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Aan Farhani(5) 

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Uiniversitas 

Negeri Alauddin Makassar 

 

ABSTRAK 

Status gizi ialah suatu keadaan yang sangat erat kaitannya dengan keseimbangan antara asupan zat gizi 

dari makanan yang sangat diperlukan dalam proses  metabolisme tubuh .Tujuan penelitian ini ialah 

untuk Mengetahui Hubungan Daerah Tempal Tinggal Dengan Status Gizi Anak Di Kabupaten 

Bantaeng Periode Januari-Desember 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara 

kuantitatif dengan desain penelitian  adalah survei analitik dengan pendekatan cross 

sectional.Instrumen penelitian yang digunakan adalah data sekunder pengukuran BB/U dan kuisioner.  

Jumlah sampel penelitian ini terdiri dari 160 anak  usia 1-3  tahun di Puskesmas Loka dan Puskesmas 

Lasepang Kabupaten Bantaeng. Data diolah dan dianalisa sesuai yang diperlukan dan analisis data 

menggunakan uji Chi Square p<0,05. Hasil  yang didapatkan dalam penelitian ditemukannya   

hubungan yang signifikan Antara Daerah Tempat Tinggal Dengan Status Gizi Anak 0.012. 

Berdasarkam hasil penelitian yang dilakukan  tentang hubungan tempat tinggal dengan status gizi anak 

terdapat perbedaan karakteristik BB anak yang tinggal didaerah pesisir dan pegunungan serta adanya 

perbedaan status gizi anak yang berada didaerah pegunungan dan pesisir pantai.   

Kata Kunci : Tempat Tinggal, Status Gizi, Pesisir Dan Pegunungan. 

abstrack 

Nutritional status is a condition that is closely related to the balance between the intake of nutrients 
from food which is very necessary in the body's metabolic process. The aim of this study is to determine the 

relationship between the area where you live and the nutritional status of children in Bantaeng Regency for the 

period of January-December 2019. This study This research was conducted quantitatively with the research 

design was an analytic survey with a cross sectional approach. The research instrument used was secondary data 
measuring weight / age and questionnaire. The number of samples in this study consisted of 160 children aged 1-3 

years in Loka Public Health Center and Lasepang Health Center, Bantaeng Regency. The data were processed 

and analyzed as needed and the data were analyzed using the Chi Square test p <0.05. The results obtained in the 

study found a significant relationship between the area of residence and the nutritional status of children 0.012. 
Based on the results of research conducted on the relationship between residence and nutritional status of 

children, there are differences in the characteristics of BB children who live in coastal and mountainous areas as 

well as differences in nutritional status of children in mountainous and coastal areas. 

Keywords:  Residence, Nutritional Status, Coastal and Mountains 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

 

Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara 

asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan 

untuk metabolisme tubuh (Kemenkes, 2017).  

Status gizi anak yang terpenuhi akan menurunkan angka kejadian sakit 

pada balita, kecacatan serta kematian  pada balita. Tetapi sebaliknya apabila 

zat gizi anak  tidak  terpenuhi atau tidak adekuat maka status gizi anak jatuh 

pada keadaan gizi kurang atau gizi buruk dan dapat mengakibatkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak akan terganggu bahkan  jika tidak 

segera ditangani akan  jatuh  pada kondisi kematian dan kesakitan anak yang 

semakin meningkat. (Mejestika, 2018). 

Banyak faktor yang berperan dalam  pemenuhan gizi anak, faktor-

faktor tersebut antara lain: kondisi sosial ekonomi, pendidikan ibu, pekerjaan 

orang tua, jumlah anak, pengetahuan, pola asuh balita, dan lingkungan tempat 

tinggal anak. (Rona et al., 2015). 

Rencana pemerintah untuk mencapai  Sustainable Development Goals  

atau SDG’s yang didalamnya memiliki perhatian khusus terkait dengan 

pembangunan anak, rencana tersebut akan dirampungkan pada tahun 2030. 



 

 

2 
 

Banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk menyukseskan rencana tersebut, 

baik ditingkat nasional maupun daerah. (Windiarto dan Yanto, 2018). 

 Salah satu target yang ada didalam SDG’s adalah menghapus 

kemiskinan dan tidak ada lagi anak-anak yang kekurangan gizi dan meninggal 

karena penyakit yang bisa diobati. Dalam waktu 13 tahun ke depan, masa 

depan anak-anak Indonesia akan ditentukan oleh bagaimana kerja keras dan 

implementasi pemerintah khususnya di bidang kesehatan dan perbaikan gizi 

anak untuk meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dengan  status 

gizi yang memenuhi kebutuhan anak. (Windiarto dan Yanto, 2018). 

WHO mencatat bahwa masalah gizi masih menjadi polemik di dunia 

kesehatan karena pada tahun 2013 masih ditemukan 4,9% balita mengalami 

gizi buruk dan 13,0% balita mengalami gizi kurang. Pada tahun 2017 balita 

dengan status gizi buruk sebanyak 3,8% dan dengan status gizi kurang 

sebanyak 14,0%. Sedangkan pada tahun 2018 ditemukan gizi buruk dengan 

persentase sebesar 3,9% dan 13,8% didapatkan balita dengan gizi kurang. 

Dari data tersebut,  status gizi anak dari tahun ke tahun mengalami penurunan 

terbukti dari persentase jumlah kasus gizi buruk dari tahun 2013 sebanyak 

4,9% menurun di tahun 2017 menjadi 3,8%. Sedangkan  masalah gizi kurang 

terjadi peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2017 sebanyak 0,1 %, tetapi 

pada tahun 2018 terjadi penurunan kasus gizi buruk dari 14% menjadi 13,8% 

(Kemenkes, 2019). 
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Data secara  nasional prevalensi gizi buruk dan kurang berdasarkan 

hasil Riskesdas tahun 2013 adalah sebanyak 25.6%.(Kemenkes 2014). 

Sedangkan pada  tahun 2014 kasus anak dengan gizi buruk mengalami 

penurunan dengan jumlah persentase yang didapatkan sebanyak 14% dan gizi 

kurang sebanyak 17% (Kemenkes, 2017). Tetapi, pada tahun 2017 kasus gizi 

kurang Berdasarkan  pemantauan  status gizi tahun 2017 mengalami 

peningkatan menjadi 17,8%.  (Kemenkes, 2018) 

Data  status gizi di Provinsi  Sulawesi Selatan sendiri  menunjukkan 

prevalensi anak gizi  kurang sebanyak 19% dan anak dengan gizi buruk 

sebanyak 6,6% pada tahun 2013. Di kabupaten/kota yang ada di Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan  masalah  gizi yang paling tinggi diantara 24 

kabupaten berada di 3 daerah, yaitu; Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bone 

dan terakhir di Kabupaten Bantaeng. (Kemenkes 2017). 

Salah satu daerah  yang masih memiliki masalah gizi yang tinggi 

adalah Kabupaten Bantaeng. Dinkes Sulawesi Selatan mencatat pada  tahun 

2015  prevalensi gizi kurang di daerah Kabupaten Bantaeng adalah  sebanyak 

10,3%.   (DINKES SULSEL, 2015) 

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ± 120 km arah selatan 

Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Letak geografi Kabupaten 

Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, 

lembah dataran dan pesisir pantai. Data dari DINKES Bantaeng pada tahun 

2019 di beberapa lokasi puskesmas yang berada di daerah pengunungan dan 
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pesisir pantai memiliki perbedaan jumlah masalah gizi yang sangat signifikan. 

(Bantaeng BK, 2016) 

Berdasarkan letak geografis puskesmas yang berada di dataran tinggi 

antara lain Puskesmas Loka, Puskesmas Pa’bentengang, dan Puskesmas 

Dampang memiliki masalah gizi yang rendah dibandingkan dengan 

puskesmas yang berada di sekitar pesisir pantai seperti masalah gizi pada 

Puskesmas Lasepang yang mencapai 315 anak dan puskesmas Bissappu 

sebanyak 155 anak yang memiliki masalah gizi di bawah garis merah  

terbanyak dibandingkan dengan puskesmas lainya di Kabupaten Bantaeng. 

Berikut adalah  data jumlah bayi di bawah garis merah perpuskesmas di 

Kabupaten Bantaeng. (DINKES Bantaeng, 2019) 

 

Gambar 1.1 bagian KIA (DINKES Bantaeng 2019) 

Dalam aspek agama juga telah membahas bahwa erat kaitannya 

keadaan daerah tempat tinggal dengan status gizi anak, karena dahulu 
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Rasulullah hanya makan makanan yang biasa ia konsumsi di daerah tempat 

tinggal beliau, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyyah  dalam sebuah 

hadis. Dalam hadis tersebut, disunnahkan atau dianjurkan makan serta 

berpakaian sesuai dengan kebiasaan kaumnya dan negeri yang ia tempati 

bermukim. “Sunnah dalam hal ini adalah hendaknya seseorang memakai 

pakaian dan memakan apa yang telah Allah mudahkan (tersedia) di negerinya/ 

kaumnya berupa makanan dan pakaian. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan 

(keadaan) negerinya.”(Syaikhul ., 2017). 

Pada penelitian Sasmiyanto (2016) didapatkan ada hubungan antara 

tempat tinggal dengan status gizi anak. Anak  yang bertempat tinggal di 

daerah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik status gizi yang berbeda 

hal tersebut dikarenakan terdapat berbedaan bahan pangan, pendidikan, 

ekonomi dan geografis. Pada penelitian ini didapatkan bahwa status gizi kurus 

pada balita lebih cenderung terjadi di daerah pesisir dibandingkan 

pegunungan. (Sasmiyanto dan Handayani LT, 2016). 

Dalam Al-Qur’an juga membahas tentang makanan yang baik dan 

halal. Al-Qur’an surah Al Baqarah/2:168. 

بِين  َّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكمُْ عَدوٌُّ مُّ ا فيِ الأرَْضِ حَلاَلاً طَي بِاً وَلاَ تتَ يَا أيَُّهَا النَّاسُ كلُُواْ مِمَّ
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Terjemahnya :  

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

setan.Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Qur’an 

Kemenag, 2016). 

 

Ibnu Katsir menerangkan dalam tafsirya, setelah Allah swt 

menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang 

menciptakan segalanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa 

Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah Subhanahu 

wa Ta'ala menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia 

memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang 

dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal 

mereka, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah melarang 

mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang 

yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan 

bahirah (hewan unta bahirah), saibah (hewan unta saibah), wasilah (hewan 

unta wasilah), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka 

dalam masa Jahiliah. (Ibnu Katsir,. 2002) 

 Dalam tafsir Kemenag dijelaskan terkait surah Al Baqarah/2:168 

yakni: “Wahai manusia! Makanlah dari “ makanan “yang halal”, yaitu yang 

tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. “Dan” selain halal, 

makanan juga harus yang “baik”, yaitu yang sehat, aman, dan tidak 

berlebihan. Makanan dimaksud adalah “yang terdapat di bumi” yang 
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diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, “dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah setan” yang selalu merayu manusia agar 

memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai 

dengan ketentuan Allah (Qur’an Kemenag, 2016). 

Berbicara tentang gizi, erat kaitannya dengan jenis makanan yang 

dikonsumsi dan bagaimana pola makan seseorang terutama pada anak. Selain 

daripada makanan yang dikonsumsi oleh anak, tempat tinggal juga memiliki 

pengaruh terhadap status gizi anak. Sejalan dengan pengkajian ilmiah dalam 

agamapun juga memberikan gambaran dan tafsiran bahwa apa yang 

dikonsumsi akan berpengaruhi pada jasmani seseorang. (Yunus P, 2019) 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

“Hubungan Daerah Tempat Tinggal dengan Status Gizi Anak di Kabupaten 

Bantaeng periode Januari-Desember 2019” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “apakah terdapat 

hubungan daerah tempat tinggal dengan status gizi anak di Kabupaten 

Bantaeng Periode Januari-Desember 2019 ?”.  

C. HIPOTESIS  

Hipotesis pada penelitian ini adalah “ada hubungan antara daerah 

tempat tinggal dengan status gizi anak di Kabupaten Bantaeng”. 
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D. DEFINISI OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Adapun defenisi operasional variabel pada penelitian ini adalah: 

Tabel 1.1. Definisi Operasional 

NO Variabel Definisi 

operasional 

Cara ukur Kriteria 

objektif 

Skala 

Variabel Independen 

1. Daerah 

tempat 

tinggal  

merupakan 

suatu area 

geografis 

yang 

menjadi area 

pemukiman. 

Dinilai berdasarkan daerah 

tempat tinggal meliputi: 

- Daerah pegunungan: tempat 

tinggal daerah pegunungan 

dimana di daerah tersebut 

terdapat bukit dan gunung 

yang membentuk suatu 

rangkaian 

- Daerah pesisir pantai : 

tempat tinggal dengan 

wilayah  peralihan antara 

ekosistem darat dan laut 

yang saling berinteraksi, 

dengan jarak tempat 

tinggal 12 mil dari garis 

Terbagi  atas : 

- Daerah 

pegunungan  

- Daerah 

pesisir  

Nominal 
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pantai. 

 

Variabel Dependen 

1. Status 

gizi anak  

Status gizi anak 

adalah keadaan 

yang diakibatkan 

oleh keseimbangan 

antara asupan zat 

gizi dari makanan. 

Dapat diukur 

dengan memakai 

indikator 

antropometri   

Dinilai 

berdasarkan  

- BB/U 

 

Status Gizi 

BB/U: 

 Gizi lebih : >+2 SD () 

Gizi baik :≥-2 SD s/d ≤+2 

SD  

Gizi kurang : <-2 SD s/d -

3 SD  

Gizi buruk : <-3  

 

Ordinal  

 

E. KAJIAN PUSTAKA  

Sebagai bahan penguat penelitian, penulis mengutip beberapa penelitian yang 

relevan : 
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Tabel 1.2. Kajian Pustaka 

NO 

Peneliti/ 

Tahun 

Judul Metode 

Cara 

Pengukur

an 

Hasil Perbedaan 

dengan 

penelitian 

1 Lisbet 

Rimelfhi 

Sebataraja 

(2014) 

Hubungan Status 

Gizi dengan 

Status Sosial 

Ekonomi 

Keluarga Murid 

Sekolah Dasar di 

Daerah Pusat dan 

Pinggiran Kota 

Padang  

 

metode 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectionali, 

jumlah 

sampel 220  

Quisioner  

pengukura

n TB/BB 

Ada 

hubungan. 

Secara 

statistik 

terdapat 

hubungan 

status 

gizi dengan 

daerah 

tempat 

sekolah 

anak di 

pusat dan 

pinggir 

kota. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah tempat 

pengambilan 

sampel, serta 

variable 

penelitian yang 

berbeda pula 

yakni status 

gizi dengan 

status sosial 

ekonomi dari 

murid 
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2 Rizqi 

Lukman 

Hakim 

(2016) 

Factor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan status gizi 

anak jalanan di 

kota semarang  

Deskriptif 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional, 

jumlah 

sampel 68 

Purposive 

sampling 

Tidak ada 

hubungan 

status 

tempat 

tinggal 

dengan 

status gizi 

anak 

jalanan di 

kota 

semarang 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah tempat 

pengambilan 

sampel, pada 

penelitian ini 

lebih spesifik 

pada satu 

faktor saja 

sedangkan 

penelitian 

sebelumnya 

meneliti smua 

faktor yang 

berhubungan 

dengan status 

gizi  

3. Slamet 

Rohaedi 

Tingkat 

ketahanan pangan 

analitik 

observasion

Uji uji stratifi 

kasi dan uji 

Perbedaan 

dengan 
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(2014) rumah tangga 

dengan status gizi 

balita di daerah 

rawan pangan 

kabupaten 

indramayu 

al dengan 

rancang 

pendekatan 

cross 

sectional, 

jumlah 

sampel 160 

statistik Mantel-

Haenszel 

menunjukka

n tempat 

tinggal 

mempengar

uhi 

hubungan 

ketahanan 

pangan dan 

status gizi 

balita 

sebagai efek 

modifier 

bagi balita 

hubungan 

antara 

ketahanan 

pangan 

dengan 

status gizi 

penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah tempat 

pengambilan 

sampel, serta 

variable 

penelitian yang 

berbeda pula 

yakni tingkat 

ketahanan 

pangan dengan 

status gizi. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

akan meniliti 

tentang 

hubungan 

tempat tinggal 

dengan status 

gizi 
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balita 

4 Teresa 

Cristina 

Miglioli, 

Vania 

Matos 

Fonseca, 

Saint Clair 

Gomes 

Junior, 

Katia 

Silveira da 

Silva, 

Pedro 

Israel 

Cabral de 

Lira, 

Malaquias 

Batista 

Filho. 

2015 

 Factor 

associated with 

the Nutritional 

Status of children 

less than 5 years 

of age 

 Dengan 

pendekatan 

populasi 

cross-

sectional , 

dengan 

jumlah 

sampel 664 

ibu dan 790 

anak  

 

mengguna

kan 

analisis 

korelasi 

kanonik 

 

Pada 

penelitian 

ini yang di 

lakukan 

dengan 

analisis 

korelasi 

kanonik, 

geografis 

daerah 

tempat 

tinggal 

memiliki 

hubungan 

dengan 

status gizi 

anak 

dibawah 

umur 5 

tahun. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah tempat 

pengambilan 

sampel, pada 

penelitian ini 

lebih spesifik 

pada satu 

faktor saja 

sedangkan 

penelitian 

sebelumnya 

meneliti smua 

faktor yang 

berhubungan 

dengan status 

gizi 
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5 Francis 

Adegoke 

Akanbiem

u, Akinola 

Ayoola 

Fatiregun, 

Adewale 

Moses 

Adejugbag

be. 2016 

Nutrional status 

of under-fives in 

rural and urban 

communities of 

southwest, 

Nigeria 

Deskriptif 

dengan 

pendekatan 

cross-

sectional, 

jumlah 

sampel 

penelitian 

420 dari 

pedesaan 

dan 406 

perkotaan. 

Uji rata-

rata 

dengan 

uji-T dan 

Uji Chi-

square 

Terdapat 

hubungan 

tempat 

tinggal 

dengan 

status gizi 

balita yang 

ada di 

perkotaan 

dan 

pedesaan. 

 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah tempat 

pengambilan 

sampel. 

Peneliti 

sebelumnya 

meneliti 

tentang status 

gizi anak yang 

berada di 

pedesaan dan 

perkotaan 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

di daerah 

pesisir dan 

pegunungan 
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6 Sasmiyant

o & Luh 

Titi 

Handayani

. 2016 

Studi Komparasi 

Indikator Sehat 

Bayi, Balita Dan 

Ibu Hamil Di 

Wilayah Pesisir 

Pantai Dan 

Pegunungan Di 

Kabupaten 

Jember Tahun 

2015 

Deskriptif 

dengan 

pendekatan 

cross-

sectional, 

jumlah 

sampel 

penelitian 

25 sampel 

yang berada 

di pesisir 

pantai dan 

25 sampel 

yang berada 

di 

pegunungan 

Dilakukan 

dengan 

kuesioner 

dan 

observasi 

Hasil 

penelitian 

didapatkan 

secara 

deskriptif 

dengan 

menggunak

an hasil 

pemeriksaa

n secara 

mayor 

terhadap 

status gizi 

didapatkan 

kecenderun

gan status 

kurus pada 

bayi dan 

balita di 

daerah 

pesisir dan 

Perbedaan 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah tempat 

pengambilan 

sampel, serta 

variable 

penelitian yang 

berbeda. 

Peneliti 

sebelumnya 

melakukan 

penelitian studi 

komparasi 

yang hasil 

akhinrnya 

terfokus pada 

indicator sehat 

bayi , balita 

dan ibu hamil 
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kecenderun

gan obesitas 

di daerah 

pesisir 

terhadap 

status gizi 

ibu hamil. 

sedangkan 

penelitian yang 

akan di 

lakukan 

terfokus pada 

status gizi. 

F.  TUJUAN PENELITIAN  

a. Tujuan umum  

untuk mengetahui hubungan daerah tempat tinggal dengan status gizi anak 

b. Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui karakteristik status gizi anak berdasarkan BB/U 

2. Mengetahui perbedaan status gizi anak berdasarkan  tempat tinggal. 

G. MANFAAT PENELITIAN  

1. Bagi peneliti  

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan menerapkan 

ilmu yang telah didapat di bidang kesehatan terutama mengenai hubungan daerah 

tempat tinggal dengan status gizi anak. 

2. Bagi instansi   

a. Memberikan hasil data tambahan di bidang kesehatan ibu dan anak khususnya 

mengenai hubungan daerah tempat tinggal dengan status gizi anak. 
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b. Menambahkan referensi penelitian tentang kasus ibu dan anak, sehingga dapat 

dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakuktas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 

3. Bagi masyarakat  

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa gizi 

sangat penting untuk anak dan lebih memperhatikan lingkungan tempat tinggal 

yang dapat mempengaruhi status gizi anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Daerah tempat tinggal  

Tempat tinggal masyarakat sangat beragam dan berdasarkan geografi dibedakan 

menjadi daerah pesisir pantai dan pegunungan.( Pinto Z,2016).  

1. Pesisir pantai  

a. Definisi  

Wilayah pantai merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan 

dengan ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dengan jarak tempat 

tinggal 12 mil dari garis pantai ( Pinto Z,2016). . 

b. Karakteristik masyarakat pesisir pantai  

Secara umum istilah yang sering dipakai bagi mereka yang tinggal di 

wilayah pantai adalah masyarakat pesisir, dimana mereka lebih banyak bermata 

pencaharian sebagai nelayan dan masyarakat pantai memiliki watak lebih keras dan 

sifat yang terbuka. Ditinjau dari sosial budaya, masyarakat yang tinggal di daerah 

pesisir memiliki ciri yaitu mereka saling terkait satu sama lain. Adapun ciri-ciri 

mereka ialah masyarakat pesisir memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi, 

mereka memiliki komunikasi yang efektif karena mereka lebih sering bertatap 

muka dan masyarakat pesisir memiliki tingkat sosial yang tinggi inilah salah satu 

yang menjadi ciri khas dari masyarakat pesisir(Achmad F, 2016). . 
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 Terbukti saat nelayan yang baru saja sampai didaratan mereka langsung 

bergotong royong saling membantu mendorong perahu ke bibir pantai. Perilaku 

tersebut tidak berdasar pada untung rugi satu sama lain.(Achmad F, 2016).  

Masyarakat sekitar pantai memiliki budaya tersendiri dan merupakan 

pembeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, budaya pada 

masyarakat pesisir lebih mencolok atau dispesifikkan kepada gaya komunikasi, 

sikap serta penggunaan bahasa.( Fajrie M,2017) 

Wilayah pesisir berbeda dengan wilayah pegunungan, pedesaan, ataupun 

perkotaan. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan pangan dan hasil pangan yang ada 

diwilayah tersebut tergantung pada hasil perikanan atau sumber daya laut yang 

didapatkan di wilayah tersebut. (Andyarini,2017).  

Hal tersebut juga berpengaruh pada asupan gizi yang dikomsumsi oleh 

masyarakat wilayah pesisir, terutama pada balita yang sedang dalam perkembangan 

dan pertumbuhan.  

Penelitians asmiyanto dkk (2016).Balita yang bertempat tinggal di daerah 

pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik status gizi yang berbeda hal tersebut 

dikarenakan terdapat berbedaan bahan pangan, pendidikan, ekonomi dan geografis. 

(Sasmiyanto dan Handayani LT, 2016). 
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Sejalan dengan penelitian sebelumnya, berdasarkan penelitian Andyarini 

(2017),didapatkan hasil bahwa asupan protein balita yang berada dipesisir 

pantai memiliki hubungan yang erat dengan status gizi balita dimana terdapat 

hubungan yang signifikan dengan tingkat kebermaknaan α =0,05. Balita dengan 

asupan protein yang kurang akan beresiko mengalami gizi buruk. (Andyarini,2017). 

2. Pegunungan  

a. Definisi  

Daerah pegunungan didefinisikan  ketinggian di atas permukaan laut 

(minimum antara 300 dan 1000 meter, tergantung pada tude), kemiringan 

lereng (setidaknya 2 dalam 25 kilometer, pada 30 detik busur grid. Dua puluh 

persen (1,2 miliar) dari populasi manusia dunia tinggal di pegunungan. Daerah 

pegunungan adalah deretan atau rangkaian daerah yang tinggi dibandingkan 

daerah-daerah sekitarnya. (Hamidah S,et al. , 2017). 

b. Karakteristik masyrakat pegunungan  

Daerah pegunungan yang selalu dideskripsikan sebagai suatu tempat 

yang sejuk dikarenakan memiliki iklim yang dingin. Kondisi ini memungkin 

dan sangat cocok untuk masyarakat yang tinggal untuk bercocok tanam dan 

beternak. Untuk pola permukiman penduduk sangat dipengaruhi oleh kondisi 

topografi dan tingkat kesuburan tanah. Daerah pegunungan sangat lekat 

dengan keadaan pedesaan yang indah dan masyarakat yang memiliki 

karakteristik yang sangat ramah dan akrab dengan orang-orang sekitarnya 
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maupun dengan orang yang datang bertamu di desa tersebut. (Hamidah S,et 

al. , 2017). 

Jika daerah pesisir lebih banyak yang berprofesi sebagai nelayan, di 

daerah pegunungan masyarakat lebih banyak yang berprofesi sebagai petani. 

Orang yang tinggal di daerah pegunungan cenderung lebih banyak 

mengomsumsi makanan yang mengandung protein nabati dan karbohidrat 

sedangkan pada daerah pesisir hanya cenderung mendapatkan asupan  m 

Makanan berupa protein hewani seperti ikan, kerang, udang dan sebagainya. 

sedangkan di pegunungan untuk protein hewani mereka mendapatkannya 

dengan memelihara unggas. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan 

dapat menyediakan bahan pangan mereka sendiri (Hamidah S,et al., 2017). 

Karakteristik penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi memiliki 

ciri-ciri yakni masyarakatnya lebih banyak mekakukan kegiatan ekonomi 

seperti: bertani dan berkebun. Karakteristik penduduknya memiliki sifat rata-

rata orang pegunungan yang serius, sifatnya mengalir seperti air, berkulit 

putih atau kuning langsat, suaranya yang cenderung halus dan pelan 

(Hamidah S,et al. , 2017).. 

Anak yang tinggal di daerah pegunungan cenderung memiliki status 

gizi dengan interpretasi lumayan rendah dibandingkan dengan anak  yang 

berada di pesisir. Pada penelitian Sasmiyanto (2016) memperkuat data 

penelitian sebelumnya bahwa perbedaan status gizi bisa karena perbedaan 

tempat tinggal. anak yang bertempat tinggal di daerah pesisir dan 
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pegunungan memiliki karakteristik status gizi yang berbeda hal tersebut 

dikarenakan terdapat berbedaan bahan pangan, pendidikan, ekonomi dan 

geografis. Pada penelitian ini didapatkan bahwa status gizi kurus pada balita 

lebih cenderung terjadi dibagian pesisir dibandingkan pegunungan. 

(Sasmiyanto dan Handayani LT, 2016). 

B. STATUS GIZI  

1. Pengertian Status Gizi  

Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan 

antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang 

diperlukan untuk metabolisme tubuh. Setiap individu membutuhkan asupan 

zat gizi yang berbeda antara individu, hal ini tergantung pada usia orang 

tersebut, jenis kelamin, aktivitas tubuh dalam sehari, berat badan, dan 

lainnya (Kemenkes, 2017) . 

Status gizi merupakan suatu keadaan tubuh yang berupa akibat 

komsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Zat gizi merupakan suatu 

penyedia sumber energi dalam tubuh, juga berguna untuk pertumbuhan dan 

perkembangan serta pemeliharaan jaringan tubuh. (Mejestika, 2018).  

2. Indikator dan klasifikasi gizi anak  

Status gizi anak diukur berdasarkan berat badan, umur dan tinggi 

badan. Alat yang digunakan untuk memperoleh data berat badan digunakan 

timbangan dacing atau timbangan injak yang memiliki presisi 0,1 kg. dua 
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alat ini digunakan sesusai dengan umur dimana timbangan dacing dapat 

digunakan untuk anak usia 2 tahun hal ini berlaku untuk anak yang hanya 

bisa baring atau duduk dengan tenang (Mejestika, 2018).   

 Untuk penyajian status gizi anak dengan indikator BB/TB/umur anak 

akan di ubah kedalam bentuk nilai standar dengan menggunakan 

standarisasi dari WHO 2005. Selanjutnya dengan berpatokan dengan nilai 

standar yang telah ditetapkan maka dapat dinilai status gizi anak tergolong 

cukup atau kurang (Mejestika,  2018). 

Tabel 2.1. Status Gizi  

 (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2010) 

3.  Zat Gizi Untuk Anak 

Zat gizi adalah zat yang terdapat dalam makanan dan sangat 

diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolism, mulai dari proses 
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pencernaan, penyerapan makanan dalam usus halus, transportasi oleh darah 

untuk mencapai target dan menghasilkan energi, pertumbuhan tubuh, 

pemeliharaan jaringan tubuh, proses biologis, penyembuhan penyakit, dan 

daya tahan tubuh.(Mejestika, 2018). 

Salah satu penyebab langsung dari masalah status gizi anak adalah  

asupan zat gizi itu sendiri. Asupan zat gizi bagi tubuh bisa didapatkan dari 

zat gizi makronutrien (karbohidrat, protein dan lemak) dan mikronutrien. 

(Diniyyah SR, 2017). 

Apabila anak kekurangan zat gizi maka akan menyebabkan 

kekurangan zat gizi lainya seperti zat beli, zinc dan magnesium dll. Selain 

daripada zat gizi yang telah disebutkan, anak juga dapat kekurangan 

protein yang dapat mengganggu tumbuh kembang pada anak yang bisa 

berkomplikasi jangka panjang. . (Mejestika, 2018). 

4. METODE PENGUKURAN STATUS GIZI ANAK 

a. Metode antropometri  

Antropometri merupakan matode yang digunakan untuk mengukur 

tubuh manusia untuk menentukan status gizi. Konsep dasar dari metode 

pengukuran status gizi menggunakan antropometri adalah konsep dasar 

pertumbuhan. Parameter antopometri yang biasa digunakan pada metode 

ini untuk menentukan status gizi misalanya BB,TB, ukuran lingkar kepala, 
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ukuran lingkar dada, ukuran lingkar lengan atas, dan lain-lain. (Mejestika, 

2018). 

b. Metode laboratorium  

Metode ini dilakukan secara langsung pada bagian tubuh dengan 

tujuan mengetahui ketersediaan zat gizi dalam tubuh sabagai akibat dari 

asupan gizi yang dikomsumsi. Metode ini mencakup dua pengukuran 

yakni uji fungsi fisik dan uji biokimia. Pada tes biokimia yang diukur 

adalah  zat gizi dalam cairan tubuh atau pada jaringan tubuh ataupun 

ekstraksi dari urin. Sedangkan tes fungsi fisik merupakan kelanjutan dari 

tes sebelumnya yakni tes biokimia, contohnya adalah tes mata  

untuk`mengetahui gambaran kekurangan vitamin A atau kekurangan zink. 

(Mejestika, 2018). 

c. Metode klinis  

Pada metode klinis pemeriksaan yang dilakukan adalah 

pemeriksaan fisik dan riwayat medis yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi gejala dan tanda yang berkaitan dengan kekurangan gizi. 

(Mejestika, 2018). 
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5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI 

UNICEF berpendapat bahwa terdapat 3 sumber penyebab gizi buruk anak 

yakni; 1). Penyebab mendasar, 2). Penyebab langsung, dan 3). Penyebab tidak 

langsung. (Mejestika, 2018). 

Penyebab mendasar dari gizi buruk yang menjadi akar permasalahan adalah 

terjadinya krisis ekonomi, bencana alam yang berakibat pada kurangnya 

ketersediaan pangan, pola asuh dari keluarga, pelayanan kesehatan dan kurangnya 

sanitasi yang memadai sehingga akan berdampak pada status gizi anak. Untuk 

penyebab langsung terdiri dari 2 yaitu asupan gizi yang kurang serta penyakit 

infeksi. Telah diketahui bahwa asupan gizi yang kurang dapat menyebabkan 

kecacatan dan anak akan  rentang terkena penyakit, asupan yang kurang bisa 

disebabkan karena jumlah asupan makanan yang kurang untuk komsumsi dan juga 

bisa disebabkan karena zat gizi yang dikomsumsi tidak memenuhi kebutuhan zat 

gizi anak. Disisi lain gizi buruk karena infeksi diakibatkan oleh rusaknya fungsi 

organ tubuh yang menganggu penyerapan zat makanan dalam saluran pencernaan, 

sehingga zat-zat yang di komsumsi tidak masuk kedalam tubuh untuk menjadi 

cadangan makanan. (Mejestika, 2018).   

Penyebab ketiga adalah gizi buruk yang disebabkan secara tidak langsung. 

Hal ini disebabkan oleh kecukupan pangan yang kurang, sanitasi dan pola asuh yang 

tidak memenuhi kriteria untuk anak anak serta air bersih dan pelayanan kesehatan 

yang tidak mencapai standar.  



 

 

27 
 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi status gizi anak  antara lain 

faktor kondisi sosial ekonomi, pendidikan ibu, pekerjaan orang tua, jumlah 

anak, pengetahuan, pola asuh anak, dan lingkungan tempat tinggal anak.(Rona 

dkk, 2015).  

a. Faktor ekonomi  

Faktor sosial ekonomi sangat berperan penting dalam pemenuhan 

status gizi anak, selain itu diusia balita sangat sensitif dengan status gizi 

karena memiliki banyak permasalahan dan jika itu adalah status gizi 

cenderung untuk tidak pulih, salah satu yang menjadi faktor adalah status 

ekonomi keluarga.(Rona  dkk, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lisbet dkk (2014) memperlihatkan 

bahwa anak dengan gizi baik dari tingkat ekonomi keluarga yang tidak miskin 

didapatkan sebanyak 69,1% dan anak dengan status ekonomi miskin gizi baik 

hanya sebanyak 30,9% dibandingkan dengan status gizi kurang lebih banyak 

didapati dari keluarga yang memiliki status ekonomi rendah sebanyak 69,1% 

dan untuk status ekonomi tidak didapatkan sebanyak 30,9%. Faktor ekonomi 

bisa di pengaruhi oleh pendidikan, teknologi, pekerjaan, budaya, pendapatan 

keluarga. (lisbet dkk, 2014).  

b. Pendidikan orangtua  

Tingkat pendidikan orang tua sangat memiliki pengaruh besar dalam 

perkembangan dan pertumbuhan anak, hal ini dikarenakan oleh orang tua 
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yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan mudah untuk merima dan 

memahami informasi tentang gizi anak sedangkan orangtua yang memiliki 

tingkat pendidikan rendah sulit dan sangat susah untuk memberikan 

pemahaman dan menerima informasi tak jarang juga beberapa orangtua 

menolak untuk diberikan arahan terkait gizi anak. (Mejestika, 2018). 

Pendidikan orang tua merupakan factor yang sangat penting dalam 

penentu status gizi anak. Orangtua dengan pendidikan yang tinggi secara 

umum memiliki pengetahuan yang lebih untuk kebutuhan gizi dan kesehatan 

anak. Orangtua yang berpendidikan memiliki kontribusi yang besar dalam 

peningkatan pendapatan keluarga yang juga menjadi salah satu factor 

pendukung untuk pemenuhan kebutuhan anak .(Sultana P dan Rahman MM, 

2019) 

Hasil penelitian Rona (2015)  didapatkan bahwa anak dengan orang tua 

yang berpendidikan rendah terutama ibu dimana didapatkan sebanyak 47.7% 

anak dengan gizi kurang memiliki ibu yang berpendidikan rendah, sedangkan 

anak  dengan ibu yang memiliki pendidikan tinggi, status gizi kurang hanya 

35%. Berdasarkan hasil dari uji bivariate yang dilakukan oleh peneliti terdapat 

hubungan yang bermakna antara status gizi pada anak dengan status pendidikan 

ibu. (Rona dkk, 2015). 

Penelitian lain didapatkan data bahwa antara pendidikan ibu yang 

rendah dengan kejadian status gizi kurang dan status gizi buruk pada anak tidak 
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memiliki hubungan atau tidak terlalu berpengaruh terhadap status gizi anak  

(Alamsyah D,2017). 

c. Pendapatan orang tua 

Pendapatan sangat sering disangkut pautkan antara kemampuan dan 

ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sudah sangat 

jelas diketahui bahwa kebanyakan masalah anak dengan status gizi kurang 

berada pada kondisi keluarga yang berpendapatan rendah. (Kalu & Etim, 2018). 

Pendapatan keluarga yang rendah memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap status gizi keluarga. Kekurangan status gizi dalam keluarga sering 

dikaitkan dengan sindrom kemiskinan. Sindrome kemiskinan antara lain 

(Sebataraja LR dkk, 2015). 

a) Penghasilan yang sangat rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan 

b) Perumahan 

c) Kualitas dan kuantitas makanan yang rendah  

d) Sanitasi lingkungan yang jelek dan sumber air bersih kurang 

e) Akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas 

f) Jumlah anggota keluarga yang banyak dan  

g) Tingkat pendidikan rendah 

Data status gizi  berdasarkan tingkat pendapatan keluarga, dimana 

prevalensi anak dengan pendapatan keluarga yang rendah memiliki status gizi 

kurang dan gizi buruk sebanyak 22,7% dibandingkan tahun 2007 dengan angka 
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22,1%. Sementara tingkat menengah kebawah meiliki prevalensi 19,5% ditahun 

2007 dan 19,1% pada tahun 2010. (Momuat Trully dan Grace D, 2017).  

Tingkat pendapatan rumah tangga secara jelas ditentukan oleh tingkat 

pengeluaran untuk makanan, sedangkan jika ada peningkatan pendapatan rumah 

tangga sehingga meningkatkan laju kalori dan asupan protein diantara anak-anak 

dan anggota rumah tangga. Disisi lain, pendapatan rumah tangga yang kurang bisa 

menyebabkan pengeluaran semakin ditekan untuk membeli kebutuhan makanan 

sebagai sumber asupan gizi sehingga akan membuat anggota keluarga tidak dapat 

memenuhi kebutuhan gizi yang cukup. (Kalu dan Etim, 2018).   

d. Jumlah anak  

Status gizi anak dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kelurga dalam 1 

tempat tinggal karena akan terjadi penurunan pendapatan perkapita. Yang mana 

dapat diartikan jika terdapat penambahan jumlah anak dalam sebuah keluarga 

maka asupan makanan juga akan memiliki kemungkinan pengurangan dari 

sebelumnya dengan tujuan semua anak dalam keluarga tersebut mendapatkan 

makanan yang pada akhirnya akan berdampak tidak terpenuhinya asupan gizi 

anak. Dalam situasi seperti ini dengan jumlah anak yang banyak dalam keluarga 

akan mempengaruhi status gizi anak.( Kalu dan  Etim, 2018). 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam satu keluarga yang memiliki 

anak yang lebih dari 2 anak lebih banyak yang mengalami gizi kurang dengan 

persentase 50,8% dibandingkan dengan keluarga yang hanya memiliki anak 
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kurang atau sama dengan 2 anak dengan persentase 31,5%. Sehingga antara 

jumlah anak dan status gizi anak memiliki hubungan secara signifikan. (Rona dkk, 

2015). 

e. Jenis kelamin anak 

 UNICEF(2011) berpendapat bahwa jenis kelamin sangat berpengaruh 

dengan gisi seorang anak. Kasus ketidaksetaraan gender terjadi apabila muncul 

penilaian berbeda antara gender laki-laki dan perempuan dalam satu lingkungan 

sosial yang berakibat pada sikap dan perlakuan antara keduanya dibedakan. Inilah 

yang dapat menyebabkan perbedaan pola asuh anak . 

Data hasil penelitian Nina DL(2015) didapatkan bahwa antara jenis 

kelamin dengan status gizi anak tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

jenis kelamin dengan status gizi, hal tersebut terjadi karena tidak adanya 

perbedaan pandagan keluarga terhadap anak laki-laki dan anak perempuan yang 

berada dalam keluarga.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh  Diniyyah SR, (2017) data 

yang didapatkan bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan 

status gizi dimana anak perempuan lebih besar mengalami resiko gangguan status 

gizi dibandingkan anak laki-laki. 
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f. Makanan anak 

Keseimbangan antara energi dan nutrisi tinggi merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi dan anak-anak. Oleh karena itu, 

pemberian nutrisi pada anak harus dari makanan yang memiliki sumber energi 

dan nutrisi yang baik. Pemenuhan kebutuhan mikronutrien dan makronutrien pada 

anak sangat penting selama periode balita dibandingkan pada tahap  

perkembangan lainnya. (Sultana P, Rahman MM,2019) 

jika asupan gizi pada anak tidak seimbang atau tidak adekuat maka akan 

berakibat pada terganggunya pemenuhan kebutuhan tubuh dan perkembangan 

serta pertumbuhan pada anak. Selain itu, akan meningkatkan resiko kesakitan dan 

kematian pada anak. (Mejestika, 2018). 

g. Sanitasi lingkungan  

 Terdapat pengaruh tidak langsung anatara sanitasi lingkungan dengan 

satus gizi anak balita. Hak tersebut dibuktikan dengan riwayat pajanan penyakit 

menular dimana lingkungan dan sanitasi sangat berperan terhadap penyebaran 

penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi anak. Data yang valid 

didapatkan bahwa sebanyaj 35% rumah tidak sehat memiliki anak dibawah umur 

5 tahun dengan keadaan status gizi rendah sampai status gizi buruk terjadi pada 

balita (Indita W , dkk, 2017). 
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h. Kejadian penyakit infeksi  

Kasus infeksi yang terjadi pada anak memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap status gizi anak, karena memiliki hubungan timbal balik. Hubungan 

timbal balik yang terjadi antara status gizi dan penyakit infeksi terjadi karena pada 

saat anak balita memiliki tingkat imunitas yang rendah karena status gizi yang 

kurang dapat menyebabkan anak mudah untuk terinfeksi dan sebaliknya pada 

anak balita terkena penyakit infeksi dapat menyebabkan balita mengalami status 

gizi kurang dengan berbagaimacam mekanisme sesuai dengan sumber infeksi. 

Hubungan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh  Rahmawati I,dkk. 

(2019) yang mendapatkan hasil jika riwayat penyakit infeksi pada anak balita 

memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian status gizi kurang pada anak. 

i. Fasilitas kesehatan  

Anak merupakan aset bagi bangsa karena masa depan suatu Negara akan 

dilanjutkan oleh anak bangsa. Tetapi menjadikan anak yang cermelang dimasa 

depan harus dipersiapkan sejak masa sekarang agar pertumbuhan dan 

perkembangan tidak terhambat. Masalah yang paling sering dijumpai di kalangan 

balita saat ini dan juga masih menjadi bahan evaluasi di Indonesia adalah 

masalah status gizi pada balita. Banyak faktor yang berperan dalam timbulnya 

masalah gizi balita diantaranya adalah faktor langsung yakni asupan gizi dan 

penyakit infeksi pada anak, dan faktor tidak langsung  salah satunya karena akses 

pelayanan dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai. (Setyawati B dkk, 

2015). 
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6. HUBUNGAN TEMPAT TINGGAL &  MAKANAN TERHADAP GIZI 

DALAM  PANDANGAN ISLAM 

Berbicara tentang gizi, erat kaitannya dengan jenis makanan yang di 

komsumsi dan bagaimana pola makan seseorang terutama anak, karena balita 

yang  memiliki gizi yang baik akan tumbuh dan berkembang  secara maksimal 

dan menjadi generasi yang sehat dimasa yang akan datang. Dalil yang 

membahas tentang bagaimana hubungan antara tempat tinggal dan status gizi 

pada anak. Suatu ketika Rasul pernah ditawarkan  makanan”dhab” yaitu sejenis 

kadal gurun yang halal, tetapi beliau menolak memakannya karena itu bukanlah 

makanan kaumnya. Beliau menolak bukan karena haramnya makanan tersebut, 

tetapi bukan makanan yang biasa dikomsumsi oleh kaumnya. Hadist yang 

diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan :  

الْحَسَنِ  حَدَّثنََا  أبَُو  مُقَاتلٍِ  بْنُ  دُ  أخَْبرََنَا مُحَمَّ  ،  ِ اللَّّ أخَْبرََنَا عَبْدُ  عَنِ  يُونسُُ  ،   ،  ِ هْرِي  قَالَ    الزُّ  ،

الَّذِي يُقَالُ   - خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ  أخَْبرََهُ، أنََّ  ابْنَ عَبَّاسٍ  أنََّ ،   أبَُو أمَُامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنيَْفٍ الْأنَْصَارِيُّ  أخَْبرََنيِ

  ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلىَ مَيْمُونةََ، وَهِيَ خَالَتهُُ وَخَالَةُ   -لَهُ : سَيْفُ اللَّّ ِ صَلَّى اللَّّ  ابْنِ  أخَْبرََهُ أنََّهُ دخََلَ مَعَ رَسُولِ اللَّّ

، قدَِمَتْ بِهِ أخُْتهَُا حُفَيْدةَُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقدََّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ  مَحْنُوذاً عِنْدهََا ضَبًّا  عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ 

ى لَهُ  مُ يدَهَُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ، وَيُسَمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ قلََّمَا يقُدَ ِ ِ صَلَّى اللَّّ ِ صَلَّى ، فَ اللَّّ أهَْوَى رَسُولُ اللَّّ

 ِ اللَّّ رَسُولَ  أخَْبرِْنَ   : الْحُضُورِ  الن ِسْوَةِ  مِنَ  امْرَأةٌَ  فَقَالَتِ   ،ِ الضَّب  إلِىَ  يدَهَُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ عَلَيْهِ  اللَّّ  ُ اللَّّ صَلَّى   

ِ. فرََفَ  ِ، فَقَالَ  وَسَلَّمَ مَا قدََّمْتنَُّ لَهُ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَهَُ عَنِ الضَّب  ِ صَلَّى اللَّّ عَ رَسُولُ اللَّّ

ِ ؟ قَالَ : " لَا، وَلَكِنْ لمَْ يَكُنْ بِأرَْضِ قَوْمِي، فَأَ  جِدنُيِ أعََافُهُ ". خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أحََرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظرُُ إلِيََّ قَالَ خَالِدٌ : فَاجْترََرْ  ِ صَلَّى اللَّّ  .تهُُ فَأكََلْتهُُ، وَرَسُولُ اللَّّ
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Artinya  : 

 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil abu al-

Hasan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan 

kepada kami Yunus, dari az-Zuhri dia berkata telah mengabarkan 

kepadaku Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif al-Anshari bahwa Ibnu 

Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Khalid bin Walid yang 

dijuluki dengan pedang Allah telah mengabarkan kepadanya; bahwa dia 

bersama dengan Rasulullah SAW pernah menemui Maimunah isteri 

Nabi SAW -dia adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu Abbas- 

lantas dia mendapati daging biawak yang telah di bakar, kiriman dari 

saudara perempuanya yaitu Hufaidah binti Al Harits dari Najd, lantas 

daging Biawak tersebut disuguhkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam. Sangat jarang beliau disuguhi makanan hingga beliau 

diberitahu nama makanan yang disuguhkan, ketika Rasulullah SAW 

hendak mengambil daging biawak tersebut, seorang wanita dari 

beberapa wanita yang ikut hadir berkata, "Beritahukanlah kepada 

Rasulullah SAW mengenai daging yang kalian suguhkan!" Kami lalu 

mengatakan, "Itu adalah daging biawak, wahai Rasulullah!" Seketika itu 

juga Rasulullah SAW mengangkat tangannya, Khalid bin Walid pun 

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah daging biawak itu haram?" Beliau 

menjawab: "Tidak, namun di negeri kaumku tidak pernah aku jumpai 

daging tersebut, maka aku enggan (memakannya)." Khalid berkata, 

"Lantas aku mendekatkan daging tersebut dan memakannya, sementara 

Rasulullah melihatku”.  (HR Al-Bukhari no 5391). 

 

Pendapat sahabat-sahabat Rasul yang pernah bersama beliau dan 

menceritakan tentang kebiasaan beliau dan yang bukan kebiasaan beliau  maka 

ia akan menjauhinya atau menolak makanan tersebut apa bila bukan dari 

kebiasaan kaum-nya, dan dimanapun seseorang menetap atau tinggal makanlah 

makanan yang ada di tempatmu. Makanan antara balita yang tinggal di 

pegunungan dan pesisir pantai memiliki perbedaan pola makan dari segi 

panganya. Daerah pegunungan akan lebih sering terpapar dengan makanan 

nabati atau sayur-sayuran dibandingkan dengan makan hewani seperti ikan dan 

udang serta hewan laut lainnya.   
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Islam yang memiliki sifat relevan dan merupakan agama yang sangat 

komplit membahas tentang manusia mulai dari proses penciptaan manusia 

hingga manusia sampai ketitik akhir dari kehidupan sudah sangat komplit 

dalam islam. Dalam hal ini islam sudah mengatur bagaimana hubungan 

manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya dan sesamanya. Dalam hal 

manusia dengan dirinya meliputi akhlak, makanan dan pakaian. (Yunus P, 

2019) 

Salah satu hubungan yang telah diatur dalam islam adalah hubungan 

manusia dengan dirinya dalam hal ini adalah makanan. Makan adalah suatu 

kebutuhan mendasar dari manusia, makanan yang dikomsumsi memiliki banyak 

manfaat salah satunya sebagai sumber tenaga bagi manusia. Selain memiliki 

manfaat yang sangat besar makanan juga dapat memiliki dampak negatif untuk 

tubuh jika dikomsumsi tidak sesuai dengan porsinya.  Maka hendaklah 

memperhatikan makanan yang dikumsumsi untuk tubuh. Sebagaimana perintah 

allah dalam QS. ‘Abasa/80: 24. 

نْسَانُ اِلٰى طَعاَمِه ۙ  فَلْينَْظُرِ الْاِ   

Terjemahnya : 

 “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” (Qur’an 

Kemenag, 2016). 

Dalam Tafsir Kemenag dijelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah 

menyuruh manusia untuk memperhatikan makanannya, bagaimana Ia telah 

menyiapkan makanan yang bergizi yang mengandung protein, karbohidrat, 
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dan lain-lain sehingga memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat 

merasakan kelezatan makanan dan minumannya yang juga menjadi 

pendorong bagi pemeliharaan tubuhnya sehingga tetap dalam keadaan sehat 

dan mampu menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya. (Tafsir 

Kemenag). 

Pola makan Rasulullah saw. sangat sehat dan dianjurkan untuk diikuti 

oleh umat islam karena sangat efektif untuk mencegah atau menghindari 

penyakit. Hadis tersebut mengatakan : 

هَا،   أمُ ِ عَنْ  ي،  أمُ ِ حَدَّثتَْنيِ  حَرْبٍ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ حَدَّثنََا   ، الْحِمْصِيُّ الْمَلِكِ  عَبْدِ  بْنُ  هِشَامُ  بْنَ  أنََّهَا  حَدَّثنََا  الْمِقْداَمَ  سَمِعَتِ 

ِ ـ صى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ  ِ  "  مَعْدِيكَرِبَ، يَقوُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّّ ا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الآدمَِي  مَا مَلأَ آدمَِيٌّ وِعَاءً شَرًّ

  " امِ وَثلُُثٌ لِلشَّرَابِ وَثلُُثٌ لِلنَّفسَِ لُقَيْمَاتٌ يقُِمْنَ صُلْبَهُ فَإنِْ غَلَبَتِ الآدمَِيَّ نفَْسُهُ فَثلُُثٌ لِلطَّعَ 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Hiyam bin Abdul Malik al-Himsi telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb telah menceritakan kepadaku 

Ibuku dari Ibunya bahwa dia berkata; saya mendengar al-Miqdam bin 

Ma’dikarib berkata,”Aku mendengar Rasulullah saw.: Tidak anak Adam 

memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya, ukuran bagi (perut) 

anak Adam adalah beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang 

punggungya. Jika jiwanya menguasai dirinya, maka sepertiga untuk makan, 

sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas” (HR. Ahmad No. 

16556) 

 

Penjelasan diatas didukung oleh perintah hadis Nabi Muhammad saw. yang 

diriwayatkan oleh Annasa’i  untuk memelihara kesehatan. 

النسائيرواه  )  )… وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا  …. 
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Artinya : 

 “sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu.(H.R. An Nasa’i)”.  

Oleh karenanya, sudah menjadi suatu kewajiban untuk memelihara 

kesehatan agar tubuh dapat berfungsinya.( Baihaki ES, 2017). 

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di permukaan dan perut bumi, 

seluruhnya diperuntukkan untuk umat manusia, termasuk pada aspek makanan 

segalanya diperbolehkan untuk dikonsumsi, kecuali jika ada nash Alquran maupun 

hadis yang melarangnya. Pelarangan tersebut karena makanan tersebut bisa 

berakibat buruk atau tidak baik bagi diri manusia. Dalam ajaran Islam 

keterkaitannya dengan konteks mencari, memperoleh dan mengonsumsi makanan, 

manusia tidak bisa sembarangan dalam mengonsumsi makanan sesuai seleranya 

tanpa memperhatikan aturan-aturan dalam mencari, memperoleh dan 

mengonsumsi makanan. Makanan yang dibolehkan dalam Islam adalah makanan 

yang halal dan baik. Dalam konteks kehalalan makanan sangat erat kaitannya 

dengan masalah hukum boleh tidaknya makanan itu dikonsumsi. Kehalalan 

makanan itu setidaknya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kandungan zatnya, dan 

cara memperolehnya.( Baihaki ES,2017) 
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7. Kerangka Teori123 
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8. Kerangka Konsep 

Hasil penelusuran kepustakaan, didapatkan beberapa faktor yang berhubungan 

status gizi anak  yaitu faktor tempat tingga anak. Berdasarkan hal tersebut, maka 

kerangka konsep penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

Variabel Independen      Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

keterangan: 

 : variabel independen 

   : variabel dependen 

   : Variabel yang tidak diteliti 

Gambar 3.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian  

adalah survei analitik dengan pendekatan cross sectional. Desain studi ini 

difokuskan untuk mengetahui hubungan daerah tempat tinggal dengan status 

gizi anak (Nursalam, 2002). 

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan  berbagai penelitian yang memiliki karakteristik yang sama 

maka dipilihlah tempat penelitian yaitu di Puskesmas  Loka  Kabupaten  

Bantaeng  dan Puskesmas Lasepang  Kabupaten Bantaeng. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Oktober-Desember  2020. 

4. Variabel Penelitian 

Variabel independen : Daerah tempat tinggal  

Variabel dependen : Status gizi anak 
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5. Populasi dan Sampel 

A. Populasi 

Populasi adalah kelompok yang menjadi asal dimana sampel dipilih atau 

dengan kata lain sebagai kumpulan dari semua individu atau objek yang akan diamati 

berdasarkan sampel (Susila dkk, 2014). Populasi dari penelitian ini adalah semua 

anak umur 1-3 tahun yang berada pada lokasi penelitian. Populasi pada penelitian ini 

adalah Puskesmas Loka (Bantaeng) 242 anak, Puskesmas lasepang (Bantaeng) 800 

anak yang berumur 1-3 tahun. 

B. Sampel 

Sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang diteliti serta dianggap 

mewakili seluruh populasi. Sampel dalam  penelitian diambil dengan menggunakan 

metode Purposive Sampling dimana peneliti mengambil sampel sesuai dengan yang 

dikehendaki dari populasi yang telah memenuhi kriteria ekslusi dan inklusi (Susila 

dkk, 2014 dan Nursalam, 2003). Adapun cara perhitungan besar sampel yaitu dengan 

menggunakan rumus Slovin:  

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁(𝑑2)
 

Keterangan:  

n = Jumlah sampel  

N = Jumlah populasi  

d = Tingkat signifikasi (p) 
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1. Puskesmas Loka 

𝑛 =  
242

1 + 242 (0,12)
 

  𝑛 = 70,7 anak dibulatkan 71 anak 

2. Puskesmas Lasepang 

𝑛 =  
800

1 + 800 (0,12)
 

  𝑛 = 88,9 dibulatkan menjadi 89  anak  

Jumlah sampel pada puskesmas Loka  adalah 71 anak dan puskesmas 

lasepang 55. Jadi, minimal responden yang akan diteliti adalah 160. 

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi penelitian ini adalah karakteristik umum dari subjek 

penelitian dari suatu populasi yang akan diteliti. Kriteria inklusi untuk sampel 

kasus dalam penelitian ini adalah : 

1) Ibu kandung dari Anak yang bersedia diteliti dan menandatangani lembar 

persetujuan untuk menjadi responden. 

2) Anak usia 1 – 3 tahun yang berdomisili  di wilayah penelitian. 

3) Anak yang sehat saat melakukan penelitian. 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi digunakan untuk mengeluarkan subjek yang tidak 

layak  untuk diteliti. 
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1) Anak yang menderita cacat bawaan. 

2) Anak yang lahir dengan BBLR  

3) Anak yang lahir dalam keadaan premature 

C. Cara Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Diperoleh dengan  mengisi kuisioner identitas responden dan  data umum  

anak serta food recall. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder penelitian ini didapatkan dari instansi lokasi penelitian, 

yaitu berupa data nama anak yang tercatat dalam lingkup puskesmas lokasi 

penelitian tersebut dan Data  pengkuran antropometri (berat badan dan tinggi 

badan) 

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengisian kuisioner 

dalam  hal ini adalah food recall (Kemenkes, 2018) dan informasi umum 

responden (yunita,2017) serta data sekunder anak yang ada di puskesmas.  
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7. Alur Penelitian  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Kerangka Kerja 

Populasi: 

Seluruh anak yang ada dilokasi penelitian 

yaitu 1.042 anak 

Sampel: 

anak yang berumur 1-3 tahun bersadasarkan 

rumus slovin sebanyak 126 anak 

Pengumpulan Data: 

Data Primer: 

- Data identitas responden dan  data umum  anak serta food recall 

Data Sekunder: 

Data sekunder penelitian ini didapatkan dari instansi lokasi penelitian, yaitu berupa 

data nama anak yang tercatat dalam lingkup puskesmas lokasi penelitian tersebut dan Data  

pengkuran antropometri (berat badan dan tinggi badan) 

 

 

Analisis data dengan 

ditabulasikan ke dalam SPSS 

Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi 

Pruposive Sampling 

Kesimpulan hasil 

penelitian 
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8. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang didapatkan dibuat dalam bentuk presentasi dan tabel 

distribusi frekuensi dengan pengolahan tabel kemudian dilakukan pengolahan 

secara sistematik, dan harus melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Seleksi 

Bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kategori. 

b. Editing 

Dilakukan pengecekan kembali pada data yang telah didapatkan 

sebagai usaha untuk melengkapi data yang kurang lengkap.  

c. Koding 

Coding dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, juga 

untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. 

d. Tabulasi 

Tabulasi dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan 

tujuan dan kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberikan kode 

sesuai dengan analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah dalam 

analisis data. 

2. Analisa Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan  aplikasi Statistical for Social Science  (SPSS), dengan 
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menggunakan analisis univariat untuk mengetahui kriteria sampel. 

Kemudian melakukan uji bivariat yaitu uji Person Chi Square untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. 

9. Penyajian Data 

Data akan dijelaskan dalam bentuk narasi dan disajikan dalam tabel.  

10. Etika Penelitian 

Sebelum penelitian dimulai, penelitian telah mendapat ethical clearace dari 

Komisi Etik Penelitian Kesehatan dan Kedokteran Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun beberapa hal yang termasuk 

adalah : 

1. Mengikuti kode etik penelitian kedokteran. 

2. Memberikan penjelasan kepada responden tentang penelitian yang akan 

dilakukan. 

3.  Menjaga kerahasiaan data yang didapat dari responden dan hanya 

digunakan untuk keperluan penelitian. 

4. Memberikan lembar persetujuan bersedia sebagai sampel dari penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian hubungan tempat tinggal dengan status gizi anak 

dilakukan di daerah Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng secara geografis 

terletak ± 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Letak 

geografi Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni 

bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai. Dipilih 2 lokasi puskesmas 

yang daerah demogragrafinya berbeda yaitu daerah pegunungan dan daerah pesisir 

pantai. Puskesmas yang berada didaerah pegunungan adalah Puskesmas Loka, 

Desa Bonto Marannu, Kecematan Uluere, Kabupaten Bantaeng sedangkan  

Puskesmas daerah pesisir bertempat di Puskesmas Lasepang, Kelurahan Lamalaka,  

Kecematan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.  

Puskesmas Loka memiliki wilayah kerja 5 (lima) desa yaitu : Desa Bonto 

Marannu, Desa Bonto Tangga, Desa Bonto Daeang, Desa Bonto Lojong dan 

terakhir  adalah Desa Bonto Talassa. Adapun batas-batas wilayah kerja Puskesmas 

Loka  pada bagian Utara berbatasan langsung dengan Kecematan Moncong 

Lompo Battang, bagian Timur bertabatasan dengan  Kecematan Rumbia, 

bagianSelatan berbatasan langsung dengan Kecematan Sinoa dan bagian Barat 

berbatasan langsung dengan Kecematan Bissappu. 
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Untuk Puskesmas Lasepang sendiri memiliki  3 (tiga) wilayah kerja yaitu 

Kelurahan Lamalaka, Kelurahan Letta dan Kelurahan Lembang. Adapun batas-

batas wilayah kerja Puskesmas Lasepang  adalah: Utara; Kecematan Ermes, 

Timur; Kecematan Pa’jukukang, Selatan; Berbatasan langsung dengan laut, Barat; 

Kecematan Bantaeng 

 

B. Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka 

disajikan hasil penelitian sebagai berikut: 
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1. Analisis Univariat 

 

Tabel 4.1  Karakteristik Responden di Daerah Pegunungan. Puskesmas 

Loka tahun 2021 

Variabel Frekuensi(n)  Persentase(%) 

Jenis Kelamin anak Laki-laki 35 49.3% 

Perempuan 36 50.7% 

Pendidikan Orangtua 

Tidak tamat SD 6 8.5% 

Tamat SD 22 31.0% 

SMP 11 15.5% 

SMA 21 29.6% 

S1 11 15.5% 

Pekerjaan Orangtua 

IRT 54 76.1% 

Petani 8 11.3% 

Guru Honorer 7 9.9% 

Wiraswasta 2 2.8% 

Pendapatan Orangtua 

0-500.000 36 50.7% 

500.000-1.000.000 21 29.6% 

1.000.000-

1.500.000 

3 4.2% 

1.500.000-

2.000.000 

4 5.6% 

>2.000.000 7 9.9% 

Status Gizi Gizi Kurang 

Gizi Baik 

3 

68 

4,2 % 

95,7% 

AKG (energi) Kurang 

Cukup 

3 

68 

4,2 % 

95,7% 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa anak perempuan lebih dominan daripada anak 

laki-laki yaitu sebanyak 50,7%. Pada daerah Pegunungan menunjukkan bahwa 

orangtua dari anak yang berpendidikan tamat SD sebanyak 31%, sedangkan yang 

berpendidikan S1 sebanyak 15,5%.  Hal ini menunjukkan bahwa orangtua anak di 

daerah  pegunungan  lebih dominan  ibu yang memiliki pendidikan akhir tamat SD. 

Berdasarkan tabel 4.1 juga dapat diperoleh informasi bahwa orang tua anak paling 

Sumber: Data  Primer  diolah(2021) 
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banyak berprofesi sebagai IRT  dengan persentase 76.1%. Ditinjau dari  penghasilan 

orangtua berdasarkan tabel, orangtua anak dengan pendapatan kisaran 0-500.000 

yaitu sebanyak 50.7% dari  keseluruhan  jumlah  responden. Sedangkan  orangtua 

dari anak yang memiliki pendapatan >2.000.000 yaitu sebanyak 9.9% dari 

keseluruhan jumlah responden. Orangtua yang berpenghasilan  0-500.000 lebih 

banyak daripada orangtua yang berpenghasilan >2.000.000. Untuk data status gizi di 

daerah pegunungan terdapat 4,2 % anak yang memiliki persentase gizi kurang 

dibandingkan gizi baik sebanyak 95,7%. Sejalan dengan  status gizi, angka 

kecukupan gizi anak dalam hal ini ialah kebutuhan energi. Anak dengan AKG kurang 

memiliki persentase 4,2% dan 95,7% yang telah terpenuhi kecukupan gizinya. 
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Tabel 4.2  Karakteristik Responden di Daerah Pesisir. Puskesmas 

Lasepang tahun 2021 

Variabel Frekuensi(n)  Persentase(%) 

Jenis Kelamin Anak Laki-laki 39 43.8% 

Perempuan 50 56.2% 

Pendidikan Orangtua 

Tidak tamat SD 10 11.2% 

Tamat SD 22 24.7% 

SMP 14 15.7% 

SMA 27 30.3% 

S1 16 18.0% 

Pekerjaan Orangtua 

IRT 67 75.3% 

Petani 11 12.4% 

Guru Honorer 9 10.1% 

Wiraswasta 2 2.2% 

Pendapatan  Orangtua 

0-500.000 49 55.1% 

500.000-1.000.000 22 24.7% 

1.000.000-

1.500.000 

4 4.5% 

1.500.000-

2.000.000 

5 5.6% 

>2.000.000 9 10.1% 

Staus Gizi  Gizi kurang 

Gizi baik  

15 

74 

16,8% 

83,1% 

AKG (energy) Kurang  

cukup 

15 

74 

16,8% 

83,1% 

Sumber: Data Primer diolah (2021) 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa anak perempuan lebih dominan  daripada anak  

laki-laki yaitu sebanyak 56.2% .  Pada daerah Pesisir ditunjukkan bahwa orangtua 

dari anak paling banyak merupakan lulusan SMA sebanyak 30.3% dari jumlah 

responden di pesisir, sedangkan yang paling sedikit merupakan orangtua anak  yang 

tidak tamat SD yaitu sebanyak 11,2% dari jumlah responden di pesisir. Hal ini 

mengindikasikan bahwa orangtua anak di daerah pesisir lebih dominan berpendidikan 

lulusan SMA. Berdasarkan tabel tersebut juga diperoleh informasi bahwa orang tua 
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anak paling banyak berprofesi sebagai IRT(75,3%). Adapun penghasilan orangtua 

dari anak yang paling banyak memiliki pendapatan pada kisaran 0-500.000 yaitu 

sebanyak 55,1% dari keseluruhan jumlah responden di pesisir. Sedangkan  orangtua 

dari anak yang memiliki pendapatan >2.000.000 yaitu sebanyak 10,1% dari 

keseluruhan jumlah responden di pesisir. Orangtua yang berpenghasilan 0-500.000 

lebih banyak daripada orangtua yang berpenghasilan >2.000.000. Untuk data status 

gizi di daerah pegunungan terdapat 16,8 % anak yang memiliki persentase gizi 

kurang dibandingkan gizi baik sebanyak  81,3%. Sejalan dengan  status gizi, angka 

kecukupan gizi anak dalam hal ini ialah kebutuhan energi. Anak dengan AKG kurang 

memiliki persentase 16,8% dan 81,3% yang telah terpenuhi kecukupan gizinya. 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.3 Hubungan antara daerah tempat tinggal dengan status gizi anak  

tahun 2019. 

  
Status Gizi 

P-Value 

Daerah Kurang Baik Total 

F % F % F % 

Pegunungan 
3 1.88 68 42.50 71 44.38 

0.012 Pesisir 
15 9.38 74 46.25 89 55.63 

Total 
18 11.25 142 88.75 160 100.00 

Sumber :Data Sekunder diolah (2021) 
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Berdasarkan  tabel 4.3  menunjukkan hubungan antara daerah tempat 

tinggal  dengan status gizi  pada anak . Hasil diperoleh bahwa untuk daerah 

pegunungan, terdapat 1.88% anak yang mengalami gizi kurang, 42.5% anak 

yang mengalami gizi baik. Sedangkan, pada daerah pesisir, 9.38% anak yang 

mengalami gizi kurang dan  46.25% anak yang mengalami gizi baik. Secara 

keseluruhan responden, pada daerah pesisir menunjukkan bahwa persentase   

anak yang mengalami  status gizi baik lebih tinggi daripada anak di daerah 

pegunungan. Hasil uji hubungan menggunakan uji chi square menunjukkan 

nilai p-value sebesar 0.012 yang lebih kecil daripada alpha sebesar 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara daerah tempat 

tinggal dengan status gizi anak. 

Berdasarkan hasil keseluruhan pengujian menunjukkan bahwa  ada 

pengaruh daerah pada status gizi dikarenan nilai p-value 0,012 lebih kecil 

daripada 0.05.  
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Tabel 4.4. Hubungan Pendidikan Ibu dengan Status Gizi di 

Kabupaten Bantaeng 

  Gizi 
Total 

P-Value Pendidikan 

Ibu 

Kurang Baik 

F % F % F % 

Tidak 

Tamat SD 
5 3.13 11 6.88 16 10.00 

0.004 

Tamat SD 0 0.00 44 27.50 44 27.50 

SMP 2 1.25 23 14.38 25 15.63 

SMA 5 3.13 43 26.88 48 30.00 

S1 6 3.75 21 13.13 27 16.88 

Total 18 11.25 142 88.75 160 100.00 

  Sumber: Data Primer diolah (2021) 

Berdasarkan  tabel  4. 4  menunjukkan hubungan antara pendidikan 

akhir ibu dengan status gizi anak  pada seluruh sampel penelitian. 

Menujukkan bahwa untuk ibu dengan  latar pendidikan  tidak  tamat SD, 

terdapat 3.13% anak mengalami status gizi kurang dan  6.88%  anak  

mengalami gizi baik. Pada ibu dengan latar  pendidikan  tamat SD,  anak yang 

mengalami  status gizi kurang dan 27.5% anak mengalami gizi baik. Pada ibu 

dengan  latar pendidikan SMP, terdapat 1.25% anak  mengalami  gizi kurang 

dan 14.38%  anak mengalami gizi baik. Pada ibu dengan  latar pendidikan  

tamat SMA, terdapat  3.13% anak  mengalami gizi kurang dan  anak yang 

mengalami gizi baik  sebanyak  26.88%. Sedangkan pada ibu dengan  latar 

pendidikan  tamat S1, memiliki persentase gizi kurang sebanyak  3.75%  

sedangkan anak dengan status  gizi baik sebanyak 13.13%.  Hasil uji Chi 

square  menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0.004 yang lebih kecil 
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daripada 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan 

antara pendidikan terkahir ibu dengan gizi anak.  

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara daerah tempat tinggal dengan status gizi anak.  

Diperoleh  hasil untuk daerah pegunungan, terdapat 1.88% anak yang 

mengalami status gizi kurang, 42.5% anak  yang  mengalami status gizi baik. 

Sedangkan, pada daerah pesisir terdapat  9.38%  anak  mengalami gizi kurang 

dan 46.25%  mengalami gizi baik. Secara keseluruhan responden, pada daerah 

pesisir menunjukkan bahwa persentase anak mengalami status  gizi baik lebih 

tinggi daripada anak di daerah pegunungan. Hasil uji hubungan menggunakan 

uji chi square menunjukkan nilai p-value sebesar 0.012 yang lebih kecil 

daripada alpha sebesar 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara daerah tempat tinggal dengan gizi anak. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sasmiyanto (2016) yang mendapatkan bahwa  terdapat  

hubungan antara tempat tinggal dengan status gizi anak. Anak  yang 

bertempat tinggal di daerah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik 

status gizi yang berbeda.  Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan bahan 

pangan, pendidikan, ekonomi dan geografis. Pada penelitian ini didapatkan 
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hasil bahwa status gizi kurang  pada anak lebih cenderung terjadi di daerah 

pesisir dibandingkan pegunungan.  

Dalam penelitian ini diambil riwayat pendidikan ibu sebagai 

pelengkap data. Pendidikan ibu merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi status gizi anak. Tingkat pendidikan ibu daerah pesisir lebih 

baik dibandingkan dengan daerah pegunungan. Pada daerah pesisir, persentase 

ibu yang mengenyam pendidikan di bangku SMA sebanyak 30.3% dari 

jumlah responden di pesisir, sedangkan  orangtua anak  yang  tidak tamat SD 

yaitu sebanyak 11,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa orangtua anak di 

daerah pesisir lebih dominan berpendidikan lulusan SMA. Sedangkan pada  

daerah pegunungan menunjukkan bahwa orangtua anak yang tamat SD 

sebanyak 31%, dan  yang memiliki pendidikan  S1 sebanyak 15,5%. Hasil uji 

Chi Square  menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0.004 yang lebih kecil 

daripada 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan 

antara pendidikan terkahir ibu dengan gizi anak. Hal ini menunjukkan bahwa 

orangtua anak di daerah pegunungan lebih dominan yang berpendidikan 

hanya sampai pada bangku SD (Sasmiyanto dan Handayani LT, 2016).  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurmaliza (2018) sejalan dengan 

penelitian ini. Didapatkan hasil bahwa pendidikan orangtua menjadi faktor 

yang berpengaruh terhadap status gizi anak karena dengan pendidikan yang 

baik, maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar tentang cara 
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pengasuhan anak yang baik terutama bagai mana ibu memberikan makanan 

kepada anak, bagaimana menjaga kesehatan anak, pendidikannya, dan 

sebagainya.  

Pentingnya pendidikan dalam kehidupan telah diisyaratkan dalam 

firman Allah swt. pada QS. Al-Zumar/39: 9 yang berbunyi: 

قَائِٓمًا يَّحْذرَُ الْاٰ خِرَةَ وَيرَْجُوْا رَحْمَةَ رَب ِه    نْ هُوَ قَا نِتٌ اٰنَاءَٓ الَّيْلِ سَا جِداً وَّ  امََّ

 رُ اوُلُوا الْاَ لْبَا بِ اِنَّمَا يَتذَكََّ  قلُْ هَلْ يَسْتوَِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَا لَّذِيْنَ لَا يعَْلَمُوْن   

Terjemahnya: 

"(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena 

takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? 

Katakanlah, Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang 

berakal sehat yang dapat menerima pelajaran." (Kemenag., 2016) 

 

Ibnu katsir dalam kitabnya menerangkan bahwa pada ayat 9 QS. Al-

Zumar bahwa Perintah yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya agar 

menanyakan kepada mereka apakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Yang dimaksud dengan orang-

orang yang mengetahui ialah orang-orang yang mengetahui pahala yang akan 

diterimanya, karena amal perbuatannya yang baik, dan siksa yang akan 

diterimanya apabila ia melakukan maksiat. Sedangkan orang-orang yang tidak 

mengetahui ialah orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui hal itu, 

karena mereka tidak mempunyai harapan sedikit pun akan mendapat pahala 

dari perbuatan baiknya, dan tidak menduga sama sekali akan mendapat 
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hukuman dari amal buruknya. Di akhir ayat, Allah menyatakan bahwa hanya 

orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Pelajaran tersebut 

baik dari pengalaman hidupnya atau dari tanda-tanda kebesaran Allah yang 

terdapat di langit dan di bumi serta isinya, juga yang terdapat pada dirinya 

atau teladan dari kisah umat yang lalu (Ibnu katsir., 2002). 

Anak dengan ibu yang tidak memiliki atau kurang dalam ilmu 

pengetahuan, maka hal ini jelaslah berbeda dengan anak yang memiliki ibu 

dengan pendidikan yang tinggi dan ilmu yang lebih luas. Dengan ilmu atau 

pengetahuan ibu terkait dengan status gizi yang dapat menunjang 

perkembangan anak(Shihab Q., 2004 ) 

Faktor selanjutnya ialah faktor pangan yang tersedia di daerah tempat 

tinggal anak. Ketersediaan aneka ragam pangan banyak ditentukan oleh 

kondisi geografis karena akan berpengaruh pada jumlah dan jenis pangan 

yang dapat dihasilkan oleh wilayah tersebut. Dilihat dari  keadaan geografis 

dan sumber daya perairan,  masyarakat di daerah pantai yang sebagian besar 

adalah nelayan akan lebih banyak mengkonsumsi makanan sumber protein 

hewani yang berasal dari laut seperti ikan, kerang dan sejenisnya. Masyarakat 

di daerah pegunungan sebagian besar adalah petani  ladang sehingga akan 

cenderung lebih banyak mengkonsumsi bahan  makanan sumber karbohidrat 

dan sumber protein nabati. Masyarakat di daerah pegunungan akan  cenderung 

lebih banyak mengkonsumsi bahan pangan, sumber protein yang berasal dari 

ternak kecil, seperti unggas dan sejenisnya ( Hamdiah S, et al., 2017).  



 

 

60 
 

Tingkat kecukupan protein rata-rata di Indonesia berdasarkan Survei 

Konsumsi Makanan Individu (SKMI) tahun 2014 telah mencapai 105,3 persen 

dan tingkat kecukupan tertinggi terdapat pada kelompok anak bawah lima 

tahun (balita) yaitu sebesar 134,5%.. Namun demikian, kecukupan protein 

masyarakat Indonesia masih didominasi oleh jenis protein nabati seperti 

kacang-kacangan dengan rata-rata konsumsi sebesar 56,7 gram dan 257,7 

gram per hari sementara protein hewani hanya 42,8 gram per hari. Asupan 

protein sangat dipengaruhi oleh mutu protein sedangkan mutu protein 

ditentukan oleh jenis dan proporsi asam amino yang dikandungmya. Sumber 

protein bisa diperoleh dari bahan makanan hewani dan bahan makanan nabati 

yang berasal dari tumbuhan. Protein yang bersumber dari hewani merupakan 

protein lengkap atau protein dengan nilai biologi tinggi karena mengandung 

semua jenis asam amino esensial dengan jumlah yang sesuai untuk 

pertumbuhan. Sedangkan protein nabati kecuali kacang kedelai dan kacang 

kacangan lain merupakan protein tidak lengkap atau protein bermutu rendah 

tidak mengandung semua jenis asam amino esensial yang dibutuhkan dalam 

proses pertumbuhan (Ernawati F, et all., 2016). 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, gizi baik lebih dominan di 

daerah pesisir dikarenakan daerah tersebut banyak mengandung protein 

hewani yang merupakan sumber protein tinggi dan lengkap yang sangat 

penting untuk pertumbuhan anak. Dibandingkan dengan daerah pegunungan 

yang banyak mengandung protein nabati, yang tidak memiliki protein esensial 
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yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak.  

Dari penelitian yang dilakukan, maka peneliti merekomendasikan 

kepada para ibu atau orangtua untuk memberikan perhatian lebih terhadap 

status gizi anak dikarena proses tumbuh kembang anak yang optimal 

ditentukan dari asupan gizi yang dikonsumsi dan di dapatkan oleh anak setiap 

hari. 

 

b. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN 

Kelebihan dari penelitian saya adalah penelitian ini variabel yang 

digunakan tidak pernah diteliti sebelumnya yang secara langsung 

membandingkan daerah tempat tinggal dengan status gizi anak yang berusia 

1-3 tahun. 

Kelemahan dan keterbatasan dari penelitian ini adalah karena 

penelitian di lakukan pada masa pandemi  covid-19  sehingga memiliki 

terbatasan dalam hal pengambilan data primer dan wawancara dengan 

keluarga. Keterbatasan dalam penelitian  ini juga hanya meneliti kebutuhan 

energi anak dari responden dengan  menggunakan kuisoner FFQ dan Food 

frekuensi, karena kuisioner ini mengandalkan ingatan ibu, banyak ibu yang 

tidak terlalu mengingat jenis makanan dan berapa banyak yang anaknya 

konsumsi. Selain itu, dalam penelitian ini tidak menghitung gizi makro dan 

mikronutrien pada makanan anak.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkam hasil penelitian yang dilakukan  tentang hubungan tempat 

tinggal dengan status gizi anak yang berada di daerah pegunungan dan pesisir 

pantai di Kabupaten Bantaeng periode januari-desember tahun 2019 maka dapat 

simpulkan  sebagai berikut :  

1. Terdapat perbedaan karakteristik status gizi anak di daerah pegunungan 

dan pesisir  pantai yang di hitung berdasarkan BB/U. Status gizi baik lebih 

banyak di daerah pesisir dibandingkan dengan  daerah pegunungan. 

2. Terdapat  hubungan yang signifikan antara daerah tempat tinggal dengan 

status gizi anak usia 1-3 tahun. 

B. Saran  

1.  Bagi Tenaga Kesehatan  

Memberikan motivasi atau dukungan serta edukasi lebih kepada ibu 

untuk memberikan makanan yang bergizi kepada anak dan memberikan 

pemahaman bahwa makanan bergizi sangat penting dalam perkembangan dan 

pertumbuhan anak. 
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2. Bagi Responden / Masyarakat / Pemerintah 

a. Lebih meningkatkan kesadaran tentang pentingnya makanan bergizi 

bagi anak 

b. Lebih berupaya untuk mendapatkan informasi tentang makanan yang 

bergizi tinggi bagi anak.  

3.  Peneliti Selanjutnya  

a. Mengembangkan penelitian ini seperti menambahkan variabel-variabel 

lainnya yang berhubungan dengan daerah tempat tinggal dan status gizi anak.  

b. Melakukan penelitian di puskesmas atau rumah sakit lain dan sampel 

yang lebih banyak sehingga dapat diketahui hubungan lebih jelas antara 

variabel dependen dan independen. 
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LAMPIRAN I 

A. Identitas Responden 

1. Nama Responden :   

2. Umur :  tahun 

3. Pekerjaan a. Pegawai Negeri/TNI/POLRI 

b. Pedagang 

c. Petani 

d. Ibu rumah tangga 

4. Pendidikan : a. Tidak sekolah/Tidak tamat SD 

b. SD 

c. SMP 

d. SMA 

e. Perguruan Tinggi 

 

5. Jumlah Anggota Keluarga :  orang 

6. Pendapatan Keluarga : 

- Berapa pendapatan rumah tangga yang diperoleh setiap bulannya?  

a.  0 – Rp 500.000,00  

b. Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00  

c. Rp 1.000.000,00 – Rp 1.500.000,00  

d. Rp 1.500.000,00 – Rp 2.000.000,00  

e. Rp 2.000.000,00 

B. Karakteristik Anak Balita 

− Nama Anak Balita :     

− Tanggal Lahir (tgl/bln/thn) :  /  /   

− Jenis Kelamin : 1) Laki-laki 2) Perempuan 
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− Anak Ke :  dari  bersaudara 

 

C. Antropometri Anak Balita 

− Berat Badan ................................................................. kg 

− Tinggi Badan ............................................................... cm 

 

Sumber :  Yunita 2017
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FOOD RECALL 24 JAM 

 

Hari/Tanggal : .............................................. 

 

 

Waktu 

 

Nama Masakan 

Bahan Makanan 

 Banyaknya 

Jenis URT gr 

Pagi/jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siang/jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malam/jam 

    

Sumber : Kemenkes RI. Survei Komsumsi Pangan (2018) 

 



 

70 
 

FOOD FREQUENCY 

Nama Bahan 

Makanan 

Frekuensi Konsumsi 

 1x/hr 2-5 x/mggu 1 x/bln Tdk prnh Ket. 

Makanan Pokok : 

− Beras 

− Mie 

− Roti 

     

Lauk-pauk : 

− HEWANI 

− Daging Ayam 

− Daging Sapi 

− Ikan  

− Telur 

− NABATI 

− Tempe 

− Tahu 

 

     

Sayuran : NABATI 

− Bayam 

− Kentang 

− Buncis 

− Daun Ubi 

− Kangkung 

− Sawi 

     

Buah-buahan 

− Nenas 

− Pepaya 

− Jambu biji 

− Semangka 

     

Sumber : Kemenkes RI. Survei Komsumsi Pangan (2018) 
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LAMPIRAN II 

Daerah Pegunungan 

Jenis kelamin balita 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 35 49.3 49.3 49.3 

Perempuan 36 50.7 50.7 100.0 

Total 71 100.0 100.0  

 

 

Pendapatan orangtua 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0-500.000 36 50.7 50.7 50.7 

500.000-1.000.000 21 29.6 29.6 80.3 

1.000.000-

1.500.000 

3 4.2 4.2 84.5 

1.500.000-

2.000.000 

4 5.6 5.6 90.1 

>2.000.000 7 9.9 9.9 100.0 

Total 71 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan orangtua 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak tamat 

SD 

6 8.5 8.5 8.5 

Tamat SD 22 31.0 31.0 39.4 

SMP 11 15.5 15.5 54.9 

SMA 21 29.6 29.6 84.5 

S1 11 15.5 15.5 100.0 

Total 71 100.0 100.0  
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Pekerjaan orangtua 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

IRT 54 76.1 76.1 76.1 

Petani 8 11.3 11.3 87.3 

Guru 

Honorer 

7 9.9 9.9 97.2 

Wiraswasta 2 2.8 2.8 100.0 

Total 71 100.0 100.0  

 

Daerah pesisir 

 

Jenis kelamin balita 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-laki 39 43.8 43.8 43.8 

Perempuan 50 56.2 56.2 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan orangtua 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak tamat 

SD 

10 11.2 11.2 11.2 

Tamat SD 22 24.7 24.7 36.0 

SMP 14 15.7 15.7 51.7 

SMA 27 30.3 30.3 82.0 

S1 16 18.0 18.0 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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Pendapatan orangtua 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0-500.000 49 55.1 55.1 55.1 

500.000-1.000.000 22 24.7 24.7 79.8 

1.000.000-

1.500.000 

4 4.5 4.5 84.3 

1.500.000-

2.000.000 

5 5.6 5.6 89.9 

>2.000.000 9 10.1 10.1 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 

 

Pekerjaan orangtua 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

IRT 67 75.3 75.3 75.3 

Petani 11 12.4 12.4 87.6 

Guru 

Honorer 

9 10.1 10.1 97.8 

Wiraswasta 2 2.2 2.2 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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Crosstabs 

Notes 

Output Created 31-JAN-2021 02:42:24 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in 

Working Data File 
160 

Missing Value 

Handling 

Definition of 

Missing 

User-defined missing 

values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each table 

are based on all the 

cases with valid data in 

the specified range(s) for 

all variables in each 

table. 
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Syntax CROSSTABS 

  /TABLES=VAR00013 

BY VAR00001 

VAR00002 VAR00003 

VAR00004 VAR00005 

VAR00006 VAR00007 

VAR00008 

    VAR00009 VAR00010 

VAR00011 VAR00012 

  /FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL. 

Resources Processor Time 00:00:00.04 

Elapsed Time 00:00:00.00 

Dimensions 

Requested 
2 

Cells Available 524245 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Daerah * Bulan 1 160 100.0% 0 0.0% 160 100.0% 

Daerah *  

Bulan 2 

160 100.0% 0 0.0% 160 100.0% 

Daerah *  

Bulan 3 

160 100.0% 0 0.0% 160 100.0% 

Daerah *  

Bulan 4 

160 100.0% 0 0.0% 160 100.0% 

Daerah *  

Bulan 5 

160 100.0% 0 0.0% 160 100.0% 

Daerah *  

Bulan 6 

160 100.0% 0 0.0% 160 100.0% 

Daerah *  

Bulan 7 

160 100.0% 0 0.0% 160 100.0% 

Daerah *  

Bulan 8 

160 100.0% 0 0.0% 160 100.0% 

Daerah *  

Bulan 9 

160 100.0% 0 0.0% 160 100.0% 

Daerah *  

Bulan 10 

160 100.0% 0 0.0% 160 100.0% 
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Daerah *  

Bulan 11 

160 100.0% 0 0.0% 160 100.0% 

Daerah *  

Bulan 12 

160 100.0% 0 0.0% 160 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-

Square 
2.115a 2 .347 

Likelihood Ratio 2.215 2 .330 

Linear-by-Linear 

Association 
1.147 1 .284 

N of Valid Cases 160   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is .89. 

 

Daerah * Bulan 12 

Crosstab 

 

 

Bulan 12 

Total Kurang Baik 

Daerah Pegunungan Count 3 68 71 

% of Total 1.9% 42.5% 44.4% 
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Pesisir Count 15 74 89 

% of Total 9.4% 46.3% 55.6% 

Total Count 18 142 160 

% of Total 11.3% 88.8% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 
6.308a 1 .012   

Continuity 

Correctionb 
5.107 1 .024   

Likelihood Ratio 6.957 1 .008   

Fisher's Exact 

Test 
   .012 .010 

Linear-by-Linear 

Association 
6.269 1 .012   

N of Valid Cases 160     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.99. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Chi-Square Tests 

Daerah Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pegununga

n 

Pearson Chi-

Square 
4.409b 4 .353 

Likelihood 

Ratio 
4.706 4 .319 

Linear-by-

Linear 

Association 

.085 1 .770 

N of Valid 

Cases 
71   

Pesisir Pearson Chi-

Square 
10.795c 4 .029 

Likelihood 

Ratio 
13.264 4 .010 

Linear-by-

Linear 

Association 

.463 1 .496 

N of Valid 

Cases 
89   

Total Pearson Chi-

Square 
15.541a 4 .004 
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Likelihood 

Ratio 
18.052 4 .001 

Linear-by-

Linear 

Association 

.636 1 .425 

N of Valid 

Cases 
160   

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1.80. 

b. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is .25. 

c. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 1.69. 
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LAMPIRAN III 

GAMBAR 

DAERAH PEGUNUNGAN  
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DAERAH PESISIR 
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