupa peta informasi mengenai karakteristik balita, karakteristik 

responden, sanitasi lingkungan dan sumber air minum, serta perilaku 

mencuci tangan berdasarkan wilayah di Kecamatan Bolo. 

2. Teknik Analisis Data 

   Teknik analisis data hasil penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, 

yaitu: Analisis data individu dan analisis data spasial. 

a. Analisis data individu  

1) Analisis Univariat 

Analisis univariat diperlukan untuk memberikan informasi tentang 

persentase jumlah pada masing-masing variabel. Pada analisis univariat, data yang 
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diperoleh dari hasil pengumpulan data disajikan dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

karakteristik balita berdasarkan jenis kelamin balita, usia, riwayat BBLR dan 

riwayat ASI eksklusif. Karakteristik keluarga berdasarkan usia ibu, Pendidikan 

terakhir ibu, pekerjaan ibu dan pendapatan keluarga. Faktor lingkungan 

berdasarkan sanitasi lingkungan dan sumber air minum. Faktor perilaku 

berdasarkan kebiasaan mencuci tangan. 

b. Analisis Data Spasial 

     Teknik analisis data yang digunakan untuk variabel karakteristik balita, 

karakteristik keluarga, faktor lingkungan dan perilaku yang diteliti dalam 

penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) yang akan 

menghasilkan output berupa pemodelan spasial variabel penelitian. Analisis hasil 

penelitian dibantu dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Secara rinci 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik overlay. Overlay 

digunakan untuk menumpang susunan beberapa parameter yang mempengaruhi 

kerentanan risiko kejadian stunting pada balita sehingga akan menghasilkan peta 

sebaran kejadian stunting.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Bolo merupakan salah satu Kecamatan di kabupaten Bima, 

Wilayah Kecamatan Bolo memiliki luas 66,92 km² dan ketinggi 21 meter di atas 

permukaan laut. Kecamatan Bolo terbagi dalam 14 desa, dimana desa terluas adalah 

Desa Leu dan Desa terkecil adalah Desa Darussalam dan Desa Rato sebagai pusat 

pemerintahan.   

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kecamatan Bolo 

Batas-batas wilayah Kecamatan Bolo terdiri dari: 

Sebelah Utara  : Kecamatan Donggo dan Kecamatan Soromandi 

Sebelah selatan : Kecamatan Woha 

Sebelah Barat  : Kecamatan Madapangga 

Sebelah Timur  : Teluk Bima 
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a. Keadaan Demografi Penduduk 

Tabel 4. 1   
Keadaan Demografi Penduduk di Kecamatan Bolo Tahun 2021 

Desa Jumlah Penduduk Jumlah KK Luas Wilayah 

Darussalam 2679 780 3.27 
Tambe 6815 1999 7.81 
Rasabou 4987 1542 3.67 
Rato 6893 1915 9.65 
Timu 3741 1160 1.12 
Nggembe 3398 1039 6.94 
Kananga 4013 1219 0.75 
Leu 3858 1197 8.38 
Bontokape 2737 860 4.65 
Sondosia 3045 916 2.38 
sanolo 3777 1112 6.4 
Tumpu 2907 894 7.94 
Rada 3118 921 6.89 
Kara 803 266 4.77 
   Total 52771 15820 74.62 

Sumber: Data Sekunder, 2021 

b. Kondisi Sosial Budaya Dan Ekonomi  

Penduduk di Kecamatan Bolo sebagian besar beragama Islam. Warga non 

muslim umumnya adalah kaum pendatang dari luar provinsi. Mata pencaharian 

penduduk beraneka ragam, mulai dari bertani, buruh, pedagang, wiraswasta, 

pegawai swasta, pegawai negeri, TNI/POLRI dan lain-lain. Pekerjaan sebagai 

buruh umumnya adalah buruh tani. Aktivitas perekonomian dalam lingkungan 

menengah ke bawah, juga berjalan sangat dinamis, ditunjang oleh keberadaan lahan 

dan ladang pertanian yang cukup luas di wilayah Kecamatan Bolo. 
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2. Hasil Analisis Univariat 

a. Karakteristik Balita 

1) Usia Balita 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4. 1 
Distribusi Frekuensi berdasarkan Kelompok umur pada Balita  

Stunting di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 
(Sumber: Data Sekunder, 2021) 

 Berdasarkan diagram. 4.1, distribusi frekuensi kejadian stunting 

berdasarkan usia balita menunjukan dari total 150 balita stunting, sebagian besar 

balita berada pada kelompok umur 24-35 bulan yaitu sebanyak 90 balita (60%), dan 

kelompok umur paling rendah yaitu 48-59 bulan sebanyak 21 balita (14%). 

2) Jenis Kelamin Balita 

Tabel 4. 2 
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis kelamin pada Balita 

Stunting di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima  
Tahun 2021 

Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persen (%) 
Laki-laki 88 58,7 

Perempuan 62 41,3 
Total 150 100 

               Sumber: Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan tabel 4.2, distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan 

jenis kelamin menunjukan bahwa dari total 150 balita stunting, sebagian besar 
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balita berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 88 balita (58,7%), sedangkan yang 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 62 balita (41,3%). 

3) Berat Lahir Balita 
 

Tabel 4. 3 
Distribusi Frekuensi berdasarkan Berat Lahir pada Balita 

Stunting di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 
Tahun 2021 

Berat Lahir Frekuensi (n) Persen (%) 
Normal 136 90,7 
BBLR 14 9.3 
Total 150 100 

 Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.3, distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan 

berat lahir menunjukan bahwa dari total 150 balita stunting, sebagian besar balita 

memiliki berat lahir normal yaitu sebanyak 136 balita (90,7%), sedangkan balita 

dengan BBLR sebanyak 14 balita (9,3%). 

4) Riwayat ASI Eksklusif 

Tabel 4. 4  
Distribusi Frekuensi berdasarkan Riwayat ASI Eksklusif pada 

Balita Stunting di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 
Tahun 2021 

Riwayat ASI Eksklusif Frekuensi (n) Persen (%) 
ASI Eksklusif 99 66,0 

Tidak ASI Eksklusif 51 34,0 
Total 150 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.4, distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan 

riwayat ASI eksklusif menunjukan bahwa dari total 150 balita stunting, sebagian 

besar balita stunting memiliki riwayat ASI eksklusif yaitu sebanyak 99 balita 

(66%). Sedangkan sebagian kecil balita tidak memiliki riwayat ASI eksklusif 

sebanyak 51 balita (34,0%). 
  



45 
 

 

23

111
16 <20 tahun

20-35 tahun

>35 tahun

5) Riwayat Infeksi 

Tabel 4. 5 
Distribusi Frekuensi berdasarkan Riwayat Infeksi pada Balita 

Stunting di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 
Tahun 2021 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5, distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan 

riwayat infeksi menunjukan bahwa dari total 150 balita stunting. sebagian besar 

balita memiliki riwayat infeksi yaitu sebanyak 81 balita (54%), sedangkan balita 

yang tidak memiliki riwayat infeksi sebanyak 69 balita (46%).  

b. Karakteristik Responden 

1) Usia ibu 

Distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan usia ibu saat 

melahirkan menunjukan bahwa dari total 150 balita stunting sebagian besar ibu 

berusia 20-30 tahun sebanyak 111 responden (74%), dan sebagian kecil ibu berusia 

<20 tahun sebanyak 23 (15,3%). Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia 

ibu dapat dilihat pada diagram berikut ini:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4. 2 
Distribusi Frekuensi berdasarkan Usia Ibu saat Melahirkan pada Balita 

Stunting di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 
    (Sumber: Data Primer, 2021) 

Riwayat Infeksi Frekuensi (n) Persen (%) 
Ada riwayat infeksi 81 46.0 

Tidak ada 69 54.0 
Total 150 100 
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Tabel 4. 6 
Distribusi Frekuensi berdasarkan Kategori Usia Ibu saat 
Melahirkan pada Balita Stunting di Kecamatan Bolo 

Kabupaten Bima Tahun 2021 
 

 
 

    Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.6, distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan 

Kategori usia ibu menunjukan bahwa dari total 150 balita stunting sebagian besar 

responden berada pada usia produktif yaitu sebanyak 111 responden (74,0%) dan 

sebagian kecil berada pada usia tidak produktif yaitu sebanyak 39 responden (26%). 

2) Pendidikan Terakhir Ibu 

Hasil analisis menunjukan bahwa dari total 150 responden, sebagian besar 

responden memiliki tingkat Pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 87 responden 

(58%), dan sebagian kecil responden tidak sekolah yaitu 6 responden (4%). 

Diagram distribusi responden berdasarkan Pendidikan terakhir sebagai berikut: 

 

Diagram 4. 3 
Distribusi Frekuensi berdasarkan Pendidikan Terakhir Ibu pada Balita 

Stunting di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 
(Sumber: Data Primer, 2021) 

Tidak
Sekolah

SD SMP SMA Perguruan
Tinggi

6
(4%)

17
(11,3%)

33
(22%)

87
(58%)

7
(4,7%)

Tidak Sekolah SD SMP SMA Perguruan Tinggi

Kategori Usia Ibu Frekuensi (n) Persen (%) 
produktif 111 74.0 

Tidak produktif 39 26.0 
Total 150 100 
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 Tabel 4. 7 
Distribusi Frekuensi berdasarkan Kategori Pendidikan Terakhir 

Ibu pada Balita Stunting di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 
Tahun 2021 

   
 
 
 

   Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa dari total 150 responden, sebagian 

besar responden memiliki tingkat Pendidikan tinggi yaitu sebanyak 94 responden 

(62,7%), dan sebagian kecil responden memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu 

56 responden (37%). 

3) Pekerjaan Ibu 

Distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan pekerjaan ibu 

menunjukan bahwa dari total 150 responden, sebagian besar responden 

merupakan ibu rumah tangga/tidak bekerja yaitu sebanyak 108 responden (72%). 

Dan sebagian kecil bekerja sebagai tenaga kesehatan sebanyak 2 responden 

(1,3%). Distribusi responden berdasarkan pekerjaan ibu dapat dilihat pada 

diagram berikut ini: 
 

   

 

 

 

 
Diagram 4. 4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Ibu pada Balita Stunting  
di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

(Sumber: Data Primer, 2021) 
  

Pendidikan Ibu Frekuensi (n) Persen (%) 
Tinggi 94 62.7 
Rendah 56 37.3 
Total 150 100 
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Tabel 4. 8  
Distribusi Frekuensi berdasarkan Kategori Pekerjaan Ibu pada 

Balita Stunting di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 
Tahun 2021 

 
 

 Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.8, distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan 

kategori pekerjaan ibu menunjukan bahwa dari 150 responden, sebagian besar ibu 

tidak bekerja sebanyak 108 responden (72%), dan sebagian kecil responden 

memiliki pekerjaan sebanyak 42 responden (28%). 

4) Pendapatan Orang Tua 
Tabel 4. 9 

Distribusi Frekuensi berdasarkan Pendapatan Orang Tua pada 
Balita Stunting di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 

Tahun 2021 
Pendapatan Orang Tua  Frekuensi (n) Persen (%) 

>Rp 2.183.833  29 19,3 
< Rp 2.183.833  121 80,7 

Total  150 100 
   Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.9, distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan 

pendapatan orang tua menunjukan bahwa dari total 150 responden, sebagian besar 

responden memiliki pendapatan rendah (< Rp 2.183.833) sebanyak 121 responden 

(80,7%), dan sebagian kecil responden memiliki pendapatan tinggi (>Rp 

2.183.833) sebanyak 29 responden (19%). 
  

Pekerjaan Ibu Frekuensi (n) Persen (%) 
Bekerja 42 28.0 

Tidak bekerja 108 72.0 
Total 150 100 
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c. Kesehatan Lingkungan 

1) Sanitasi Lingkungan 

Tabel 4. 10 
Distribusi Frekuensi berdasarkan Sanitasi Lingkungan pada 

Balita Stunting di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 
 Tahun 2021 

Sanitasi Lingkungan Frekuensi (n) Persen (%) 
baik 68 45.3 

Buruk 82 54.7 
Total 150 100 

 
   Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.10 distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan 

sanitasi lingkungan menunjukan bahwa dari 150 responden, sebagian besar 

responden memiliki sanitasi lingkungan buruk sebanyak 86 responden (57,3%), 

dan sebagian kecil responden memiliki sanitasi lingkungan baik sebanyak 64 

responden (42,7%). 

Tabel 4. 11 
Distribusi Frekuensi Kejadian Stunting berdasarkan Pengelolaan 

Limbah Rumah Tangga, Jenis Saluran Pembuangan Air, 
Pengelolaan Sampah Organik dan Penanganan Sampah 

 di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 
Variabel Frekuensi % 

Pengelolaan Limbah Rumah Tangga 
Dibuang ke got/sungai 59 39.3 
Tanpa penampungan (di tanah) 44 29.3 
Penampungan di luar pekarangan 7 4.7 
Penampungan terbuka di pekarangan 31 20.7 
Penampungan tertutup di 
pekarangan/SPAL 

9 6.0 

Jenis Saluran Pembuangan air 
Saluran Terbuka 103 68.7 
Saluran Tertutup 47 31.3 
Pengolahan Sampah Organik 
tidak ada tempat penampungan 
sampah organic 

97 64.7 

Tempat sampah terbuka 13 8.7 
Tempat sampah tertutup 40 26.7 
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Variabel Frekuensi % 
Penanganan Terhadap Sampah 
Dibuang sembarangan 49 32.7 
Dibuang ke kali/parit/laut 26 17.3 
Dibakar 33 22.0 
Diangkut petugas 42 28.0 

   Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.11, diketahui bahwa berdasarkan pengelolaan limbah 

rumah tangga, sebagian besar responden membuang sampah langsung ke 

got/sungai yaitu sebanyak 59 responden (39,3%), berdasarkan jenis saluran 

pembuangan air, mayoritas responden memiliki saluran pembuangan terbuka 

yaitu sebanyak 103 responden (68,7%), berdasarkan pengelolaan sampah organik 

ditemukan bahwa sebagian besar sampel tidak memiliki penampungan sampah 

organik yaitu sebanyak 97 responden (64%) dan berdasarkan penangan terhadap 

sampah,sebagian besar responden membuang sampah sembarangan yaitu 

sebanyak 49 responden (32,7%). 

2) Sanitasi Air 
Tabel 4. 12 

Distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan Sanitasi 
Air di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima  

Tahun 2021 
Sanitasi Air Frekuensi (n) Persen (%) 

baik 64 42.7 
Buruk 86 57.3 
Total 150 100 

 

  Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.12, distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan 

sanitasi air menunjukan bahwa dari total 150 responden, sebagian besar responden 

memiliki sanitasi air buruk sebanyak 82 responden (54,7%), dan sebagian kecil 

responden memiliki sanitasi air baik sebanyak 68 responden (45,3%). 
  



51 
 

 

Tabel 4. 13 
Distribusi Frekuensi Kejadian Stunting berdasarkan Sumber Air untuk 
Kebutuhan Sehari-hari, Sumber Air Minum, Pengelolaan Air Minum, 

Kualitas Fisik Air, Jarak Sumber Air dengan Pembuangan Limbah  
di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

Variabel Frekuensi % 
Sumber air untuk kebutuhan sehari-hari 
Sumur gali terlindung 7 4.7 
Sumur bor/pompa 88 58.7 
Air ledeng/PDAM 55 36.7 
Sumber air minum 
Sumur bor/pompa 62 41.3 
Air ledeng/PAM 35 23.3 
Air isi ulang 53 35.3 
Pengolahan Air minum 
Langsung diminum 97 64.7 
Dimasak 53 35.3 
Kualitas fisik air 
Keruh/berbau/berasa 25 16.7 
Jernih/Tidak berbau/Tidak berasa 125 83.3 
Jarak sumber air dengan pembuangan limbah  
< 10 meter 21 14.0 
≥ 10 meter 129 86.0 

   Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.13, diketahui bahwa sebagian besar responden 

menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari hari 

yaitu sebanyak 88 responden (58,7), berdasarkan sumber air minum,sebagian 

besar responden dalam penelitian ini menggunakan sumur bor/pompa yaitu 

sebanyak 62 responden (41,3%), berdasarkan pengelolaan air minum,sebagian 

besar responden langsung mengkonsumsi air yaitu 97 responden (64,%) 

dibandingkan dimasak terlebih dahulu. Berdasarkan kualitas fisik air sebagian 

besar responden memiliki air dengan kualitas jernih/tidak berbau/tidak berasa 

yaitu sebanyak 125 responden (83,3%). Dan berdasarkan jarak antara sumber air 

dan septik tank, sebagian besar responden memiliki sumber air berjarak ≥ 10 

meter yaitu sebanyak 129 responden (86%). 
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d. Perilaku Cuci Tangan Ibu 

Tabel 4.14 
Distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan Perilaku Cuci 

Tangan Ibu di Kecamatan Bolo Tahun 2021 
Perilaku Cuci Tangan Frekuensi (n) Persen (%) 

baik 92 61.3 
Buruk 58 38.7 
Total 150 100 

   Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.14, distribusi frekuensi kejadian stunting berdasarkan 

perilaku cuci tangan ibu menunjukan dari total 150 responden, sebagian besar 

responden memiliki perilaku cuci tangan baik yaitu 92 responden (61,3%), dan 

sebagian kecil responden memiliki perilaku cuci tangan buruk yaitu 58 responden 

(38,7%). 
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3. Gambaran Analisis Spasial 

a. Sebaran Kejadian Stunting di tiap desa  

Gambar 4. 2 
Peta Sebaran Kejadian Stunting di tiap desa di Kecamatan Bolo 

 Kabupaten Bima Tahun 2021 

 
 

Gambar 4.2 menunjukan sebaran kasus stunting di kecamatan Bolo tahun 

2021 dalam penelitian ini sebanyak 150 kasus dan menyebar di 14 desa. Pada peta 

diketahui bahwa desa Tambe memiliki kasus paling banyak dibandingkan dengan 

desa lainnya. Wilayah di kecamatan Bolo terbagi menjadi wilayah pesisir pantai 

dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan dan wilayah dataran rendah 

dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, berdasarkan letak geografis 

wilayah, sebaran stunting di wilayah bagian pesisir memiliki jumlah kasus lebih 

sedikit yaitu pada desa Sanolo, Sondosia, Darussalam dan desa Nggembe. 

dibandingkan dengan desa lain yang merupakan wilayah dataran rendah. 
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Gambar 4. 3 
Peta Overlay Kepadatan Penduduk dengan Kategori Kasus Stunting di 

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.3, menunjukan peta overlay kepadatan penduduk dengan 

kasus stunting di Kecamatan Bolo. terlihat pada peta bahwa desa dengan 

kepadatan penduduk tinggi dan memiliki stunting tinggi yaitu pada desa Tambe 

dan desa Rato, sedangkan desa dengan kepadatan penduduk tinggi namun kasus 

stunting rendah terdapat pada desa Rasabou, Kananga, Timu dan Desa 

Darussalam. Selain itu terdapat desa dengan kepadatan penduduk rendah namun 

kasus stunting tinggi yaitu pada desa Bontokape dan desa Tumpu. 
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b. Sebaran kejadian stunting berdasarkan jenis kelamin balita 

Gambar 4. 4 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Jenis Kelamin Balita  

di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting tersebar di 

setiap wilayah di kecamatan Bolo. Berdasarkan peta diketahui bahwa sebaran 

stunting lebih banyak pada balita dengan jenis kelamin laki-laki dan kasus tertinggi 

pada desa Tambe sebanyak 12 kasus, sedangkan kasus terendah berdasarkan jenis 

kelamin laki-laki terdapat pada desa Kananga sebanyak 1 kasus. Terlihat pada peta 

bahwa kasus stunting di desa Tumpu dan Bontokape lebih banyak berjenis kelamin 

laki-laki dibandingkan jenis kelamin perempuan yaitu masing-masing sebanyak 10 

kasus. 
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c. Sebaran kejadian stunting berdasarkan berat lahir balita 

Gambar 4. 5 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Berat Lahir Balita Stunting  

di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.5 menunjukan distribusi spasial kejadian stunting tersebar di setiap 

wilayah di kecamatan Bolo. Berdasarkan peta diketahui bahwa sebaran stunting 

lebih banyak pada balita dengan berat badan lahir normal dan kasus tertinggi 

terdapat pada Tambe sebanyak 24 kasus. Berdasarkan faktor risiko stunting, 

sebaran kasus stunting dengan riwayat BBLR terdapat pada enam desa yaitu pada 

desa Rato sebanyak 4 kasus, Desa Timu dan Desa Sondosia sebanyak 3 kasus, Desa 

Tambe 2 kasus, serta Desa Rasabou dan Desa Sanolo sebanyak 1 kasus. 
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d. Sebaran kejadian stunting berdasarkan riwayat ASI eksklusif 

Gambar 4. 6 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Riwayat ASI Eksklusif  

di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.6, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting tersebar di 

setiap wilayah di kecamatan Bolo. Berdasarkan peta diketahui bahwa Sebaran kasus 

stunting lebih banyak pada balita yang memiliki riwayat ASI eksklusif dan kasus 

tertinggi pada Desa Tambe sebanyak 19 kasus. Berdasarkan faktor risiko stunting, 

sebaran kasus tertinggi dengan riwayat tidak ASI eksklusif terdapat pada desa 

Tambe sebanyak 7 kasus. Selain itu terlihat pada peta bahwa Desa Timu memiliki 

kasus stunting tinggi untuk faktor risiko tidak ASI eksklusif, karena dari total 6 

balita stunting di desa Timu, 5 diantaranya tidak mendapatkan ASI eksklusif.  
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e. Sebaran kejadian stunting berdasarkan riwayat infeksi 

Gambar 4. 7 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Riwayat Infeksi di Kecamatan 

Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.7, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting tersebar di 

setiap wilayah di kecamatan Bolo. Berdasarkan peta diketahui bahwa sebaran 

stunting lebih banyak pada balita yang memiliki riwayat infeksi dan kasus tertinggi 

terdapat pada Desa Tambe sebanyak 12 kasus. Selain itu, Desa Rada memiliki kasus 

stunting tinggi untuk faktor ada riwayat infeksi karena dari total 9 kasus di Desa 

Rada, 8 diantaranya memiliki riwayat penyakit infeksi. 

 
  



59 
 

 

f.  Sebaran kejadian stunting berdasarkan usia ibu 

Gambar 4. 8 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Umur Ibu di Kecamatan Bolo 

Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.8, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting tersebar di 

setiap wilayah di kecamatan Bolo. Berdasarkan peta diketahui bahwa sebaran 

stunting lebih banyak pada ibu usia produktif dan kasus tertinggi terdapat pada Desa 

Tambe sebanyak 21 kasus. Berdasarkan faktor risiko stunting, sebaran kasus 

tertinggi untuk usia ibu tidak produktif terdapat pada desa Tumpu sebanyak 8 kasus.  
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g. Sebaran kejadian stunting berdasarkan Pendidikan terakhir ibu 

Gambar 4. 9 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Pendidikan Ibu di Kecamatan 

Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.9, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting tersebar di 

setiap wilayah di kecamatan Bolo. Berdasarkan peta diketahui bahwa sebaran 

stunting lebih banyak pada ibu dengan pendidikan tinggi dan kasus tertinggi 

terdapat pada Desa Tambe sebanyak 18 kasus. Berdasarkan faktor risiko stunting, 

sebaran kasus stunting tertinggi untuk pendidikan ibu rendah terdapat pada desa 

Tambe dan desa Rato sebanyak 8 kasus, selain itu terlihat pada peta bahwa Desa 

Kara memiliki kasus stunting tinggi untuk faktor pendidikan ibu rendah, karena dari 

total 9 responden di Desa Kara, 7 diantaranya memiliki pendidikan rendah. 

.
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h. Sebaran kejadian stunting berdasarkan pekerjaan ibu 

Gambar 4. 10 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Pekerjaan Ibu di Kecamatan 

Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.10, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting tersebar di 

setiap wilayah di kecamatan Bolo. Berdasarkan peta diketahui bahwa sebaran kasus 

stunting lebih banyak pada ibu tidak bekerja dan kasus tertinggi pada Desa Tambe 

sebanyak 18 kasus. Berdasarkan faktor risiko stunting, sebaran kasus tertinggi 

untuk kategori ibu bekerja terdapat pada desa Tambe sebanyak 8 kasus. Sedangkan 

pada desa Sanolo lebih banyak ibu balita stunting yang bekerja yaitu 4 responden 

dibandingkan yang tidak bekerja yaitu 3 responden. 
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i. Sebaran kejadian stunting berdasarkan pendapatan keluarga 

Gambar 4. 11 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Pendapatan keluarga di 

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.11, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting tersebar di 

setiap wilayah di kecamatan Bolo. Berdasarkan peta diketahui bahwa sebaran 

stunting lebih banyak pada keluarga dengan pendapatan rendah dan kasus tertinggi 

terdapat pada Desa Tambe sebanyak 20 kasus. Selain itu, terlihat pada peta bahwa 

semua kasus stunting di Desa Bontokape dan Desa Darussalam memiliki 

pendapatan keluarga rendah.  
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Gambar 4. 12 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Sanitasi Lingkungan di 

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.12, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting tersebar di 

setiap wilayah di kecamatan Bolo. Berdasarkan peta diketahui bahwa sebaran 

stunting lebih banyak pada rumah dengan sanitasi buruk dan kasus tertinggi 

terdapat pada Desa Tambe sebanyak 12 kasus. Terlihat pada peta bahwa semua 

kasus stunting di Desa Rada memiliki sanitasi lingkungan buruk yaitu 9 kasus. 

Selain itu pada Desa Kara, Bontokape, Nggembe, Darussalam, Sondosia dan Desa 

Sanolo jumlah kasus sanitasi buruk lebih banyak dibandingkan dengan sanitasi 

baik. 
.  
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Gambar 4. 13 
Peta Sebaran Kejadian stunting berdasarkan Indikator Pengelolaan Limbah 

Rumah Tangga di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.13, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

indikator pengelolaan limbah rumah tangga, diketahui bahwa sebagian besar 

responden membuang limbah rumah tangga langsung ke got/sungai dan tertinggi 

pada desa Tumpu sebanyak 10 responden. selain itu, pada desa Nggembe, Sondosia, 

dan Bontokape pengelolaan limbah rumah tangga lebih banyak dengan cara 

dibuang langsung ke got/sungai yaitu sebanyak 6 responden. Terlihat pada peta 

bahwa semua responden di desa Rada dan Kara tidak memiliki tempat 

penampungan limbah rumah tangga. Sedangkan untuk responden yang memiliki 

penampungan terbuka di pekarangan tertinggi pada desa Leu sebanyak 7 responden, 

penggunaan SPAL dalam penelitian ini masih sangat rendah, dan hanya terdapat di 

beberapa desa diantaranya desa Tumpu dan Timu masing-masing 2 responden, 

Desa Tambe, Rato, Nggembe dan Darussalam masing-masing 1 responden.  
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Gambar 4. 15 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Jenis Saluran Pembuangan 

Air di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.15, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

indikator jenis saluran pembuangan air, diketahui bahwa sebagian besar responden 

memiliki jenis saluran pembuangan air terbuka dan tertinggi terdapat pada desa 

Tambe sebanyak 16 responden. Terlihat pada peta, semua responden di desa 

Sondosia dan desa Rada memiliki jenis saluran air terbuka yaitu 9 responden dan 8 

responden, hal ini dapat mempengaruhi kondisi sanitasi lingkungan di kedua desa 

tersebut.  
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Gambar 4. 16 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Pengelolaan Sampah organic 

di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.16, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

indikator pengelolaan sampah organik, diketahui bahwa sebagian besar responden 

tidak memiliki tempat penampungan sampah organik dan tertinggi terdapat pada 

desa Tambe sebanyak 16 responden. Selain itu, hampir semua rumah penderita 

stunting di Desa Bontokape dan desa Nggembe tidak memiliki tempat 

penampungan sampah organic.   
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 Gambar 4. 17 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Penanganan terhadap Sampah 

di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.17, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

indikator penanganan terhadap sampah, diketahui bahwa sebagian besar responden 

membuang sampah sembarangan dan tertinggi terdapat pada desa Rato sebanyak 

12 responden. Selain itu hampir semua responden di desa Sondosia membuang 

sampah sembarangan yaitu 7 responden. Masih banyak ditemukan aktivitas 

membakar sampah, dan tertinggi pada desa Leu sebanyak 7 responden. Untuk 

penanganan sampah dengan cara dibuang ke kali/parit/laut tertinggi pada desa 

Bontokape dan Rasabou sebanyak 6 responden.  
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j.  Sebaran kejadian stunting berdasarkan sanitasi air 

Gambar 4. 18 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Sanitasi Air di Kecamatan 

Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.18, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting tersebar di 

setiap wilayah di kecamatan Bolo. Berdasarkan peta diketahui bahwa sebaran 

stunting lebih banyak pada rumah dengan sanitasi air buruk dan kasus tertinggi 

terdapat pada Desa Tambe dan desa Tumpu sebanyak 13 kasus. Selain itu, hampir 

semua kasus di Desa Rada memiliki kasus stunting tinggi berdasarkan sanitasi air 

buruk karena dari 9 kasus stunting di desa Rada, 8 diantaranya memiliki sanitasi air 

buruk. Pada peta terlihat bahwa kasus sanitasi air buruk di kecamatan Bolo 

cenderung lebih banyak pada rumah yang dekat dengan aliran sungai. 
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Gambar 4.19 
Peta Sebaran Stunting berdasarkan Sumber Air Kebutuhan Sehari-hari di 

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.19, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

indikator sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, diketahui bahwa sebagian besar 

responden menggunakan sumur bor/pompa untuk kebutuhan sehari-hari dan 

tertinggi terdapat pada desa Tambe dan desa Tumpu sebanyak 13 responden. Selain 

itu, hampir semua responden di desa Rada menggunakan sumur bor/pompa sebagai 

sumber air untuk kebutuhan sehari-hari yaitu 8 responden. Sedangkan responden 

yang menggunakan air ledeng/PDAM sebagai sumber air kebutuhan sehari-hari 

tertinggi terdapat pada desa Rato sebanyak 12 responden. Untuk penggunaan sumur 

gali terlindungi sebagai sumber air hanya terdapat pada beberapa desa diantaranya 

desa Bontokape, Tambe, Leu dan Kara. 
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Gambar 4.20 
Peta Kejadian Stunting berdasarkan Sumber Air Minum di Kecamatan Bolo  

Kabupaten Bima Tahun 2021 
  

.  

Gambar 4.20, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

indikator sumber air minum, diketahui bahwa sebagian besar responden 

menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum dan tertinggi terdapat 

pada Desa Tambe sebanyak 13 responden dan Tumpu sebanyak 10 responden. 

Selain itu, banyak responden menggunakan air isi ulang sebagai sumber air minum, 

dan tertinggi pada Desa Tambe sebanyak 12 responden. Sedangkan menggunakan 

air ledeng/PAM untuk kebutuhan air minum tertinggi pada Desa Bontokape dan 

Kara masing-masing sebanyak 7 responden. 
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Gambar 4.21 
Peta Kejadian Stunting berdasarkan Jarak Sumber Air dengan Pembuangan 

Limbah di Kecamatan Bolo  
Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.21, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

indikator jarak sumber air dengan pembuangan limbah, diketahui bahwa sebagian 

besar responden memiliki jarak sumber air dengan pembuangan limbah >10meter, 

dan tertinggi terdapat pada desa Tambe sebanyak 21 responden. Sedangkan untuk 

responden yang memiliki jarak sumber air dengan pembuangan limbah <10meter 

tertinggi pada desa Tumpu sebanyak 10 responden.  
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Gambar 4.22 
Peta Sanitasi Air berdasarkan Pengelolaan air minum di Kecamatan Bolo 

Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.22, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

indikator pengelolaan air minum, diketahui bahwa sebagian besar responden tidak 

mengelola air minum/langsung diminum, dan tertinggi terdapat pada desa Tambe 

sebanyak 13 responden. Selain itu, hampir semua pengolahan air di desa Rada dan 

desa Sondosia dengan cara langsung diminum yaitu sebanyak 8 dari 9 responden. 

Pada peta terlihat bahwa dari total 7 kasus stunting di desa Nggembe, 6 diantaranya 

mengolah air dengan cara langsung diminum.  
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Gambar 4.23 

Peta Kejadian Stunting berdasarkan Kualitas Fisik Air di Kecamatan Bolo 
Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.23, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

indikator kualitas fisik air, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki 

kualitas fisik air jernih/tidak berbau/tidak berasa dan tertinggi terdapat pada desa 

Tambe sebanyak 21 responden. Semua rumah balita stunting di desa Rada, 

Sondosia, Nggembe, Kara dan desa Sanolo memiliki kualitas fisik air jernih/tidak 

berbau/tidak berasa. Sedangkan responden yang memiliki kualitas fisik air 

keruh/berbau/berasa dan tertinggi pada desa Tumpu sebanyak 10 responden.  
  



74 
 

 

k. Sebaran kejadian stunting berdasarkan perilaku cuci tangan ibu 

Gambar 4. 24 
Peta Sebaran Kejadian Stunting berdasarkan Perilaku Cuci Tangan Ibu di 

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2021 

 

Gambar 4.24, menunjukan distribusi spasial kejadian stunting tersebar di 

setiap wilayah di kecamatan Bolo. Berdasarkan peta diketahui bahwa sebaran 

stunting lebih banyak pada ibu dengan perilaku cuci tangan baik dan kasus tertinggi 

terdapat pada Desa Tambe sebanyak 17 kasus. Berdasarkan faktor risiko stunting, 

sebaran kasus stunting tertinggi dengan perilaku cuci tangan buruk terdapat pada 

desa Tumpu sebanyak 10 kasus. 
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B. Pembahasan 

1. Sebaran Kejadian Stunting 

 Stunting/pendek mengindikasikan adanya masalah gizi kronis yang 

dipengaruhi oleh kondisi ibu, masa ketika janin dalam kandungan, termasuk 

penyakit yang diderita selama periode 1000 hari kehidupan (Inamah et al, 2021). 

Stunting disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi anak baik di dalam 

kandungan maupun pada saat balita. Serta dapat disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan ibu, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, 

pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses 

sanitasi dan air bersih juga merupakan penyebab stunting (Yuwanti dkk, 2021). 

Seorang ibu berperan penting dalam tumbuh kembang anak, sehingga 

penting bagi seorang ibu untuk memperhatikan kebutuhan gizi anaknya. Islam 

sangat menganjurkan makanan yang dikonsumsi harus memiliki dua kriteria 

penting yakni baik dan halal. 

Allah SWT. sangat mementingkan masalah makanan dan aktivitas makan 

bagi makhluk hidup-Nya. Berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-

Maidah/5: 88 

ا رَزَ  وْا مَِِّ
ُ
ل
ُ
نْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ  وَك

َ
ذِيْٓ ا

َّ
َ ال اتَّقُوا اللّٰه بًاۖ وَّ ِ

ا طَي 
ً
ل
ٰ
ُ حَل مُ اللّٰه

ُ
 ٨٨قَك

Terjemahan 
“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki 

yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-
Nya kamu beriman” (Kemenag, 2019). 

Menurut tafsir M. Quraish Shihab tidak semua makanan dan minuman yang 

halal otomatis baik. Karena yang halal terdiri dari empat macam yaitu; wajib, 

Sunnah, mubah dan Makruh. Selanjutnya, tidak semua yang halal itu baik, hal ini 

sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena itu, menurut M. Quraish shihab yang 

dianjurkan adalah makanan dan minuman yang ‘’halal’’ lagi ‘’baik’’. 
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Secara spasial kasus stunting tersebar di seluruh desa di Kecamatan Bolo. 

Sebaran kasus tersebut tidak merata pada setiap desa, dimana Desa Tambe 

merupakan desa dengan jumlah kasus terbanyak dan diikuti oleh Desa Rato, Desa 

Tumpu dan desa Leu yang juga masuk dalam desa dengan kategori stunting tinggi 

dengan interval 11-29 kasus. Berdasarkan letak geografis wilayah, Kecamatan Bolo 

merupakan kecamatan yang wilayahnya berada di dataran rendah dengan 

ketinggian wilayah tertinggi hanya 30meter dari permukaan laut yaitu pada desa 

Rada. Selain itu terdapat beberapa wilayah yang berada di wilayah pesisir 

diantaranya desa Sanolo, Sondosia, Darussalam dan desa Nggembe. 

 Berdasarkan hasil pemetaan stunting, diketahui bahwa sebaran stunting 

lebih banyak pada daerah dataran rendah dibandingkan wilayah pesisir. Salah satu 

kemungkinan penyebabnya adalah perbedaan jenis makanan yang di konsumsi 

kedua wilayah tersebut. Jenis makanan yang dikonsumsi tidak lepas dari kondisi 

geografis dan pekerjaan masyarakat setempat, dimana wilayah dataran 

rendah/bukan wilayah pesisir mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, 

sedangkan pada wilayah pesisir mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan 

(Femidio dan Munaroh 2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Leo dkk 

(2018) yang menemukan bahwa terdapat perbedaan faktor risiko kejadian stunting 

di wilayah yang bukan pesisir dan pesisir pada balita 2-5 tahun di Kecamatan 

Kupang Barat.  

Dilihat dari keadaan geografi dan sumber daya perairan, masyarakat di 

daerah pantai sebagian besar adalah nelayan yang banyak mengkonsumsi makanan 

sumber protein hewani yang berasal dari laut seperti ikan, sedangkan masyarakat 

bukan daerah pesisir sebagian besar adalah petani sawah atau ladang sehingga lebih 

banyak mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat dan protein nabati. Bahan 

pangan sumber protein pada daerah pantai dapat terpenuhi setiap hari dengan baik. 



77 
 

 

Hal ini dikarenakan hasil laut yang juga dikonsumsi oleh keluarga sendiri. 

Masyarakat di daerah pantai banyak mengkonsumsi pangan laut antara lain ikan. 

Dengan kandungan vitamin A, iodium dan mineral-mineral penting lainnya, berarti 

ikan mempunyai potensi cukup baik untuk menanggulangi masalah gizi kurang 

(Satriani, 2020).  

Selain dipengaruhi oleh zona ekosistem, kejadian stunting juga dapat 

dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Hasil overlay kepadatan penduduk dengan 

kejadian stunting di kecamatan Bolo menunjukan bahwa desa kepadatan penduduk 

tinggi dan memiliki kasus stunting tinggi terdapat pada desa Tambe dan desa Rato, 

sedangkan desa dengan kepadatan penduduk tinggi namun kasus stunting rendah 

terdapat pada desa Rasabou, Kananga, Timu dan Desa Darussalam. Selain itu 

terdapat desa dengan kepadatan penduduk rendah namun kasus stunting tinggi yaitu 

pada desa Bontokape dan desa Tumpu. Secara demografis, berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) tahun (2021) diketahui bahwa desa dengan kepadatan 

penduduk tertinggi di kecamatan Bolo terdapat pada desa Darussalam, desa Tambe 

dan desa Rato. Penelitian yang dilakukan oleh Danila et al.(2018) menemukan 

bahwa terdapat hubungan signifikan antara kejadian stunting dengan kondisi 

geografis di wilayah desa Kabupaten Manggarai, sehingga diketahui bahwa 

prevalensi stunting semakin meningkat pada wilayah padat penduduk dan 

perdesaan. desa yang padat penduduknya akan mempunyai jumlah kasus yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan desa yang kepadatan penduduknya rendah (Sanam dkk 

2021). 

Oleh karena itu pihak dinas kesehatan dan puskesmas Kecamatan Bolo 

dapat bekerja sama untuk menangani kasus gizi dengan memprioritaskan daerah 

dataran rendah yang mayoritas penduduk petani salah satunya dengan memberikan 

penyuluhan tentang pentingnya asupan protein salah satunya yang terkandung 
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dalam ikan, selanjutnya melakukan intervensi lebih pada daerah dengan kepadatan 

penduduk tinggi dan stunting tinggi yaitu pada desa Tambe dan desa Rato. 

2. Kejadian Stunting Berdasarkan Karakteristik Balita 

a. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin menentukan besarnya kebutuhan gizi bagi seseorang sehingga 

terdapat keterkaitan antara status gizi dan jenis kelamin (Apriadji, 1986 dalam 

Nurlaeli, 2019). Perbedaan besarnya kebutuhan gizi tersebut dipengaruhi karena 

adanya perbedaan komposisi tubuh antara laki-laki dan perempuan. Perempuan 

memiliki lebih banyak jaringan lemak dan jaringan otot lebih sedikit daripada laki-

laki. Secara metabolik, otot lebih aktif jika dibandingkan dengan lemak, sehingga 

secara proporsional otot akan memerlukan energi lebih tinggi daripada lemak. 

Dengan demikian, laki-laki dan perempuan dengan tinggi badan, berat badan dan 

umur yang sama memiliki komposisi tubuh yang berbeda, sehingga kebutuhan 

energi dan gizinya juga akan berbeda (Nurlaeli, 2019). 

Hasil penelitian ini menunjukan sebagian besar balita berjenis kelamin laki-

laki yaitu sebanyak 88 balita (58,7%) sedangkan yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 62 balita (41,3%). Secara spasial sebaran kejadian kasus stunting tertinggi 

berdasarkan jenis kelamin laki-laki terdapat pada desa Tambe sebanyak 12 kasus. 

Selain itu balita stunting pada desa Bontokape dan desa Tumpu lebih banyak 

dengan jenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat menjadi penyumbang stunting di 

wilayah tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian spasial yang dilakukan 

oleh Hagos et al (2017) pada balita dibawah 5 tahun di Ethiopia yang menemukan 

bahwa kemungkinan stunting di antara anak laki-laki adalah 28% lebih tinggi 

daripada kemungkinan di antara anak perempuan. Dalam model spasial, 

karakteristik anak seperti usia dan jenis kelamin anak merupakan prediksi penting 

untuk pengerdilan. Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan di 
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Afrika dimana laki-laki berisiko lebih tinggi mengalami stunting (Quamme dan 

Iversen, 2022). Sejalan dengan penelitian Hidayat dkk (2019) dimana  sebagian 

besar balita stunting di wilayah kerja upt puskesmas Kramatwatu Kabupaten Serang 

berjenis kelamin laki-laki. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nur Hadibah Hanum (2019) yang 

menemukan bahwa proporsi stunting pada balita 24-59 bulan di wilayah Kecamatan 

Maron  terbesar terdapat pada kelompok balita laki-laki (52,3%), hal ini boleh jadi 

disebabkan karena balita laki-laki pada umumnya lebih aktif dibandingkan balita 

perempuan, dan umumnya balita laki-laki lebih aktif bermain di luar rumah, seperti 

berlarian, sehingga lebih mudah bersentuhan dengan lingkungan yang kotor dan 

menghabiskan energi yang lebih banyak, sementara asupan energinya terbatas 

(Martianto, 2008 dalam Nurlaeli, 2019). Menurut Das dkk (2022) anak laki-laki di 

bawah usia lima tahun lebih beresiko mengalami stunting dibandingkan dengan 

anak perempuan. Salah satu alasan yaitu perilaku anak-anak dimana anak 

perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan memiliki lebih banyak 

akses ke makanan yang di masak, sementara anak laki-laki bermain di luar dan pada 

gilirannya mendapatkan porsi makanan sedikit dan tidak sebanding dengan 

banyaknya energi yang dikeluarkan (Thurstans et al, 2020).   

Tidak sejalan dengan penelitian Sutriyawan et al (2021) dimana tidak ada  

hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian stunting. Pada tahun pertama 

kehidupan, laki-laki lebih rentan mengalami malnutrisi daripada perempuan. Hal 

ini disebabkan ukuran tubuh laki-laki lebih besar dan membutuhkan asupan energi 

lebih besar pula sehingga asupan makan tidak terpenuhi dan kondisi tersebut terjadi 

dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan gangguan pertumbuhan. Pada tahun 

kedua kehidupan, perempuan lebih berisiko menjadi stunting.  Hal ini terkait 

dengan pola asuh orang tua dalam memberikan makanan pada anak. Pada kondisi 
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lingkungan dan gizi yang baik, pola pertumbuhan anak laki-laki lebih baik daripada 

anak perempuan. Anak perempuan dianggap sebagai anak yang lemah sehingga 

mendapatkan perhatian lebih dari orang tua dibandingkan dengan anak laki- laki 

yang lebih kuat (Supriyanto dkk, 2018). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mugianti 

dkk (2018) dimana pertumbuhan anak laki-laki mudah terhambat karena keadaan 

psikologis. Perkembangan psikologis melibatkan pemahaman, kontrol ekspresi dan 

berbagai emosi. Perkembangan ini memperhitungkan ketergantungan pengasuh 

utama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebuah lingkungan yang hangat, penuh 

kasih dan responsif sangat penting untuk perkembangan psikologis pada anak. 

Setiap anak yang dilahirkan memiliki wajib untuk mendapatkan kasih sayang dan 

perawatan dari orang tuanya. Pola asuh dan pemeliharaan orang tua akan 

mengantarkan kondisi anaknya menuju kedewasaan. Tumbuh kembang anak tentu 

saja menjadi tanggung jawab orang tuanya dari kecil hingga dewasa.  

Allah SWT. berfirman dalam Q.S At-Tahrim/66:6 terkait dengan 

pemeliharaan anak yang berbunyi: 

مَنُوْا قُوْآ يٰٓ 
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
ةٌ  ا

َ
يْهَا مَلٰۤىِٕك

َ
جَارَةُ عَل حِ

ْ
قُوْدُهَا النَّاسُ وَال مْ نَارًا وَّ

ُ
هْلِيْك

َ
مْ وَا

ُ
نْفُسَك

َ
ا

وْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ 
ُ
مَرَهُمْ وَيَفْعَل

َ
َ مَآ ا ا يَعْصُوْنَ اللّٰه

َّ
اظٌ شِدَادٌ ل

َ
 ٦غِل

  Terjemahan 
“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya 
adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka 
kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan”. 

Menurut tafsir Quraish Shihab ayat enam di atas menggambarkan bahwa 

dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat diatas, walau secara 

redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), itu bukan berarti hanya tertuju kepada 

mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki (Ibu dan ayah) 
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sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) 

yang juga tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Ini berarti kedua orangtua 

bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk 

menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi 

oleh hubungan yang harmonis. 

Berdasarkan hasil tabulasi silang antara jenis kelamin dan usia balita, 

diketahui bahwa sebagian besar balita stunting dengan jenis kelamin laki-laki 

berada pada usia 24-35 bulan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ana dan Setyawati (2018) yang mengatakan pada usia 24 bulan 

motorik kasar balita juga tumbuh dan berkembang pesat. Di tahap ini, beberapa 

balita akan menghadapi beberapa kemungkinan yang menyebabkan kekurangan zat 

gizi, yaitu nafsu makan anak yang menurun, asupan gizi rendah, jam tidur yang 

menurun, mudah terkena infeksi saat ibu/pengasuh kurang memperhatikan higiene 

dan sanitasi. Menurut Beal dkk (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

sebagian besar balita stunting berusia antara 24 sampai 35 bulan. Semakin 

meningkatnya kejadian stunting seiring dengan meningkatnya usia pada balita 

dapat dipengaruhi oleh asupan nutrisi balita. Pada usia yang semakin meningkat, 

konsumsi ASI akan digantikan dengan makanan padat 

Oleh karena itu, diharapkan kepada ibu balita agar tidak membeda – 

bedakan dalam hal memberikan perhatian dan pemberian asupan gizi baik itu 

kepada balita laki – laki maupun perempuan. Serta diharapkan pemerintah setempat 

dan instansi terkait yaitu puskesmas Bolo membuat program program pendidikan 

kesehatan dan sosialisasi informasi parenting untuk meningkatkan pengetahuan ibu 

dan pola asuh orang tua. Program mencakup pemberian informasi dan praktik 

pemilihan makanan yang bergizi, cara pengolahan dan pemberian makanan yang 

baik, praktik kebersihan, serta pemanfaatan sarana kesehatan untuk memantau 
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pertumbuhan dan perkembangan anak dapat diberikan untuk terjadinya stunting 

khususnya pada anak laki-laki usia 24-35 bulan. 

b. Berat Lahir Balita 

Berat badan lahir pada umumnya erat kaitannya dengan pertumbuhan 

perkembangan jangka panjang. Dengan demikian, dampak selanjutnya dari BBLR 

dapat berupa gagal tumbuh. Seseorang yang lahir dengan BBLR akan kesulitan 

mengejar pertumbuhan awal. Pertumbuhan yang tertinggal secara normal akan 

menyebabkan anak menjadi stunting ( Nurmalasari dkk 2019). 

Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar balita 

memiliki berat badan lahir normal yaitu sebanyak 136 balita (90,7%), akan tetapi 

masih ditemukan balita stunting dengan BBLR sebanyak 14 balita (9,3%). Dan 

Secara spasial, diketahui bahwa kasus balita stunting dengan riwayat BBLR 

tertinggi pada desa Rato sebanyak 4 balita, desa Sondosia dan Timu sebanyak 3 

Balita, desa Tambe 2 balita, desa Rasabou dan desa Sanolo 1 balita. Sehingga hal 

ini dapat menjadi faktor penyumbang stunting di wilayah tersebut. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dkk 

(2019) yang menunjukkan bahwa anak yang lahir dengan BBLR berpeluang 

menjadi stunting 3,12 kali lebih besar daripada anak yang lahir dengan berat badan 

normal. Sejalan pula dengan penelitian Utami et al (2021) dimana sebagian besar 

balita stunting Usia 24–59 Bulan memiliki riwayat berat badan lahir rendah 

(66,7%). Berat badan lahir pada umumnya erat kaitannya dengan pertumbuhan 

perkembangan jangka panjang. Dampak selanjutnya dari BBLR dapat berupa gagal 

tumbuh. Seseorang yang lahir dengan BBLR akan kesulitan mengejar pertumbuhan 

awal. Pertumbuhan yang tertinggal secara normal akan menyebabkan anak menjadi 

stunting (Nurmalasari dkk, 2019).  
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 Berdasarkan pengamatan peneliti, salah satu alasan mengapa balita stunting 

lebih banyak dengan riwayat berat lahir normal dibandingkan balita dengan riwayat 

BBLR di Kecamatan Bolo adalah mayoritas usia ibu pada saat hamil dalam 

penelitian ini yaitu berada pada usia produktif (20-35 tahun), sehingga berada pada 

usia yang tidak berisiko dibandingkan usia <20 tahun atau >35 tahun. Menurut 

Rahayu dkk (2019) Kelahiran bayi BBLR lebih tinggi pada ibu muda yang berusia 

kurang dari 20 tahun. Hal ini terjadi karena pada usia tersebut organ reproduksinya 

belum matang dan belum memiliki sistem transfer plasenta seefisien wanita 

dewasa. Sedangkan pada ibu usia lanjut, kondisi tubuh dan kesehatannya mulai 

menurun, mempengaruhi janin dan menyebabkan kelahiran BBLR. Ibu hamil yang 

berusia kurang dari 20 tahun memiliki resiko melahirkan bayi BBLR 1,5–2 kali 

lipat dibandingkan ibu hamil dalam rentang usia 20–35 tahun. Ibu berisiko 

melahirkan pada usia >35 tahun sebab fungsi organ dan kesehatannya mulai 

menurun sehingga ada kemungkinan mengalami perdarahan dan partus lama, serta 

BBLR. Kondisi kehamilan ibu sangat dipengaruhi oleh usia karena tidak hanya 

berkaitan dengan kematangan organ reproduksi, akan tetapi berhubungan juga 

dengan kondisi psikologis utamanya kesiapan ibu dalam menerima kehamilan 

(Badjuka, 2018). 

Meskipun proporsi anak dengan berat badan lahir normal lebih banyak yang 

memiliki status gizi stunting. akan tetapi masih terdapat kasus balita stunting 

dengan riwayat BBLR yaitu pada desa Rato, Sondosia, Timu, Tambe, Rasabou dan 

desa Sanolo. Masalah ini perlu diatasi dan ditanggulangi karena tanpa penanganan 

yang baik akan menyebabkan tingginya kasus stunting baik pada balita dengan 

riwayat BBLR maupun BBLN. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al- 

Ra’d/ 13:11: 
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نْْۢ بَيْ  بٰتٌ م ِ ِ
هٗ مُعَق 

َ
ى  ل رُ مَا بِقَوْمٍ حَته ا يُغَي ِ

َ
َ ل ۗ اِنَّ اللّٰه ِ مْرِ اللّٰه

َ
فَظُوْنَهٗ مِنْ ا فِهٖ يَحْ

ْ
نِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَل

نْ دُ  هُمْ م ِ
َ
هٗ ِۚوَمَا ل

َ
ا مَرَدَّ ل

َ
ُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَل

رَادَ اللّٰه
َ
نْفُسِهِمْۗ وَاِذَآ ا

َ
رُوْا مَا بِا الٍ يُغَي ِ  ١١وْنِهٖ مِنْ وَّ

Terjemahan 
“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara 
bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah 
Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga 
mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat 
menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” 

Menurut tafsir Al-Misbah, Allah menjadikan para mu’aqqibat itu 

melakukan apa yang ditugaskan kepadanya yaitu memelihara manusia, 

sebagaimana dijelaskan di atas karena Allah telah menetapkan bahwa” Allah tidak 

mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mereka mengubah apa yang ada 

pada diri mereka”. Yakni kondisi kejiwaan atau sisi dalam mereka seperti 

mengubah kesyukuran menjadi kekufuran, ketaatan menjadi kedurhakaan, iman 

menjadi penyekutuan Allah., dan ketika itu Allah akan mengubah ni’mat (nikmat) 

menjadi niqmat (bencana), hidayah menjadi kesesatan, kebahagian menjadi 

kesengsaraan dan seterusnya. Ini adalah satu ketetapan pasti yang kait-mengait. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan teori menunjukkan proporsi anak dengan 

berat badan lahir normal lebih banyak yang memiliki status gizi stunting di 

kecamatan Bolo. Diketahui bahwa balita yang mengalami stunting belum tentu 

mempunyai riwayat BBLR, balita yang mempunyai berat lahir normal juga 

berpotensi untuk menjadi stunting, namun besar pula kemungkinan balita yang lahir 

dengan berat badan normal untuk menjadi stunting. Karena selain faktor berat lahir, 

stunting juga dipengaruhi oleh faktor lain salah satunya ialah asupan makanan. 

Balita yang lahir dengan berat lahir normal jika pada proses pertumbuhannya 

kurang asupan energi dan protein maka hal ini dapat pula menyebabkan seorang 

balita yang tadinya normal menjadi stunting.  
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Sehingga diperlukan upaya oleh tenaga kesehatan khususnya bidan 

berperan aktif dalam mengkampanyekan risiko dari bayi BBLR baik pada usia ibu 

berisiko maupun tidak berisiko. Serta diperlukan upaya bagi dinas kesehatan dan 

puskesmas bolo untuk membuat program pemantauan perkembangan berat badan 

balita, pemantauan status gizi dan asupan gizi balita. Selain itu, asupan gizi ibu saat 

hamil dan pemantauan kondisi kehamilan juga perlu diperhatikan. 

c. Riwayat ASI Eksklusif 

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI yang murni bagi anak. Bayi hanya 

diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, madu, jeruk, air 

teh dan air, serta tanpa tambahan makanan lain, seperti bubur susu, pisang, cookies 

dan nasi tim. Pemberian ASI Eksklusif dianjurkan sampai bayi berusia 6 bulan 

(Maryunani, 2015 dalam Pramulya, dkk  2021). ASI adalah makanan terbaik untuk 

bayi. ASI sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan karena menjaga 

keseimbangan nutrisi bayi dan mencapai pertumbuhan yang optimal. Oleh karena 

itu, para ibu disarankan untuk menyusui sampai usia 6 bulan dan terus menyusui 

sampai usia 2 tahun untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya (Putri, 2019). 

Hasil penelitian ini menunjukan sebagian besar balita stunting memiliki 

riwayat ASI eksklusif yaitu sebanyak 99 balita (66%), akan tetapi masih ditemukan 

balita stunting yang tidak memiliki riwayat ASI eksklusif sebanyak 51 balita 

(34,0%), dan secara spasial diketahui bahwa sebaran stunting dengan riwayat ASI 

tidak eksklusif tertinggi pada desa Tambe sebanyak 7 balita, selain itu desa Timu 

memiliki kasus stunting tinggi berdasarkan riwayat ASI tidak eksklusif yaitu 

sebanyak 5 balita. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu potensi penyumbang 

stunting di daerah tersebut.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini et al 

(2020) Anak yang tidak diberi ASI eksklusif selama 6 bulan berisiko 1,3 kali lebih 
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besar mengalami stunting. Penelitian lain oleh Neila dkk (2020) di mana ASI 

eksklusif memiliki hubungan bermakna  dengan kejadian  stunting pada balita anak 

usia 24-59 bulan di wilayah kerja puskesmas padang gelugur, kabupaten 

pasaman.Berdasarkan teori oleh Arini et al (2020) dimana bayi yang diberikan ASI 

kurang dari 6 bulan akan rentan mengalami penyakit infeksi hal tersebut berdampak 

pada kemampuan tubuh bayi menyerap zat gizi dari makanan yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi.  

 Kondisi ini dapat disebabkan karena kandungan ASI merupakan makanan 

terbaik pada bayi sehingga dapat memaksimalkan pertumbuhan bayi termasuk 

tinggi badan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa kebutuhan bayi 

terpenuhi, dan status gizi bayi menjadi normal, baik tinggi badan maupun berat 

badan jika bayi mendapatkan ASI secara eksklusif. Anak yang tidak mendapatkan 

ASI eksklusif berisiko lebih tinggi untuk kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk 

proses pertumbuhan. ASI eksklusif dapat menurunkan risiko kejadian stunting, 

karena kandungan kalsium pada ASI mempunyai jumlah yang tinggi sehingga 

dapat diserap dengan optimal terutama dalam fungsi pembentukan tulang anak 

(Hariani dkk, 2018). 

pentingnya pemberian ASI selama 2 tahun penuh telah dijelaskan dalam Al-

Qur’an salah satunya pada Q.S. Luqman/31: 14. 

هٗ وَهْ  مُّ
ُ
تْهُ ا

َ
سَانَ بِوَالِدَيْهِِۚ حَمَل

ْ
اِن
ْ
يْنَا ال رْ لِيْ وَوَصَّ

ُ
نِ اشْك

َ
هٗ فِيْ عَامَيْنِ ا

ُ
فِصَال ى وَهْنٍ وَّ

ٰ
نًا عَل

مَصِيْرُ 
ْ
يَّ ال

َ
 ١٤وَلِوَالِدَيْكَۗ اِل

 

Terjemahan 
“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 
orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) 
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“Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya 
kepada-Ku (kamu) kembali” (Kemenag 2019) 

   Menurut tafsir Al-Azhar wasiat kalau datang dari Allah sifatnya ialah 

perintah. Tegasnya ialah bahwa Tuhan memerintahkan kepada manusia agar 

mereka menghormati dan memuliakan kedua ibu-bapaknya. Sebab dengan melalui 

jalan kedua ibu-bapak itulah manusia dilahirkan ke muka bumi. Sebab itu sudah 

sewajamya jika keduanya dihormati.  

   Dalam penelitian ini balita stunting lebih banyak dengan riwayat ASI 

eksklusif, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan di Kecamatan 

Bolo, dimana diketahui bahwa mayoritas balita stunting 2-5 tahun di kecamatan 

Bolo mendapatkan ASI eksklusif (Nurbaety dan Mus muliadin, 2020). Salah satu 

faktor yang menyebabkan lebih banyak balita stunting dengan riwayat ASI 

eksklusif  Kecamatan Bolo karena mayoritas ibu memiliki status pekerjaan sebagai 

ibu rumah tangga (IRT) atau tidak mempunyai pekerjaan, sehingga ibu lebih 

banyak menghabiskan waktu dirumah dan tidak ada hambatan untuk memberikan 

ASI eksklusif kepada bayinya dibandingkan ibu yang bekerja (H. R. Ulfah dan 

Nugroho, 2020).  

Selain itu meskipun balita mendapat ASI eksklusif sampai berusia 6 bulan, 

namun apabila tidak diimbangi dengan pola pemberian makanan tambahan yang 

tepat, maka balita memiliki kemungkinan untuk stunting di usia dua tahun. Keadaan 

stunting tidak hanya ditentukan oleh faktor status pemberian ASI eksklusif, tetapi 

juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti: kualitas makanan Pendamping ASI (MP-

ASI), kecukupan asupan gizi yang diberikan kepada anak setiap hari, serta status 

kesehatan bayi (Setiawan dkk, 2018). Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan 

anak terjadi sangat cepat sampai usia dua tahun yang dikenal dengan windows 

critical. Periode ini merupakan masa perkembangan otak dan pertumbuhan fisik 

yang kritis. Apabila anak mengalami masalah gizi seperti asupan nutrisi yang tidak 
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adekuat dapat menyebabkan kegagalan tumbuh pada anak seperti stunting 

meskipun mendapatkan ASI eksklusif (Handayani dkk,  2019).  

Oleh karena itu, diharapkan puskesmas Bolo bekerja sama dengan 

pemerintah desa dan kader desa dalam mensosialisasikan mengenai pola asuh salah 

satunya ialah pola pemberian makan bergizi oleh ibu kepada anaknya khususnya 

pada balita berusia diatas 2 tahun. Serta diperlukan kebijakan dan program yang 

mencakup peningkatan cakupan ASI eksklusif disertai dengan perbaikan kualitas 

dan kuantitas MPASI, khususnya pada kelompok masyarakat dengan status 

ekonomi rendah. 

d. Riwayat Infeksi 

Kejadian infeksi menyebabkan adanya gangguan pada metabolism tubuh 

dan sistem imun karena terjadi peradangan (Himawati dan Fitria, 2020). Al-Qur'an 

memiliki nama lain Asy-Syifa' yang berarti kesembuhan atau penawar. Makna Asy-

Syifa dalam Al-Qur'an juga menegaskan bahwa segala penyakit, obat dan 

kesembuhan datangnya dari Allah SWT. Ayat dalam Al-qur’an menjelaskan 

mengenai tentang obat penawar bagi seseorang yang terkena penyakit. Sesuai 

dengan Firman Allah SWT. Q.S. An-Nahl/16: 69. 

ۗ يَخرْجُُ مِنْْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ  ا
ً
ل
ُ
كِ ذُل ِ

 رَب 
َ
كِيْ سُبُل

ُ
ِ الثَّمَرٰتِ فَاسْل

 
ل
ُ
تَلِفٌ   ثُمَّ كُلِيْ مِنْ ك خْ مُّ

رُوْنَ 
َّ
تَفَك قَوْمٍ يَّ ِ

 
يَةً ل

ٰ
ا
َ
اسِۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ ل ِلنَّ

 
وَانُهٗۖ فِيْهِ شِفَاۤءٌ ل

ْ
ل
َ
 ٦٩ا

Terjemahan  
“Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-

buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan 
(bagimu).” Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka 
warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 
yang berpikir” (Kemenag 2019) 

 

Menurut Tafsir Al-Azhar ayat ini menjelaskan mengenai keistimewaan 

lebah. "Akan keluar dari perutnya minuman yang beraneka wamanya." Itulah 



89 
 

 

manisan lebah atau madu lebah yang terkenal. Ada yang kuning, ada yang merah, 

hitam, keputihan dan lain-lain, menurut warna kembang-kembang yang disarinya. 

"Padanya ada obat bagi manusia. Banyak penyakit yang dapat disembuhkan dengan 

madu lebah, dan diakui khasiatnya baik oleh tabib- tabib, obat-obatan Timur, atau 

doktor yang mendapat pendidikan ilmu obat-obatan secara modern.   

Hasil penelitian ini menunjukan sebagian besar balita memiliki riwayat 

infeksi yaitu sebanyak 81 balita (54%), dan sebagian kecil balita tidak memiliki 

riwayat infeksi sebanyak 69 balita (46%). secara spasial, diketahui bahwa kejadian 

stunting dengan riwayat infeksi tertinggi pada desa Tambe sebanyak 12 kasus. 

Selain itu pada desa Rada dan Sondosia jumlah balita stunting dengan riwayat 

infeksi lebih banyak dibandingkan yang tidak memiliki riwayat infeksi. Sehingga 

hal ini dapat menjadi faktor penyumbang stunting di daerah tersebut. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kullu dkk (2018) 

yang menunjukkan adanya hubungan antara riwayat penyakit infeksi dengan 

kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di Kabupaten Konawe Selatan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Batiro et al (2017) menunjukan hasil dimana 

balita usia 6-59 dengan riwayat ispa 3 kali lebih beresiko mengalami stunting. 

sejalan dengan penelitian Desyanti dan Nindya (2017) pada balita usia 24-59 bulan 

menunjukan bahwa balita yang mengalami diare dalam kurun waktu 3 bulan lebih 

berisiko 3,619 kali terhadap kejadian stunting. Seorang anak yang terkena diare 

akan mengalami malabsorbsi zat gizi dan durasi diare yang berlangsung lama (lebih 

dari empat hari) akan membuat anak semakin mengalami kehilangan zat gizi, bila 

tidak segera ditindak lanjuti dan diimbangi dengan asupan yang sesuai makan 

terjadi gagal tumbuh (Desyanti dan Nindya, 2017).  

Dalam penelitian ini mayoritas balita stunting memiliki riwayat penyakit 

infeksi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa banyak balita stunting di 
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kecamatan Bolo memiliki sanitasi lingkungan dan sanitasi air yang buruk, hal ini 

dapat menjadi salah satu kemungkinan faktor yang menyebabkan balita stunting 

memiliki riwayat penyakit infeksi. Sejalan dengan temuan Wulandari dan Rahayu 

(2019) dimana terdapat hubungan yang bermakna antara sanitasi lingkungan dan 

riwayat penyakit infeksi dengan kejadian stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kerkap Kabupaten Bengkulu. 

Sehingga dibutuhkan pemberdayaan keluarga terutama pada ibu balita 

dalam pencegahan penyakit infeksi melalui konsumsi makanan sesuai gizi 

seimbang pada anak, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga 

kondisi sanitasi lingkungan sekitar khususnya pada desa dengan kasus infeksi tinggi 

yaitu desa Tambe. Untuk memahami itu semua ibu harus memiliki informasi yang 

cukup dan tepat agar dapat melakukan pencegahan ini. Informasi bisa disampaikan 

lewat kader yang ada di posyandu karena diharapkan kader dapat melakukan 

pendekatan dengan lebih intensif pada ibu. 

3. Kejadian Stunting berdasarkan Karakteristik Ibu 

a. Usia Ibu 

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi (TNP2K, 2017). Faktor-

faktor yang mempengaruhi kejadian stunting adalah faktor ibu yang meliputi postur 

tubuh ibu (pendek), jarak kehamilan yang terlalu dekat, usia ibu saat hamil yang 

terlalu muda atau terlalu tua. Selain faktor ibu, stunting dipengaruhi oleh faktor bayi 

dan balita, serta faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan (Kementerian kesehatan RI, 

2018).  Dalam masa kehamilannya umur ibu digolongkan menjadi dua yaitu umur 

berisiko dan umur ibu tidak berisiko. Umur berisiko yaitu pada umur <20 dan >30 

tahun,  sedangkan umur tidak berisiko atau umur produktif yaitu pada umur 20-30 

tahun (Nurhidayati dkk, 2020). 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar responden berada 

pada usia produktif yaitu sebanyak 111 responden (74,0%), akan tetapi masih 

ditemukan ibu dengan usia tidak produktif yaitu sebanyak 39 responden (26%). Dan 

secara spasial, sebaran kasus stunting tertinggi berdasarkan usia ibu tidak produktif 

terdapat pada Desa Tumpu sebanyak 8 kasus. Sehingga hal ini dapat menjadi 

potensi penyumbang stunting di daerah tersebut.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manggala 

et al., (2018) yang menunjukan hubungan yang signifikan antara pengerdilan dan 

usia ibu berisiko tinggi (<20 tahun atau >35 tahun) pada balita stunting 24-59 bulan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh  Sani dkk (2020) menunjukan bahwa adanya 

hubungan antara usia ibu saat hamil dengan stunted pada balita 24-59 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Citeras dengan p value 0,001.  Ibu yang berusia kurang 

dari 20 tahun tahun masih membutuhkan cukup nutrisi untuk tumbuh hingga usia 

dewasa. Kebutuhan nutrisi pada kehamilan antara ibu muda menjadi lebih besar 

karena asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi dan para ibu. Jika bayi asupan gizi 

tidak terpenuhi, maka bayi akan mengambil cadangan dari ibu dan risiko malnutrisi 

adalah lebih besar pada anak yang lahir dari ibu yang menikah dan hamil di usia 

muda (Delprato dan Akyeampong, 2017).  

Berdasarkan pengamatan, usia produktif saat hamil tidak menjamin anak 

memiliki tumbuh kembang normal, meskipun pada usia tersebut ibu akan memiliki 

kematangan berpikir dan dapat memperhatikan dalam melakukan pengasuhan 

terbaik terhadap balita (Lusiani dan Anggraeni, 2021), Akan tetapi, dalam 

kenyataannya pada usia tersebut masih terdapat ibu yang belum paham dan belum 

menerapkan pengasuhan yang baik dalam mengasuh anaknya. Salah satunya dalam 

pemilihan makanan tepat untuk anak (Uliyanti, dkk 2017). Meskipun usia ibu dalam 

penelitian ini berada pada usia produktif  namun tidak diimbangi pengetahuan 
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tentang kebutuhan gizi balita yang cukup, serta pola asuh yang buruk, akan 

berdampak pada permasalahan akibat kekurangan gizi pada anak. pemenuhan gizi 

yang tepat pada anak dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak sehingga 

mencegah terjadinya stunting (Wahyuni and Fithriyana, 2020).  

Pengetahuan dalam Islam juga memegang peran penting untuk 

memperbaiki dan mempermudah manusia untuk menjalani kehidupannya. Ini 

sejalan dengan firman Allah SWT., yang menyeru kepada manusia guna berusaha 

untuk meningkatkan derajatnya dengan cara menuntut ilmu pengetahuan 

sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-mujadalah/58:11, sebagai berikut: 

مَ 
ْ
حُوْا فِى ال مْ تَفَسَّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
مَنُوْآ اِذَا قِيْل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
 يٰٓا

ُ
ك
َ
ُ ل  جٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰه

َ
مِْۚ وَاِذَا قِيْل

 ُ مَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰه
ْ
عِل
ْ
وْتُوا ال

ُ
ذِيْنَ ا

َّ
مْْۙ وَال

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ُ ال شُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰه

ْ
شُزُوْا فَان

ْ
وْنَ ان

ُ
 بِمَا تَعْمَل

 ١١خَبِيْرٌ 
 

Terjemahan 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah 

kelapangan didalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) 

berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha 
teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Kemenag, 2019). 

Menurut Quraish shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat diatas menjelaskan 

mengenai derajat orang-orang beriman dan berilmu dalam hal ini Allah akan 

mengangkat derajat orang berilmu dan tidak hanya sekedar beriman. Meskipun ayat 

diatas tidak dengan tegas disebutkan kata meninggikan derajat orang berilmu, 

namun ditegaskan bahwa ilmu yang dimiliki seseorang memiliki peranan besar 

dalam tingginya derajat yang ia peroleh. 

Gambar 4.8 Menunjukan sebaran stunting berdasarkan usia ibu tidak 

produktif tertinggi pada desa Tumpu, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah 
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masyarakat desa Tumpu banyak yang memilih menikah di usia muda. Tingginya 

kasus ibu melahirkan tidak produktif di desa Tumpu karena sebagian besar ibu 

balita stunting putus sekolah dan memilih menikah muda, berdasarkan hasil tabulasi 

silang sebagian besar ibu usia tidak produktif di desa Tumpu memiliki tingkat 

Pendidikan rendah, hal ini akan berpengaruh terhadap pengetahuan ibu akan status 

gizi anak.  Pengetahuan ibu merupakan salah satu hal yang penting dalam 

pemenuhan gizi balita sehingga balita tumbuh dan berkembang dengan pesat sesuai 

dengan usianya (Dewi dan Ariani, 2021) 

Oleh karena itu diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama agar 

memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai usia perkawinan menurut 

undang-undang, sehingga dapat menurunkan kasus usia menikah dan melahirkan di 

usia muda di desa berisiko yaitu desa Tumpu. Selain itu, pihak dinas kesehatan dan 

puskesmas bekerja sama dalam memprioritaskan desa Tumpu melalui sosialisasi 

bahaya usia menikah dan melahirkan dini bagi perempuan. 

b. Pendidikan Ibu 

Pendidikan ibu akan mempengaruhi pengetahuan tentang kesehatan dan 

praktik gizi anak sehingga anak berada dalam status gizi yang baik. Hal ini 

disebabkan karena tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan salah satunya 

adalah pengetahuan untuk hidup sehat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, 

tingkat pengetahuan juga mempengaruhi kesadaran untuk menghindari faktor-

faktor penyebab timbulnya penyakit seperti merokok dan alkohol sehingga orang 

dengan tingkat pengetahuan tinggi memiliki status kesehatan yang baik (Setiawan 

dkk, 2018).  

Dalam islam Pendidikan berkaitan dengan ilmu yang dimiliki seseorang, 

Rasulullah SAW. mewajibkan setiap muslim menuntut ilmu sebagai mana dalam 

hadits di bawah ini: 
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 طَلَبُ الْعِلْمِ فرَِيضَةٌ عَلَى كُل ِ مُسْلِم  

Artinya 
“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim” (HR. Ibnu Majah. 
Dinilai shahih oleh Syaikh Albani dalam Shahih wa Dha’if Sunan Ibnu 
Majah no. 224) 

Pentingnya manusia menuntut ilmu bukan hanya untuk membantu 

mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi dengan ilmu manusia akan mampu 

mengenal tuhannya, memperbaiki akhlaknya, juga senantiasa mencari keridhaan 

Allah. Menuntut ilmu adalah ibadah yang paling afdhol. Karena semua ibadah tidak 

bisa ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang Allah dan Rasul-Nya kecuali dengan 

ilmu. Maka perlu diketahui bahwa ibadah adalah tanggung jawab manusia yang 

selalu melekat selama masih bernafas di dunia.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar responden memiliki 

tingkat Pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 87 (58%) responden, dan sebagian 

kecil responden tidak sekolah yaitu 6 (4%) responden. Sebagian besar responden 

dalam penelitian ini memiliki tingkat Pendidikan tinggi (62,7%).  Meskipun begitu 

masih ditemukan kasus stunting dengan Pendidikan ibu rendah (37,3%). Dan secara 

spasial sebaran kejadian kasus stunting berdasarkan pendidikan terakhir ibu rendah 

terdapat pada Desa Rato dan Tambe sebanyak 8 kasus. Selain itu hampir semua 

kasus stunting di desa Kara berasal dari ibu dengan Pendidikan rendah. sehingga 

hal ini dapat menjadi salah satu potensi penyumbang stunting di wilayah tersebut. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Nurmalasari dkk (2020) yang 

menunjukan bahwa ibu dengan Pendidikan rendah berisiko 3,313 kali memiliki 

anak stunting dibanding dengan ibu dengan Pendidikan tinggi (OR = 3,313 p = 

0,000).  Penelitian lain oleh Asri dkk (2018) yang menyatakan bahwa  ada 

hubungan antara pendidikan ibu terhadap kejadian stunting pada balita dan 

memiliki risiko 2,857 kali lebih tinggi mengalami stunting dibandingkan dengan 

file:///C:/Users/lenovo/Documents/Hasil/print/untuk%20turnitin%20new%20selasa.docx%23Nurmalasari2020
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balita normal (p-value=0,002). Pendidikan ibu dikaitkan dengan kemampuan ibu 

menyerap informasi, ibu dengan Pendidikan rendah akan kesulitan menyerap 

informasi yang menyangkut kebutuhan anaknya (Olsa dkk, 2017). 

Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah et al (2020) 

yang menemukan bahwa tingkat pendidikan bukan merupakan faktor risiko 

stunting. tidak Sejalan pula dengan penelitian Rahayu dan Darmawan (2019) 

dimana balita dengan status gizi stunting sebagian besar memiliki orang tua 

berpendidikan tinggi yaitu sebesar 60,5%. Tingginya pendidikan ibu tidak 

menjamin bahwa ibu memiliki cukup pengetahuan tentang gizi yang baik, sehingga 

tidak menutup kemungkinan kemungkinan anak mengalami gizi buruk, termasuk 

stunting (Marlani dkk, 2021). Pengasuhan anak yang baik tidak hanya didasarkan 

pada ibu pendidikan, tetapi tentang bagaimana ibu memahami yang benar pola asuh 

agar anak terhindar dari stunting (Hasanah et al. 2020). Informasi tentang pola asuh 

anak dapat diperoleh ibu tidak hanya melalui pendidikan formal saja, melainkan 

dapat diperoleh melalui sosialisasi dengan masyarakat lainnya. Media elektronik 

dan sosial tak kalah besarnya sebagai sarana penyampai segala informasi khususnya 

informasi kesehatan anak (Sulistyawati, 2021). 

Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa meskipun ibu memiliki 

pendidikan tinggi sebagian besar ibu tidak bekerja, sehingga mempengaruhi 

ekonomi status keluarga. Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor 

penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, 

terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Rendahnya ketersediaan 

pangan, mengancam penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi 

seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. ketersediaan pangan yang rendah 

mampu meningkatkan risiko menghasilkan anak yang stunting dibandingkan 
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dengan ketersediaan pangan keluarga yang baik (Ulfani, 2011 dalam Nurmalasari dkk, 

2020). 

Sehingga diharapkan bagi pihak dinas kesehatan dan puskesmas 

memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan ibu salah 

satunya ialah pengetahuan mengenai cara pengolahan makanan bergizi dengan 

bahan-bahan sederhana, sosialisasi mengenai pola asuh yang baik untuk mencegah 

anak menjadi stunting khususnya pada daerah yang memiliki tingkat Pendidikan 

rendah yaitu desa Rato dan desa Tambe. 

C. Pekerjaan Ibu 

Pekerjaan orang tua merupakan faktor penting dalam kehidupan keluarga 

baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder keluarga. Pekerjaan 

dapat menghasilkan pendapatan. Pendapatan keluarga yang memadai menunjang 

tumbuh kembang anak karena orang tua dapat memenuhi semua kebutuhan dasar 

anak, dan yang terpenting adalah kebutuhan gizi anak. Kebutuhan gizi yang 

tercukupi dan sesuai dengan standar gizi akan memperbaiki status gizi anak 

sehingga stunting dapat dicegah (Tatu, 2021). 

Allah sendiri telah menjamin rezeki bagi hambanya dan makhluk yang 

bernyawa sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Hud/11: 6: 

 فِيْ  ۞ وَمَا مِ 
ٌّ
ل
ُ
هَا وَمُسْتَوْدَعَهَاۗ  ك مُ مُسْتَقَرَّ

َ
ِ رِزْقُهَا وَيَعْل ى اللّٰه

َ
ا عَل

َّ
رْضِ اِل

َ
ا
ْ
كِتٰبٍ  نْ دَابَّۤةٍ فِى ال

بِيْنٍ   ٦مُّ
Terjemahan 

“Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin 
rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat 
penyimpanannya.350) Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh 
Mahfuz)” (Kemenag 2019). 

Berdasarkan tafsir Al-Misbah ayat ini menegaskan bahwa dan bukan hanya 

mereka yang kafir dan munafik yang diketahui keadaannya dan dianugerahi rezeki-

Nya itu, tetapi semua makhluk. Karena tidak ada suatu binatang melata pun di 
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permukaan dan di dalam perut bumi melainkan atas karunia-Nya dan menjamin 

rezekinya yang layak dan sesuai dengan habitat dan lingkungannya dengan 

menghamparkan rezeki itu. Mereka hanya dituntut bergerak mencarinya, dan Dia 

mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. 

Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, atau termaktub dalam Lauh al-Mahfuzh. 

Hasil penelitian ini menunjukan sebagian besar ibu tidak bekerja sebanyak 

108 responden (72%), dan sebagian kecil responden memiliki pekerjaan sebanyak 

42 responden (28%). Dalam penelitian ini mayoritas ibu merupakan ibu rumah 

tangga (72%). Secara spasial, berdasarkan faktor risiko stunting, sebaran kejadian 

stunting untuk kategori ibu tidak bekerja tertinggi pada Desa Tambe sebanyak 8 

kasus, selain itu, pada desa Sanolo lebih banyak ibu bekerja dibandingkan dengan 

yang tidak bekerja. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu potensi penyumbang 

stunting di wilayah tersebut. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliani 

(2018) dimana ada kecenderungan terjadinya stunting pada balita dengan ibu yang 

berstatus bekerja di Wilayah Kerja Puskesmas Pucang Sawit Kota Surakarta. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Fauzia dkk, 2019) menunjukan hasil bahwa 

balita yang mengalami stunting lebih banyak pada ibu yang memiliki pekerjaan. 

status gizi pada balita sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang didapatkan.  

Meskipun salah satu faktor risiko stunting adalah ibu yang bekerja. Namun 

dalam penelitian ini mayoritas ibu balita stunting tidak memiliki pekerjaan. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian Supriyanto dkk  (2018) yang menemukan bahwa 

persentase stunting sebagian besar terdapat pada ibu yang tidak bekerja (IRT). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Marlani dkk (2021) dimana balita yang 

mengalami stunting pada usia 24-59 bulan sebagian besar pada ibu yang tidak 

bekerja/ibu rumah tangga sebesar 90,2%.  Penelitian yang dilakukan oleh Amelia 



98 
 

 

(2020) membuktikan adanya hubungan antara pekerjaan ibu dengan kejadian 

stunting pada balita 6-59 bulan di Bangka Selatan (p = 0,000), dimana ibu yang 

tidak bekerja memiliki kecenderungan 5 kali anak akan mengalami stunting 

dibandingkan dengan ibu yang bekerja nilai (OR = 5,390).  . 

Menurut pengamatan peneliti, kejadian balita stunting di Kecamatan Bolo 

lebih banyak terjadi pada ibu yang tidak bekerja dapat disebabkan karena status 

ekonomi keluarga pada ibu yang tidak bekerja ini cenderung rendah. Maka dari itu, 

meskipun ibu balita yang tidak bekerja lebih mempunyai banyak waktu di rumah 

untuk mengasuh anaknya, namun bila tidak diikuti dengan status ekonomi yang 

baik untuk mendukung kebutuhan balita, hal tersebut belum tentu bisa berpengaruh 

baik terhadap status gizi balita. Status ekonomi rendah mempengaruhi kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, kondisi demikian jika berlanjut akan 

menyebabkan kejadian stunting pada Balita (Wahyuni dan Fithriyana, 2020). 

Oleh karena itu diharapkan pemerintah setempat bekerja sama dengan dinas 

kesehatan dan instansi terkait untuk membuat program bantuan makanan sehat dan 

bergizi terkhusus bagi balita stunting dan kurang mampu. 
c. Pendapatan Keluarga 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari total 150 responden, sebagian 

besar responden memiliki pendapatan rendah yaitu < Rp 2.183.833 sebanyak 121 

responden (80,7%) dan sebagian kecil responden memiliki pendapatan tinggi yaitu 

>Rp.2.183.833 sebanyak 29 responden (19%). Secara spasial, Sebaran kasus 

stunting tertinggi berdasarkan pendapatan keluarga rendah yaitu pada desa Tambe 

sebanyak 20 kasus. Selain itu, semua kasus stunting di desa Bontokape dan 

Darussalam berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah. Hal ini menjadi salah 

satu faktor penyumbang stunting di desa tersebut.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk 

(2018) dimana tingkat pendapatan keluarga memiliki hubungan yang bermakna 
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dengan kejadian stunting. Faktor sosial ekonomi seperti pendapatan rumah tangga 

yang rendah secara signifikan terkait dengan stunting (Apriluana dan Fikawati 

2018). Penelitian yang dilakukan oleh Illahi (2017)  pada balita 24-59 di Desa 

Ujung Piring Kabupaten Bengkulu menemukan bahwa terdapat hubungan antara 

pendapatan keluarga dengan kejadian stunting.  Status ekonomi keluarga yang 

rendah berhubungan dengan penentuan jenis makanan yang dikonsumsi keluarga 

tersebut. Menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari menjadi kurang beragam dan 

tersedia dalam jumlah yang terbatas terutama pada bahan makanan yang berfungsi 

untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak seperti sumber protein, vitamin, mineral, 

sehingga meningkatkan risiko kekurangan gizi. Hal ini menjadi salah satu faktor 

penyebab terjadinya stunting (Kusuma, 2013 dalam Dwihestie dan Rosida, 2020).  

Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan secara tegas bahwa manusia 

diperintahkan untuk memilih makanan yang akan dikonsumsi baik itu dari sisi 

kehalalan maupun kualitas makanan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam 

Q.S al-Baqarah/ 2 :168. 

ا فِى ا  وْا مَِِّ
ُ
ل
ُ
يُّهَا النَّاسُ ك

َ
مْ عَدُوٌّ  يٰٓا

ُ
ك
َ
يْطٰنِۗ اِنَّهٗ ل ا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّ

َ
ل بًاۖ وَّ ِ

ا طَي 
ً
ل
ٰ
رْضِ حَل

َ
ا
ْ
ل

بِيْنٌ   ١٦٨مُّ
 
 
Terjemahan: 

 “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi 
baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia 
bagimu merupakan musuh yang nyata” (Kemenag, 2019). 

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah, ayat diatas menjelaskan mengenai jenis 

makanan menjadi halal dan dan makanan haram. Makanan halal adalah makanan 

yang boleh dikonsumsi dan tidak dilarang oleh agama, halal sendiri dibagi menjadi 

empat bagian, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh, sehingga tidak semua 

makanan halal otomatis baik. Seperti terdapat makanan yang halal namun tidak 
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bergizi, sehingga status kehalalan makanan tersebut kurang baik. Yang ditegaskan 

dalam ayat ini adalah makanan yang halal dan juga baik. Adapun makanan haram 

ialah makanan yang tidak diperbolehkan oleh agama diantaranya haram karena 

zatnya yaitu babi, bangkai dan darah. Sedangkan haram bukan menurut zatnya 

adalah memakan makanan yang pemiliknya tidak mengizinkan untuk dimakanan. 

Pendapatan perkapita keluarga yang rendah mayoritas memiliki balita 

stunting dibandingkan balita normal. Balita dengan keluarga berpenghasilan rendah 

5 kali berisiko menjadi stunting dibandingkan dengan balita yang memiliki 

keluarga berpenghasilan tinggi, hal ini berkaitan dengan kemudahan keluarga 

dengan pendapatan tinggi untuk mengakses pelayanan umum seperti pelayanan 

kesehatan dan Pendidikan. Sosial ekonomi dikaitkan dengan kemampuan untuk 

mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik seperti obat-obatan maupun biaya 

perawatan kesehatan sehingga dapat mencegah maupun mengatasi timbulnya 

stunting (Beal et al, 2018).  

Kondisi demikian ini diperlukan peran tenaga kesehatan khususnya petugas 

gizi puskesmas dengan cara melakukan penyuluhan mengenai cara menyusun menu 

sehat dari bahan makanan lokal yang ada untuk membantu keluarga dalam 

mengatasi masalah gizi keluarga, serta melakukan pengawasan terhadap balita yang 

berisiko mengalami stunting terutama pada keluarga yang kurang mampu. 

4. Kejadian Stunting berdasarkan Kesehatan Lingkungan 

a. Sanitasi Lingkungan 

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan dengan cakupan 

kriteria yang meliputi kriteria rumah sehat, tersedianya sarana sanitasi dasar 

misalnya sarana jamban, sarana air bersih, tempat sampah dan tempat pembuangan 

air limbah rumah tangga serta perilaku penghuni (Wiyono et al, 2018). Menurut 

profil kesehatan Indonesia tahun 2018 hanya 69,27% penduduk yang memiliki 
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akses terhadap sanitasi yang berfasilitas layak (Kemenkes RI, 2018). Beberapa 

penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika 

kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan 

pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan maka dapat 

mengakibatkan stunting (Kemenkes RI, 2018). 

Pentingnya menjaga lingkungan tidak hanya dianjurkan oleh manusia dalam 

hal ini seperti pemerintah, dan tenaga kesehatan sebagai bentuk pencegahan 

terhadap dampak yang bisa ditimbulkan. Dalam Al-Qur’an juga terdapat banyak 

uraian mengenai pelestarian lingkungan, selain itu Rasulullah SAW. senantiasa 

memberikan kesadaran kepada kaum muslim tentang pentingnya adab terhadap 

lingkungan alam sekitar, berkaitan dengan hal ini Allah berfirman dalam Q.S. Al-

A’raf/7: 56. 

رْضِ بَعْدَ اِ 
َ
ا
ْ
ا تُفْسِدُوْا فِى ال

َ
نَ  وَل ِ قَرِيْبٌ م ِ طَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰه احِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ

َ
صْل

مُحْسِنِيْنَ 
ْ
 ٥٦ال

Terjemahan 

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. 
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya 
rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik” 
(Kemenag 2019) 

Berdasarkan tafsir Al-Misbah ayat ini melarang pengrusakan di bumi, 

karena hal tersebut termasuk kedalam hal yang melampaui batas. Selanjutnya dalam 

ayat ini menjelaskan untuk selalu berdo’a dan beribadah kepada Allah SWT karena 

sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang beriman dan berbuat 

baik. 

Hasil penelitian menunjukan sebagian besar responden memiliki sanitasi 

lingkungan buruk sebanyak 86 responden (57,3%), dan sebagian kecil responden 

memiliki sanitasi lingkungan baik sebanyak 64 responden (42,7%). Secara spasial 

sebaran kejadian stunting tertinggi berdasarkan sanitasi lingkungan buruk terdapat 
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pada Desa Tambe sebanyak 12 kasus. Selain itu, pada Gambar 4.12 Terlihat bahwa 

semua kasus stunting di desa Rada memiliki sanitasi lingkungan yang buruk. Hal 

ini dapat menjadi salah satu faktor penyumbang stunting di wilayah tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Khairiyah and Fayasari (2020) Sanitasi lingkungan yang buruk memiliki korelasi 

positif dan berkekuatan sedang dengan kejadian stunting pada balita usia 12-59 

bulan di wilayah kerja Puskesmas Mandala (p=0,000). Sanitasi lingkungan buruk 

memiliki hubungan dengan kejadian stunting. Sanitasi lingkungan buruk 

menyebabkan timbulkan beberapa penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran 

pencernaan dan juga kecacingan. Penyakit infeksi tersebut akan menghambat 

penyerapan zat gizi pada anak dan berdampak pada gangguan pertumbuhan anak 

(Badjuka, 2018). 

Sanitasi lingkungan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana 

pengolahan limbah rumah tangga, jenis saluran air, pengolahan sampah organic 

serta pengolahan sampah rumah tangga. Berdasarkan pengelolaan limbah rumah 

tangga, sebagian besar responden membuang limbah langsung ke got/sungai yaitu 

sebanyak 59 responden (39,3%) dan tertinggi pada desa Tumpu sebanyak 10 

responden. Sebagian besar responden mengalirkan air limbah langsung ke 

got/sungai sekitar, ada pula responden yang langsung mengalirkan ke pekarangan 

rumah sehingga pada saat di observasi banyak genangan air yang ada di 

pekarangan rumah akibat pembuangan air limbah yang langsung dibuat di 

pekarangan tanpa ada media pembuangan air limbah khusus.  

Berdasarkan jenis saluran pembuangan air, mayoritas responden memiliki 

saluran pembuangan terbuka yaitu sebanyak 103 responden (68,7%) dan tertinggi 

pada desa Tambe sebanyak 17 responden, hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Soerachmad, dkk (2019) menunjukkan adanya pengaruh yang 
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bermakna antara pengamanan saluran pembuangan air limbah rumah tangga 

terhadap kejadian stunting. Air limbah dapat membahayakan manusia dan 

lingkungan karena terdapat zat dan bahan yang berbahaya. Air limbah yang tidak 

dibuang pada saluran yang kedap air dan memenuhi syarat, maka akan mencemari 

sumber air bersih. Pencemaran air bersih berpotensi untuk menimbulkan penyakit 

infeksi. Saluran pembuangan yang terbuka, tidak lancar dan becek akan digunakan 

untuk berkembangbiaknya vektor penyebab penyakit infeksi yang dapat 

berdampak terhadap kejadian stunting (Fibrianti, dkk 2021). 

Berdasarkan pengelolaan sampah organic ditemukan bahwa sebagian 

besar responden tidak memiliki penampungan sampah organic yaitu sebanyak 97 

(64%) dan tertinggi pada desa Tambe sebanyak 16 responden. Sampah Organik 

memiliki sifat mengeluarkan lindi dan mudah membusuk, apabila tidak dilakukan 

pengolahan sampah organik maka lindi yang berasal dari sampah tersebut dapat 

mencemari air tanah sehingga mengganggu kesehatan manusia. Pengolahan 

sampah organik salah satunya adalah dengan melakukan pengomposan atau 

pembuatan bio briket, Sedangkan sampah yang tidak dapat diolah kembali 

kemudian diangkut ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhkir) (Kandusun dan Yani, 

2019).  

Berdasarkan penangan terhadap sampah, sebagian besar responden 

membuang sampah sembarangan yaitu sebanyak 49 responden (32,7%) dan 

tertinggi pada desa Rato sebanyak 12 responden. Hal ini menyebabkan lingkungan 

sekitar dapat tercemar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wiyono et 

al., (2018) yang menyatakan bahwa ada hubungan sanitasi dengan stunting (p = 

0,017 < 0,05) karena sebagian besar keluarga kurang pengelolaan sampah 

sehingga rumah dikategorikan kurang sehat. Penelitian yang dilakukan Inamah et 

al (2021) menunjukkan bahwa terdapat hubungan sanitasi sarana tempat 
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pembuangan sampah (p=0,00). Hasil ini didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Soeracmad dkk (2019) diperoleh data faktor risiko pengamanan 

sampah rumah dan juga pembuangan air limbah memiliki p-value sebesar 0.000 

(p<0,05). 

Secara statistik bermakna antara pengamanan sampah rumah tangga 

terhadap kejadian stunting/pendek. Pengelolaan sampah yang baik adalah dengan 

mengikuti prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang. Penanganan 

sampah yang baik adalah dengan melakukan pengumpulan sampah, 

pengangkutan, proses daur ulang guna menghindari bahaya kesehatan yang 

ditimbulkan oleh sampah (Soeracmad dkk, 2019).  Sehingga dinas kesehatan dan 

puskesmas bolo perlu melakukan tinjauan lebih terkait sanitasi lingkungan di 

kecamatan bolo khususnya pada rumah penderita stunting,  perlunya peningkatan 

jumlah SPAL di kecamatan Bolo guna mencegah tercemarnya lingkungan akibat 

pembuangan limbah yang tidak baik, perlunya penanganan yang serius dari pihak 

instansi khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Puskesmas serta 

dukungan dari pemerintah setempat agar meningkatkan lagi jumlah mobil 

pengangkut sampah dan dapat menjangkau rumah-rumah warga yang sebelumnya 

tidak dijangkau oleh mobil pengangkut sampah. 

b. Sanitasi Air 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari total 150 responden, 

sebagian besar responden memiliki sanitasi air buruk sebanyak 82 responden 

(54,7%), dan sebagian kecil responden memiliki sanitasi air baik sebanyak 68 

responden (45,3%).  Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Gera dkk (2018) tentang dampak perlakuan air, sanitasi dan kebersihan 

terhadap pertumbuhan, morbiditas pada balita yang tinggal di negara 

berpenghasilan menengah ke bawah menunjukkan bahwa dengan meningkatkan 
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akses dan kualitas air bersih, maka dapat meningkatkan z-skor tinggi badan pada 

balita menurut umur. Selain itu, peningkatan akses kualitas air bersih juga 

mengurangi risiko kejadian stunting sebesar 13%.  

Menurut  E. Ulfah et al., (2018), balita yang berasal dari keluarga yang 

mempunyai fasilitas air bersih memiliki prevalensi penyakit diare dan stunting lebih 

rendah daripada balita dari keluarga yang tidak memiliki sarana air bersih dan 

kepemilikan jamban. Balita yang mengalami penyakit diare akan mengalami 

gangguan pertumbuhan, sehingga menyebabkan kejadian stunting. Terjadinya 

gangguan penyerapan zat gizi yang secara langsung menyebabkan tubuh 

kekurangan mikronutrien.  Kekurangan gizi yang secara langsung dapat 

menurunkan daya tahan tubuh balita dan menyebabkan balita rentan terhadap 

berbagai penyakit infeksi, serta dapat mengganggu perkembangan kognitif  

(Walker et al., 2012 dalam Adzura dkk, 2021). 

Secara spasial sebaran kasus stunting berdasarkan sanitasi air buruk 

tertinggi terdapat pada desa Tumpu dan Tambe sebanyak 13 kasus. Selain itu 

hampir semua kasus stunting di desa Rada memiliki sanitasi air buruk. Pada peta 

terlihat bahwa kasus stunting dengan sanitasi air buruk cenderung berada pada 

wilayah yang berdekatan dengan sungai. Berdasarkan kondisi dilapangan, sebagian 

besar air sungai di kecamatan bolo memiliki kualitas yang buruk dan sering meluap 

apabila terjadi hujan deras, hal ini menjadi salah satu kemungkinan adanya 

penurunan kualitas serta sanitasi air pada masyarakat yang tinggal di daerah aliran 

sungai. Sanitasi air dalam penelitian ini berkaitan dengan sumber air yang 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sumber air minum, pengolahan air minum, 

kualitas fisik air minum serta jarak sumber air dari pembuangan limbah. 

Berdasarkan sumber air kebutuhan sehari-hari, sebagian besar responden 

menggunakan sumur bor/pompa yaitu sebanyak 88 responden (58,7%) dan tertinggi 
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pada desa Tumpu dan Tambe sebanyak 13 responden. Selain itu hampir semua 

responden di desa Rada menggunakan sumur bor/pompa.  Mayoritas masyarakat di 

kecamatan Bolo menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air, hal ini 

dikarenakan topografi daerah di kecamatan Bolo yang memiliki banyak sungai, 

sehingga tidak kesulitan untuk mendapatkan air dalam tanah tanpa perlu melakukan 

pemboran terlalu dalam. Pada peta 4.19 menunjukan di beberapa desa di kecamatan 

Bolo seperti desa Rato lebih banyak menggunakan air ledeng/PDAM dikarenakan 

buruknya kondisi air tanah di daerah tersebut akibat dari kepadatan penduduk yang 

tinggi dan pengelolaan air limbah yang buruk sehingga mempengaruhi kualitas air 

tanah. Berdasarkan data hasil inspeksi sanitasi sumber air bersih oleh Puskesmas 

Bolo tahun 2020 diketahui bahwa desa rato memiliki risiko tinggi pencemaran 

sumber air.  

Berdasarkan indikator sumber air minum, sebagian besar responden dalam 

penelitian ini menggunakan sumur bor/pompa yaitu sebanyak 62 responden 

(41,3%), dan tertinggi pada desa Tambe dan desa Tumpu masing-masing 

sebanyak 10 responden. Hasil penelitian ini sejalan dengan data Badan PS (2021) 

di kecamatan Bolo dimana sumber air minum paling banyak adalah dari sumur 

bor/pompa. Penelitian di Ethiopia mengungkapkan bahwa sumber air minum 

berhubungan dengan kejadian stunting pada anak balita (Kwami et al. 2019). 

Kondisi sumber air perlu diperhatikan, sumber air yang baik adalah yang terjamin 

kebersihan dan kualitasnya  yaitu sumber air yang berasal dari PDAM, air 

kemasan dan air isi ulang, sedangkan sumber air yang tidak baik adalah yang 

berasal dari air sungai, air hujan dan air dalam tanah apabila terlalu berdekatan 

dengan lingkungan yang tercemar ( Adzura dkk, 2021). Hasil temuan Suherman 

dan Nurhaidah (2020) menunjukan bahwa jenis sumber air berhubungan dengan 

kejadian stunting pada balita, jenis sumber air yang dimaksud yaitu air yang 
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berasal dari sumber tidak aman, berdekatan dengan tempat pembuangan, memiliki 

kualitas dan kuantitas yang buruk, serta penyimpanan dan pengolahan air yang 

salah (Dodos et al, 2017). 

Berdasarkan indikator pengelolaan air minum, sebagian besar responden 

langsung mengkonsumsi air tanpa dimasak terlebih dahulu sebanyak 97 

responden (64,7%) dan tertinggi pada desa Tambe sebanyak 13 responden. Selain 

itu pada desa Rada dan Tambe lebih banyak mengkonsumsi air langsung tanpa di 

masak. Banyak masyarakat di kecamatan Bolo yang mengkonsumsi air langsung 

tanpa diolah, berdasarkan hasil wawancara, responden beranggapan bahwa 

kualitas air yang jernih dan tidak berbau sehingga aman untuk diminum secara 

langsung tanpa dimasak terlebih dahulu. Konsumsi air yang sebelumnya tidak 

diolah dengan baik akan berdampak pada gangguan gizi pada anak-anak. Hal ini 

berkaitan dengan kandungan mikroorganisme dan bahan kimia dalam air yang 

dapat menyebabkan terjadinya penyakit diare, dan apabila berkepanjangan akan 

menghambat pertumbuhan anak (Olo Mediani dkk, 2021). Meskipun masih 

ditemukan pengolahan air dengan cara dimasak, akan tetapi jika penyimpanannya 

yang tidak sesuai yaitu dalam tempat yang tidak tertutup, seperti ember atau panci 

terbuka. Keadaan ini dapat menimbulkan banyak risiko, seperti terkontaminasi 

debu, atau cemaran di udara menjadi tempat tinggal larva nyamuk, yang akan 

berakibat pada risiko penyakit infeksi. yang berakibat pada gangguan 

pertumbuhan anak (Khairiyah, 2020). 

 Berdasarkan kualitas fisik air sebagian besar responden memiliki air 

dengan kualitas jernih/tidak berbau/tidak berasa yaitu sebanyak 125 responden 

(83,3%). Meskipun mayoritas responden di kecamatan Bolo memiliki kualitas air 

yang baik, namun masih ditemukan responden dengan kualitas air yang buruk yaitu 

keruh/berbau/berasa yaitu sebanyak 25 responden (16,7%) dan tertinggi pada desa 



108 
 

 

Tumpu, salah satu penyebabnya berdasarkan data yang diperoleh bahwa sebagian 

besar sumber air di desa Tumpu memiliki jarak yang dekat dengan pembuangan 

limbah (<10meter) sehingga air dalam tanah tercemar dan menimbulkan bau.  

Kualitas fisik air menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32/2017 

ialah yang memenuhi syarat kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berasa/memiliki 

rasa, tidak berbau, tidak terkontaminasi oleh zat kimia serta tidak mengandung 

mikroorganisme yang menyebabkan timbulnya penyakit dan berdampak pada 

terjadinya stunting pada anak (Hartati dan Zulminiati, 2020). Anjuran untuk 

memperhatikan kondisi air minum telah disebutkan dalam Al-Qur’an yaitu Q.S. Al 

– Waqiah/56:68: 

ذِيْ تَشْرَبُ 
َّ
مَاۤءَ ال

ْ
فَرَءَيْتُمُ ال

َ
 ٦٨وْنَۗ ا

Terjemahan 

“Apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum?” 

Menurut tafsir Al- Azhar, ayat ini menyerukan kepada manusia untuk 

melihat air yang dikonsumsinya. Air merupakan kebutuhan pokok bagi tubuh, 

dalam beberapa kisah dijelaskan bahwa orang tidak diberikan makanan apapun 

selama beberapa hari dan hanya diberikan air namun masih bertahan hidup, hal ini 

menunjukan bahwa air merupakan kunci kehidupan manusia, sehingga dalam ayat 

ini manusia diserukan untuk memperhatikan air yang diminumnya baik dari segi 

kualitas serta kandungan di dalam air. 

Berdasarkan jarak antara sumber air dan septik tank, sebagian besar 

responden memiliki sumber air berjarak ≥10meter, namun masih terdapat rumah 

responden yang memiliki jarak antara sumber air dengan pembuangan limbah 

<10meter dan tertinggi pada desa Tumpu. Penelitian di Ethiopia mengungkapkan 

bahwa balita berisiko 7 kali mengalami stunting jika mengkonsumsi air yang 

berasal dari sumber yang tercemar dan tidak terlindungi (Batiro et al, 2017). Air 
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yang tercemar berasal dari sumber yang tidak terlindungi dan memiliki jarak yang 

terlalu berdekatan dengan jamban, selain itu air tercemar akan mengandung 

mikroorganisme yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit infeksi berupa diare 

dan kecacingan pada balita apabila sebelumnya air tidak diolah dengan benar. 

(Hartati dan Zulminiati, 2020). Dan apabila penyakit infeksi seperti diare 

berlangsung lebih dari dua minggu dapat menjadi salah satu faktor risiko stunting 

(Akombi et al, 2017). 

Oleh karena itu perlu adanya monitoring yang dilakukan oleh dinas 

kesehatan untuk memantau serta memastikan bahwa masyarakat mendapat air 

minum yang layak baik segi kuantitas maupun kualitasnya sehingga dapat 

mencegah dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari air yang tidak layak dan 

tercemar. Diharapkan pemerintah membuat program penyediaan air bersih 

khususnya pada daerah dengan kualitas air buruk yaitu desa Tumpu. dinas 

kesehatan dan puskesmas setempat melakukan sosialisasi pengolahan air minum 

yang baik dan benar khususnya pada desa Tumpu 

5. Kejadian Stunting berdasarkan Perilaku Cuci Tangan Ibu 

Perilaku mencuci tangan merupakan tindakan preventif terhadap berbagai 

penyakit. Perilaku mempunyai pengaruh yang besar terhadap derajat kesehatan 

masyarakat. Kebiasaan CTPS oleh ibu termasuk pola asuh yang berhubungan 

dengan higiene dan kesehatan. Cuci tangan pakai sabun dapat menurunkan risiko 

diare hingga 45% dan mengurangi risiko stunting 15% (World Health Organization 

(WHO) 2014 dalam Herawat dkk, 2020).  

Sebagaimana dijelaskan bahwa kebersihan atau bersuci banyak dibahas 

dalam ayat Al-Qur’an maupun hadis. Dalam islam salah satu bentuk perilaku 

menjaga kebersihan ialah dengan berwudhu, seperti yang telah disebutkan dalam 

Q.S Al-Maidah/5:6 
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يْك

َ
 عَل

َ
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ُ
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ُ
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َّ
عَل
َ
مْ ل
ُ
يْك

َ
مْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَل

ُ
ركَ كِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَه ِ

ٰ
ل  ٦جٍ وَّ

Terjemahan 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak 
melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke 
siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata 
kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam 
perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh 
perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang 
baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak 
ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar 
kamu bersyukur” (Kemenag 2019). 

Menurut Quraish shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut menyerukan 

kepada orang-orang beriman untuk berwudhu dengan wudhu sempurna sebelum 

melaksanakan shalat, apabila dalam keadaan junub maka hendaknya melakukan 

mandi junub terlebih dahulu, apabila mengalami sakit, dan tidak memungkinkan 

untuk menyentuh air maka dianjurkan untuk bertayamum, begitupun dengan orang-

orang yang sedang dalam perjalanan namun tidak mendapatkan sumber air maka 

dibolehkan untuk bertayamum. Allah maha memudahkan segala urusan hambanya. 

Adapun manfaat dari wudhu selain membersihkan anggota tubuh dari debu dan 

kotoran yang dapat menjadi bibit penyakit, wudhu juga dapat melancarkan 

peredaran darah dan merilekskan otot-otot tubuh, sehingga Rasulullah SAW pernah 

bersabda "jika kamu dalam keadaan marah, maka berwudulah”. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar responden memiliki 

perilaku cuci tangan baik yaitu 92 responden (61,3%), namun masih ditemukan 

responden yang memiliki perilaku cuci tangan buruk yaitu 58 responden (38,7%), 
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dan secara spasial tertinggi pada desa Tumpu sebanyak 10 responden. Sehingga 

dapat menjadi faktor penyumbang stunting di wilayah tersebut.  

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa 

praktik higiene yang buruk akan meningkatkan risiko stunting 3 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang memiliki higene sanitasi baik (Desyanti dan Nindya, 

2017). Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa personal hygiene adalah faktor 

yang berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting. Ibu yang melakukan 

kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah 

buang air besar dan setelah pegang binatang pada anak dengan status gizi normal 

jumlahnya lebih banyak dari ibu pada kelompok anak stunting (Rahmayana dkk, 

2014 dalam Heryanto dan Martha, 2019).   

Penelitian yang dilakukan oleh Kwami dkk (2019) menunjukan bahwa 

determinan stunting adalah cuci tangan setelah buang air besar (ibu), dan cuci 

tangan sebelum makan (anak). Hubungan dengan cuci tangan setelah buang air 

besar dapat dijelaskan oleh fakta bahwa ibu akan menjadi penangan utama anak, 

dan kontaminasi apapun kemungkinan besar akan diturunkan kepada anak. 

Kebersihan tubuh, makanan dan lingkungan berperan penting dalam memelihara 

kesehatan serta dapat mencegah penyakit-penyakit infeksi seperti diare dan infeksi 

cacingan. Diare adalah salah satu penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan secara linier. Penyakit infeksi yang parah dan terjadi berulang dalam 

jangka waktu yang lama dapat mengurangi serapan hara sehingga dapat 

menyebabkan stunting, anemia dan diare. Satu kebiasaan yang bersih seperti 

mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar, telah 

menjadi fokus kampanye World Health Organization (WHO) untuk mengurangi 

timbulnya penyakit-penyakit infeksi (Anggraini dan Rusdi, 2020). 
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Tidak sejalan dengan studi literatur yang dilakukan oleh Adzura dkk (2021) 

cuci tangan pakai sabun tidak mempunyai hubungan dengan kejadian stunting, hal 

ini menunjukkan bahwa cuci tangan pakai sabun bukan merupakan satu-satunya 

faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Herawati dkk, (2020) menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan 

CTPS ibu dengan kejadian stunting pada anak usia 6-24 bulan, pengetahuan yang 

cukup mengenai praktik hygiene perilaku penghuni yang benar dan manfaatnya 

dapat mempengaruhi ibu dalam melakukan praktek hygiene yang benar. 

Pengetahuan seseorang terhadap objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif 

dan aspek negatif, kedua aspek tersebut menentukan sikap dan sikap menentukan 

perilaku. Pendidikan mempengaruhi aspek pengetahuan, meskipun pengetahuan 

tak hanya dapat didapatkan melalui pendidikan formal (Olsa dkk, 2017).   

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, salah satu faktor sebagian besar 

responden memiliki perilaku cuci tangan baik dalam penelitian ini disebabkan 

karena penelitian dilakukan pada saat pandemi Covid-19 terjadi, sehingga para 

responden mengatakan bahwa sudah memulai melakukan anjuran dari pemerintah 

untuk sering cuci tangan dengan sabun agar dapat mencegah terjangkit virus Covid- 

19. Kebiasaan CTPS yang memenuhi syarat dapat terpapar oleh faktor penyebab 

stunting yang lain, seperti kualitas sarana sanitasi yang tidak memenuhi syarat dan 

perilaku penghuni yang tidak memenuhi syarat, sehingga membuat anak-anak 

mereka lebih berisiko stunting dan mengalami stunting. 

Secara spasial sebaran kasus stunting berdasarkan perilaku cuci tangan ibu 

buruk tertinggi pada Desa Tumpu. Meskipun sebagian besar responden memiliki 

perilaku cuci tangan yang baik, akan tetapi responden dengan perilaku cuci tangan 

buruk masih terbilang tinggi, sehingga diperlukan sosialisasi lebih oleh petugas 

kesehatan mengenai perilaku cuci tangan yang baik bagi ibu dan balita guna 
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menurunkan risiko stunting akibat perilaku cuci tangan yang kurang baik 

khususnya pada desa dengan faktor risiko tinggi yaitu desa Tumpu. 

6. Kekurangan Penelitian 

a. Data stunting dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, pada 

data sekunder yang diambil dari rekam medik balita stunting di Kecamatan Bolo 

berdasarkan hasil pekan penimbangan bulan Februari tahun 2021, diperkirakan 

data tersebut diisi oleh berbagai sumber sehingga justifikasi terhadap 

kevaliditasan sumber data ada kecenderungan tidak konsisten dikarenakan 

bukan peneliti sendiri yang melakukan pengukuran dan sangat tergantung pada 

kelengkapan dokumentasi. 

b. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Univariat, dimana hasilnya hanya 

berupa distribusi dan frekuensi penyakit dilihat berdasarkan beberapa faktor, 

sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya hubungan antara faktor yang diteliti 

dengan kejadian stunting pada balita yang ada di Kecamatan Bolo.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Secara spasial, sebaran kejadian stunting di Kecamatan bolo dengan kasus 

tertinggi terdapat pada Desa Tambe. 

2. Kejadian Stunting berdasarkan karakteristik balita, sebagian besar balita 

stunting di Kecamatan Bolo berjenis kelamin laki-laki, berat badan lahir 

normal, memiliki riwayat asi eksklusif, dan tidak memiliki riwayat infeksi. 

3. Kejadian Stunting berdasarkan karakteristik ibu, sebagian besar ibu berada 

pada usia produktif, memiliki pendidikan tinggi, tidak bekerja/Ibu rumah 

tangga, dan memiliki pendapatan rendah. 

4. Kejadian Stunting berdasarkan kesehatan lingkungan, sebagian besar 

responden memiliki sanitasi lingkungan buruk, dan sanitasi air buruk. 

5. Kejadian Stunting berdasarkan perilaku cuci tangan ibu, sebagian besar ibu 

memiliki perilaku cuci tangan baik. 

6. Secara spasial, Pemetaan faktor risiko stunting berdasarkan karakteristik 

balita yaitu sebaran kejadian stunting tertinggi untuk jenis kelamin laki-laki 

terdapat pada desa Tambe, memiliki riwayat BBLR tertinggi pada Desa 

Rato, riwayat ASI non eksklusif tertinggi dan memiliki riwayat infeksi 

tertinggi pada desa Tambe. 

7. Secara spasial, faktor risiko stunting berdasarkan karakteristik ibu yaitu usia 

ibu tidak produktif tertinggi terdapat pada desa Tumpu, kasus tertinggi untuk 

kategori pendidikan ibu rendah, kategori ibu tidak bekerja, dan pendapatan 

keluarga rendah terbanyak pada desa Tambe. 

8. Secara spasial, faktor risiko stunting berdasarkan kesehatan lingkungan yaitu 

kasus tertinggi untuk sanitasi lingkungan buruk terdapat pada desa Tambe, 
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dan kasus tertinggi untuk sanitasi air buruk terdapat pada desa Tambe dan 

Tumpu. 

9. Secara spasial, faktor risiko stunting berdasarkan perilaku cuci tangan ibu 

buruk tertinggi yaitu pada desa Tumpu. 

D. Saran 

1.  Bagi Ibu Balita dan Masyarakat 

Diharapkan kepada ibu balita agar tidak membeda–bedakan dalam hal 

memberikan perhatian dan pemberian asupan gizi baik itu kepada balita laki–

laki maupun perempuan. 

2. Bagi Pemerintah  

a. Pemerintah & dinas terkait bekerja sama dalam membuat program perbaikan 

sanitasi lingkungan dengan cara pembuatan saluran pembuangan akhir limbah 

(SPAL), meningkatkan jumlah mobil pengangkut sampah dan merata di setiap 

desa. 

b. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama agar memberikan 

pengarahan kepada masyarakat mengenai usia perkawinan menurut undang-

undang, sehingga dapat menurunkan usia menikah dan melahirkan di usia muda 

khususnya di desa berisiko yaitu desa Tumpu. 

4. Bagi instansi kesehatan dan Puskesmas setempat 

a. Pihak dinas kesehatan dan puskesmas Kecamatan Bolo dapat bekerja sama 

untuk menangani kasus gizi dengan memprioritaskan daerah dataran rendah 

yang mayoritas penduduk petani salah satunya dengan memberikan penyuluhan 

tentang pentingnya asupan protein salah satunya yang terkandung dalam ikan, 

selanjutnya melakukan intervensi lebih pada daerah dengan kepadatan 

penduduk tinggi dan stunting tinggi yaitu pada desa Tambe dan desa Rato. 
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b. Puskesmas Bolo bekerja sama dengan pemerintah desa dan kader desa dalam 

mensosialisasikan mengenai pola asuh salah satunya ialah pola pemberian 

makan bergizi oleh ibu kepada anaknya khususnya pada balita berusia diatas 2 

tahun.  

c. Petugas gizi puskesmas dengan cara melakukan penyuluhan mengenai cara 

menyusun menu sehat dari bahan makanan lokal yang ada untuk membantu 

keluarga dalam mengatasi masalah gizi keluarga, serta melakukan pengawasan 

terhadap balita yang berisiko mengalami stunting terutama pada keluarga yang 

kurang mampu. 

d. Petugas puskesmas bersama kader desa dalam meningkatkan pengetahuan gizi 

ibu balita yang berada di Kecamatan Bolo melalui kegiatan penyuluhan gizi 

yang meliputi edukasi mengenai angka kecukupan gizi pada balita sesuai umur, 

pola makan yang baik, serta cara mengolah makanan yang benar. 

e. Melakukan sosialisasi mengenai perilaku cuci tangan yang baik bagi ibu dan 

balita guna menurunkan risiko stunting akibat perilaku cuci tangan yang kurang 

baik terkhusus pada desa berisiko tinggi yaitu desa Tumpu. 

f. Pihak dinas kesehatan perlu melakukan monitoring untuk memantau serta 

memastikan bahwa masyarakat mendapat air minum yang layak baik segi 

kuantitas maupun kualitasnya sehingga dapat mencegah dampak buruk yang 

bisa ditimbulkan dari air yang tidak layak dan tercemar. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait dengan 

riwayat pemberian MP-ASI terkhusus pada balita usia 2-3 tahun, meneliti 

lebih jauh terkait dengan pola asuh ibu, tingkat pengetahuan ibu tentang gizi. 
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b. Meneliti lebih jauh dampak sanitasi lingkungan dan sanitasi air yang buruk 

terhadap stunting salah satunya dengan menganalisis riwayat penyakit infeksi 

lain seperti kecacingan yang dapat menyebabkan stunting. 

c. Melakukan penelitian lebih jauh terkait analisis spasial stunting di kecamatan 

bolo dengan melakukan perbandingan faktor risiko geografis antara daerah 

pesisir dan pegunungan, melakukan analisis mengenai pola sebaran stunting 

, menambahkan analisis buffer terhadap jalan dan sungai pada daerah dengan 

kasus infeksi tinggi yaitu desa Tambe.
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 LAMPIRAN  1 
 Informed consent 

FORMULIR PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN  

SETELAH MENDAPAT PENJELASAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama (inisial)  : 

Usia   : 

Alamat   : 

Agama   : 

Pekerjaan  : 

Status Perkawinan  : 

Pendidikan terakhir : 

 

Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang penelitian 

(Analisis Spasial Kejadian Stunting pada Balita 24-59 bulan di Kecamatan Bolo 

Tahun 2021) Maka dengan ini saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan 

bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut. 

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya 

 

Bolo,   Oktober 

2021 

 

 

Informan 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2  

Kuesioner Penelitian 

                        KUESIONER PENELITIAN 

       ANALISIS SPASIAL SEBARAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA 24-59       
BULAN DI KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 

 
Kode Responden : 
Desa    :  
Tanggal wawancara  : 
Titik koordinat  : 

A. IDENTITAS BALITA  
1. Nama :   
2. Jenis kelamin : 1. Laki-laki  2. Perempuan 
3. Tempat/ Tanggal Lahir :   
4.  Umur :  ……………. bulan 

 
5. Berat lahir ………… 

B. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama Responden :  
 

 

2. Alamat :  
 

 

3. Umur : ……………. Tahun 
 

4. Pendidikan : 1. SD 
2. SMP  
3. SMA  
4. Perguruan Tinggi  
5. Tidak Sekolah 

5. Pekerjaan : 1. Ibu rumah tangga/Tidak bekerja  
2. Petani/Nelayan/Buruh (………………) 
3. PNS  
 4. Wiraswasta 
5. Lainnya 

 

C. PENDAPATAN KELUARGA 

1. Berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam rumah? 

Anggota Keluarga Pekerjaan Jumlah penghasilan (per bulan) 

Kepala keluarga  Rp. 
ibu  Rp. 
anak  Rp. 



 

 

Total Rp. 

 
D. RIWAYAT ASI EKSKLUSIF  
1. Apakah anak ibu pernah disusui atau diberi 

ASI (Air susu ibu) 
a. Ya 
b. Tidak  

2.  Saat setelah melahirkan, (30 menit-1 jam 
setelah melahirkan) apakah ibu langsung 
memberikan ASI pada balita ? 

a. Ya 
b. Tidak  
 

3.  Apakah ibu memberikan air susu pertama 
yang berwarna kekuningan (kolostrum) pada 
bayi?  

a. Ya 
b. Tidak  
 

4.  Apakah ibu memberikan susu formula pada 
anak saat bayi berusia 0-6 bulan?  

a. Ya 
b. Tidak  

5.  Apakah ibu pernah mengoleskan madu/kurma 
ke mulut anak anda pada saat bayi berusia 0- 6 
bulan? 

a. Ya 
b. Tidak  
 

6. Apakah ibu pernah memberikan air 
putih/teh/air gula pada saat bayi berusia 0-6 
bulan?  

a. Ya 
b. Tidak  
 

7. Apakah ibu mulai memberikan makanan 
tambahan pada anak saat anak berusia kurang 
dari 6 bulan?  

a. Ya 
b. Tidak  
 

E. RIWAYAT INFEKSI ANAK  
1. Apakah dalam satu bulan terakhir anak ibu 

pernah didiagnosis menderita diare oleh tenaga 
kesehatan (dokter/perawat/bidan) 

a. Ya 
b. Tidak 
 

2. Apakah dalam satu bulan terakhir anak ibu 
pernah menderita diare (dengan gejala buang 
air besar ≥ 4 kali sehari dengan konsistensi cair 

dengan atau tanpa muntah)? 

a. Ya 
b. Tidak 
 

3. Dalam satu bulan terakhir,apakah anak ibu 
pernah didiagnosis ISPA oleh tenaga 
kesehatan (dokter/perawat/bidan)? 

a. Ya 
b. Tidak 
 

4. Apakah dalam satu bulan terakhir anak ibu 
pernah mengalami gejala batuk, demam tinggi, 
kesulitan bernapas dengan atau nyeri dada ? 

a. Ya 
b. Tidak 
 

F. SANITASI LINGKUNGAN (FASILITAS SANITASI)  
1. Tempat pembuangan air limbah rumah 

tangga :  
 

a. Penampungan tertutup di  
pekarangan/SPAL  

b. Penampungan terbuka di pekarangan  
c. Penampungan di luar pekarangan   
d. Tanpa penampungan (di tanah)  
e. Langsung ke got/sungai  



 

 

2. Bagimana saluran pembuangan air limbah 
dari kamar mandi/dapur/cuci ? 

a. saluran terbuka  
b. saluran tertutup  

3. Tempat pembuangan/penampungan 
sampah basah (organik) yang digunakan: 

a. Tempat sampah tertutup  
b. Tempat sampah terbuka  
c. .tidak ada tempat penampungan 

sampah organic  
4. Bagaimana penanganan terhadapa sampah 

rumah tangga?  
a. Diangkut petugas  
b. Dibakar  
c. Dibuang ke kali/parit/laut  
d.  Dibuang sembarangan  

SANITASI AIR 
1. Jenis sumber air bersih yang digunakan 

keluarga sehari-hari? 
a. Air ledeng/PDAM  
b. Sumur bor/pompa  
c. Sumur gali terlindung 
d. Sumur gali tak terlindung 
e. Air sungai  

2. Jenis sumber air untuk kebutuhan minum:  
 

a. Air kemasan  
b. Air isi ulang  
c. Air ledeng/PAM  
d.  Sumur bor/pompa  
e. Sumur gali terlindung  
f. Air sungai  

3. Bagaimana pengelolaan air sebelum di 
minum? 

a. Dimasak 
b. Langsung diminum  
c. Diberi zat kimia 

4. Kualitas fisik air minum yang digunakan:  
 

a. Jernih/Tidak berbau/Tidak berasa 
b. Keruh/berbau/berasa 
 

5. Berapa meter jarak antara sumber air minum 
dengan tempat penampungan tinja: 

a. < 10meter  
b. ≥ 10meter 
c. Tidak tahu  

G.KEBIASAAN MENCUCI TANGAN IBU 
1. Apakah ibu selalu melakukan cuci tangan 

pakai sabun setelah menyentuh uang/hewan 
peliharaan ?  

a. Ya 
b. Tidak  

2. apakah ibu selalu mencuci tangan 
menggunakan air mengalir ? 

a. Ya 
b. Tidak  

3. Apakah ibu mencuci tangan sebelum 
menyiapkan makanan untuk anak ? 

a. Ya 
b. Tidak  

4. Apakah ibu melakukan cuci tangan 
menggunakan sabun sebelum menyuapi anak  
? 

a. Ya 
b. tidak 

5. Apakah ibu mencuci tangan setelah BAB dan 
BAK ? 

a. Ya 
b. Tidak  



 

 

LAMPIRAN 3  

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas  

 A.Validitas 
1. Riwayat Asi Eksklusif 

No Item Pertanyaan <0,05 >0,355 
1. Apakah anak ibu pernah disusui atau diberi ASI (Air susu 

ibu) 
0,000 0.636 

2.  Saat setelah melahirkan, (30 menit-1 jam setelah 
melahirkan) apakah ibu langsung memberikan ASI pada 
balita ? 

0.000 0.790 

3.  Apakah ibu memberikan air susu pertama yang berwarna 
kekuningan (kolostrum) pada bayi?  

0.000 0.725 

4.  Apakah ibu memberikan susu formula pada anak saat bayi 
berusia 0-6 bulan?  

0.000 0.830 

5.  Apakah ibu pernah mengoleskan madu/kurma ke mulut 
anak anda pada saat bayi berusia 0- 6 bulan? 

0.000 0,761 

6. Apakah ibu pernah memberikan air putih/teh/air gula pada 
saat bayi berusia 0-6 bulan?  

0.000 0,554 

7. Apakah ibu mulai memberikan makanan tambahan pada 
anak saat anak berusia kurang dari 6 bulan?  

0.000 0,613 

 

2. Riwayat Infeksi Balita 

No Item Pertanyaan <0,05 >0,355 
1. Apakah dalam satu bulan terakhir anak ibu pernah 

didiagnosis menderita diare oleh tenaga kesehatan 
(dokter/perawat/bidan) 

0,000 0,693 

2. Apakah dalam satu bulan terakhir anak ibu pernah menderita 
diare (dengan gejala buang air besar ≥ 4 kali sehari dengan 

konsistensi cair dengan atau tanpa muntah)? 

0,000 0,741 

3. Dalam satu bulan terakhir,apakah anak ibu pernah 
didiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan 
(dokter/perawat/bidan)? 

0,000 0,534 

4. Apakah dalam satu bulan terakhir anak ibu pernah 
mengalami gejala batuk, demam tinggi, kesulitan bernapas 
dengan atau nyeri dada ? 

0,000 0,772 

 

3. Sanitasi Lingkungan 

No Item Pertanyaan <0,05 >0,355 
1. Jenis sumber air bersih yang digunakan keluarga sehari-hari? 0,000 0,827 
2. Jenis sumber air bersih yang digunakan keluarga sehari-hari? 0,000 0,562 
3. Tempat pembuangan/penampungan sampah basah (organik) 

yang digunakan: 
0,001 0,494 



 

 

4. Bagaimana penanganan terhadapa sampah rumah tangga? 0,000 0,836 
 

4. Sanitasi Air 

No Item Pertanyaan <0,05 >0,355 
1. Jenis sumber air bersih yang digunakan keluarga sehari-hari? 0,000 0,582 
2. Jenis sumber air untuk kebutuhan minum:  

 
0,000 0,734 

3. Bagaimana pengelolaan air sebelum diminum ? 0,000 0,572 
4. Kualitas fisik air minum yang digunakan 

 
0,000 0,732 

5. Berapa meter jarak antara sumber air minum dengan tempat 
penampungan tinja 

0,000 0,728 

 

5.Perilaku Cuci Tangan Ibu 

No Item Pertanyaan <0,05 >0,355 
1. Apakah ibu selalu melakukan cuci tangan pakai sabun 

setelah menyentuh uang/hewan peliharaan ?  
0,000 0,819 

2. apakah ibu selalu mencuci tangan menggunakan air mengalir 
? 

0,000 0,857 

3. Apakah ibu mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan 
untuk anak ? 

0,000 0,952 

4. Apakah ibu melakukan cuci tangan menggunakan sabun 
sebelum menyuapi anak  ? 

0,000 0,826 

5. Apakah ibu mencuci tangan setelah BAB dan BAK ? 0,000 0,772 
 

b. Realibilitas   

Reliability Statistics ASI 

Ekslusif 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.831 7 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Sanitasi Air 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.642 5 

 

Reliability Statistics 

Riwayat Penyakit Infeksi 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.621 4 

 

Reliability Statistics 

Faisilitas Sanitasi 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.706 4 

 

 



 

 

 
Lampiran 5  

Output SPSS 

 
Kategori usia balita 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

24-35 90 60.0 60.0 60.0 
36-47 39 26.0 26.0 86.0 
48-59 21 14.0 14.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Laki-laki 88 58.7 58.7 58.7 
perempuan 62 41.3 41.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Kategori Berat Lahir 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

BBLR 14 9.3 9.3 9.3 
Normal 136 90.7 90.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Kategori Usia Ibu 

                            Riwayat infeksi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ada riwayat infeksi 81 54.0 54.0 54.0 

tidak ada riwayat infeksi 69 46.0 46.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

produktif 111 74.0 74.0 74.0 
Tidak produktif 39 26.0 26.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 

Riwayat ASI ekslusif 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Asi Ekslusif 99 66.0 66.0 66.0 
Tidak Asi Ekslusif 51 34.0 34.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Kategori Pendidikan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 
Rendah 56 37.3 37.3 37.3 
Tinggi 94 62.7 62.7 100.0 



 

 

Total 150 100.0 100.0  

Kategori Pekerjaan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Bekerja 42 28.0 28.0 28.0 
Tidak bekerja 108 72.0 72.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

Kategori pendapatan keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Rendah 121 80.7 80.7 80.7 
Tinggi 29 19.3 19.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Sanitasi Lingkungan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

baik 68 45.3 45.3 45.3 
buruk 82 54.7 54.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Sanitasi Air 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

baik 64 42.7 42.7 42.7 
buruk 86 57.3 57.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Perilaku Cuci Tangan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

baik 92 61.3 61.3 61.3 
buruk 58 38.7 38.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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3= Diangkut petugas  

2= Dibakar  

1= Dibuang ke kali/parit/laut  

0= Dibuang sembarangan 

 

P4x2 

5=Air kemasan  
4= Air isi ulang  
3= Air ledeng/PAM  
2= Sumur bor/pompa  
1= Sumur gali terlindung  
0= Air sungai  
 

P4x5 

1= < 10 meter  

2= ≥ 10 meter 

P4x1 
4=Air ledeng/PDAM  
3=Sumur bor/pompa  
2= Sumur gali terlindung 
1= Sumur gali tak terlindung 
0= Air sungai  
 

P2 (RIWAYAT INFEKSI) 
1= YA 
2=  TIDAK 
 

1= saluran terbuka  
2 =saluran tertutup  
 

P1x1-P1x3         
2 = YA 
1= TIDAK 

P1x4-P1x7 
2 =  TIDAK 
1 = YA 
 

P1 (ASI EKSLUSIF) 
 

KETERANGAN  

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P3 (SANITASI LINGKUNGAN) 
P3X1       P3x2 

4=penampungan tertutup di  pekarangan/spal  
3= Penampungan terbuka dipekarangan    
2= penampungan di luar pekarangan   
1=tanpa penampungan (di tanah)  
0= langsung ke got/sungai 

 
P3x3        P3x4 

2= Tempat sampah tertutup       
1= Tempat sampah terbuka  
0= tidak ada tempat penampungan  
sampah organic  

 

P4 (SANITASI AIR) 

 

 

  P4x4 

2= Jernih/Tidak berbau/Tidak berasa 

1= Keruh/berbau/berasa 

 

P4x3 
2= Dimasak 
1= Langsung diminum  
0= Diberi zat kimia 

P5 (KEBIASAAN MENCUCI TANGAN IBU) 
2= YA 
1= TIDAK 

 

JK   = Jenis Kelamin 

BL   = Berat lahir 

K_BL   = Kategori Berat Lahir 

UI   = Usia Ibu 

K_UI   = Kategori Usia Ibu 

PDI   = Pendidikan Ibu 

K_PHS  = Kategori Penghasilan 

Keluarga 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 7  

 Permohonan Etik 

 



 

 

 

 

Lampiran 8  

 Kode Etik 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

LAMPIRAN 9   

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 



 

 

Lampiran 11 

Dokumentasi Penelitian 

 

1. Proses pengambilan data sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Proses Wawancara dengan Responden 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proses pembuatan peta menggunakan Arc-gis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


