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ABSTRAK 

 

Nama  : Muftihatul Jannah 

NIM  : 70600118029 

Judul  : Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Perilaku Menyusui di  

  RSIA Ananda Makassar Tahun 2022 

 

Air Susu Ibu (ASI) adalah satu jenis makanan yang mencukupi seluruh 

unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. Pengetahuan 

menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan motivasi seorang ibu dalam 

perilaku pemberian ASI kepada bayinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

hubungan pengetahuan ibu dengan perilaku menyusui di RSIA Ananda Makassar 

Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kuantitaif 

menggunakan desain penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross 

sectional. Penelitian ini dilakukan di RSIA Ananda Makassar pada bulan 

Desember 2022 sampai Januari 2023. Populasi adalah seluruh seluruh ibu yang 

melahirkan periode bulan Mei-Desember tahun 2022 di RSIA Ananda Makassar 

dengan jumlah 329 orang dengan pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling yang memenuhi kriteria inklusi didapatkan sebanyak 112 

responden. 

Hasil penelitian menggunakan analisis data bivariat berdasarkan uji Chi-

Square dengan tingkat kemaknaan sebesar 5% (α=0,05) didapatkan hasil 

hubungan antara pengetahuan ibu dengan pemberian ASI (p=0,003) yang berarti 

terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan perilaku pemberian ASI di 

RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

Kesimpulan yang didapatkan yakni terdapat hubungan antara pengetahuan 

ibu dengan perilaku pemberian ASI di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

 

Kata Kunci: ASI, pengetahuan, perilaku pemberian ASI 
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ABSTRACT 

 

Name  : Muftihatul Jannah 

Reg.Number : 70600118029 

Tittle  : Relationship of Mother's Knowledge with Breastfeeding  

   Behavior in RSIA Ananda Makassar in 2022 

 

Mother's Milk (ASI) is a type of food that is sufficient for all elements of a 

baby's physical, psychological, social and spiritual needs. Knowledge is one of 

the factors that can motivate a mother in the behavior of breastfeeding her baby. 

This study aims to look at the relationship between mother's knowledge and 

breastfeeding behavior at RSIA Ananda Makassar in 2022. The research method 

used is a quantitative study using an observational analytic research design with 

a cross sectional approach. This research was conducted at RSIA Ananda 

Makassar from December 2022 to January 2023. The population was all mothers 

who gave birth in the period May-December 2022 at RSIA Ananda Makassar with 

a total of 329 people. The sample was taken using a purposive sampling technique 

that met the inclusion criteria. 112 respondents. 

The results of the study using bivariate data analysis based on the Chi-

Square test with a significance level of 5% (α = 0.05) showed a relationship 

between mother's knowledge and breastfeeding (p = 0.003) which means there is 

a relationship between mother's knowledge and breastfeeding behavior in RSIA 

Ananda Makassar in 2022. 

The conclusion obtained is that there is a relationship between mother's 

knowledge and breastfeeding behavior at RSIA Ananda Makassar in 2022. 

 

Keywords: breastfeeding, knowledge, breastfeeding behavior 

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) adalah satu jenis makanan yang mencukupi seluruh 

unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. Air susu 

ibu mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, anti alergi, serta anti 

inflamasi. Nutrisi dalam ASI mencakup hampir 200 unsur zat makanan. 

Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 33 Tahun 2012 menyatakan pemberian 

ASI eksklusif adalah wajib, kecuali dalam tiga kondisi, yaitu: Ibu tidak ada, 

indikasi medis, serta karena ibu dan bayi terpisah. Secara singkat ASI ekslusif 

berarti pemberian ASI tanpa makanan tambahan lainnya (Mahu, 2017). 

Air susu ibu sebagai nutrisi untuk bayi, dimana ASI memiliki 

komposisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bayi dan 

merupakan makanan tunggal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuh 

bayi normal hingga usia enam bulan. Air susu ibu eksklusif dapat 

meningkatkan perkembangan otak karena ASI mengandung nutrien-nutrien 

khusus yang diperlukan otak bayi agar dapat tumbuh optimal (Oyay, 2017).  

Air susu ibu dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi yang dapat 

melindungi dari penyakit infeksi bakteri, virus, parasit, dan jamur, sehingga 

gangguan dalam pemberian ASI akan menyebabkan masalah pada ibu maupun 

bayi (Oyay, 2017). Bila bayi tidak diberi ASI eksklusif memiliki dampak yang 

tidak baik bagi bayi. Adapun dampak memiliki risiko kematian karena diare 

3,94 kali lebih besar dibandingkan bayi yang mendapat ASI eksklusif 

(Kemenkes, 2010). Pemberian ASI akan lebih sehat dibandingkan dengan bayi 

yang diberi susu formula. Pemberian susu formula pada bayi dapat 

meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, saluran nafas dan telinga. Bayi 

juga mengalami diare, sakit perut (kolik), alergi makanan, asma, diabetes dan 

penyakit saluran pencernaan kronis (Hapsari, 2014). 

Menurut Global Strategy on Infant and Young Child Feeding, 

pemberian makanan yang tepat adalah menyusui bayi sesegera mungkin 

setelah lahir, memberikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, memberikan 
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makanan pendamping ASI yang tepat dan adekuat sejak usia 6 bulan, dan 

melanjutkan pemberian ASI sampai umur 2 tahun atau lebih (WHO, 2017). 

Dalam Islam sendiri, menyusui anak telah dianjurkan untuk dilakukan. 

Dalam Al-Qur’an, masa menyusui disebutkan selama dua tahun. Sebagaimana 

tertuang dalam QS. Al Baqarah/2:233: 

ى  
َ
وَعَل ضَاعَةَۗ   الرَّ تِمَّ  يُّ نْ 

َ
ا رَادَ 

َ
ا لِمَنْ  يْنِ 

َ
امِل

َ
يْنِ ك

َ
حَوْل ادَهُنَّ 

َ
وْل
َ
ا يُرْضِعْنَ  وٰلِدٰتُ 

ْ
وَال  ۞

رِزْقُهُنَّ  هٗ 
َ
ل وْدِ 

ُ
مَوْل

ْ
تُضَاۤرَّ ال ا 

َ
ل وُسْعَهَاۚ   ا 

َّ
اِل نَفْسٌ  فُ 

َّ
تُكَل ا 

َ
ل مَعْرُوْفِۗ 

ْ
بِال وكَِسْوَتُهُنَّ   

عَنْ  ا 
ً
فِصَال رَادَا 

َ
ا فَاِنْ  ذٰلِكَۚ    

ُ
مِثْل وَارِثِ 

ْ
ال ى 

َ
وَعَل دِهٖ 

َ
بِوَل هٗ 

َّ
ل وْدٌ 

ُ
مَوْل ا 

َ
وَل دِهَا 

َ
وَالِدَةٌ ۢبِوَل

ا جُنَاحَ  
َ
نْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَل ا تَرَاضٍ م ِ

َ
مْ فَل

ُ
ادكَ

َ
وْل
َ
نْ تَسْتَرْضِعُوْْٓا ا

َ
مْ ا رَدْتُّ

َ
يْهِمَاۗ وَاِنْ ا

َ
عَل

بِمَا   َ اللّٰه نَّ 
َ
ا مُوْْٓا 

َ
وَاعْل  َ اللّٰه وَاتَّقُوا  مَعْرُوْفِۗ 

ْ
بِال تَيْتُمْ 

ٰ
ا آْ  مَّ مْتُمْ 

َّ
سَل اِذَا  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل جُنَاحَ 

وْنَ بَصِيْرٌ 
ُ
 تَعْمَل

Terjemahnya: 

“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. Seseorang tidak dibebani, kecuali 

sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena 

anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris 

pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 

berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas 

keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak 

ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.” 

Dikutip dari UNICEF Indonesia, terdapat 52,5 % atau hanya setengah 

dari 2,3 juta bayi berusia kurang dari enam bulan yang mendapat ASI 

eksklusif di Indonesia, atau menurun 12 persen dari angka di tahun 2019. 

Angka inisiasi menyusui dini (IMD) juga turun dari 58,2 persen pada tahun 

2019 menjadi 48,6 persen pada tahun 2021 (UNICEF, 2022).  

United Nations Children’s Fund (UNICEF), menyatakan sekitar 

30.000 kematian anak indonesia setiap tahunnya dapat dicegah melalui 
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pemberian ASI selama 6 bulan sejak kelahiran bayi. Pemberian ASI dapat 

menekan kematian bayi hingga 13 % dengan dasar asumsi penduduk 219 juta, 

angka kelahiran total 22/1000 kelahiran hidup, angka kematian balita 46/1000 

kelahiran hidup. Maka jumlah bayi yang terselamatkan sejumlah 30.000 

(Solekha, 2019). 

Masalah pemberian ASI kepada bayi patut menjadi perhatian serius 

pemerintah dan masyarakat, mengingat bahwa ASI sangat penting bagi bayi. 

Pemberian ASI berarti memberikan zat-zat gizi yang bernilai gizi tinggi yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan syaraf dan otak, 

memberikan zat-zat kekebalan terhadap beberapa penyakit dan mewujudkan 

ikatan emosional antara ibu dan bayinya (Rahayu, 2018). 

Banyak faktor yang menghambat seorang ibu termotivasi untuk 

menyusui bayinya antara lain faktor yakni faktor internal seperti pengetahuan, 

pendidikan, perilaku, umur dan faktor eksternal seperti pekerjaan dan 

dukungan keluarga. Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang dapat 

menimbulkan motivasi seorang ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada 

bayinya. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang dari pengalaman dan penelitian terbukti 

bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan menetap lebih lama dari 

pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Arifiati, 2017). 

Pengetahuan ibu tentang pemberian ASI eksklusif dapat 

mempengaruhi ibu dalam memberikan ASI eksklusif. Semakin baik 

pengetahuan Ibu tentang manfaat ASI eksklusif, maka diharapkan seorang ibu 

akan semakin termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif pada anaknya. 

Keterampilan menyusui yang baik meliputi posisi menyusui dan perlekatan 

bayi pada payudara yang tepat. Posisi menyusui harus senyaman mungkin, 

dapat dengan posisi berbaring atau duduk. Posisi yang kurang tepat akan 

menghasilkan perlekatan yang tidak baik. Posisi dasar menyusui terdiri dari 

posisi badan ibu, posisi badan bayi, serta posisi mulut bayi dan payudara ibu 

(perlekatan attachment). Posisi badan ibu saat menyusui dapat posisi duduk 

posisi tidur terlentang, atau posisi tidur miring (Arifiati, 2017). 
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Tercatat dalam data profil kesehatan RI tahun 2020 menunjukkan 

terdapat 5.256.483 ibu hamil yang tercatat di seluruh fasilitas pelayanan 

kesehatan di Indonesia, mencakup Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi 

dengan jumlah cakupan ibu hamil tertinggi ke-6 mencapai 185.004 ibu hamil, 

dengan Kota Makassar menjadi wilayah dengan jumlah ibu hamil terbanyak di 

Sulawesi Selatan mencapai 30.990 ibu hamil. Kecamatan Rappocini 

menempati kecamatan dengan angka kelahiran tertinggi di Kota Makassar 

pada tahun 2019 yang menunjukkan 1.470 jumlah kelahiran bayi (Dinkes 

Makassar, 2019).  

Sementara RSIA Ananda Makassar menjadi salah satu pusat pelayanan 

kesehatan ibu dan anak terbesar yang berada di Kecamatan Rappocini, dengan 

data awal peneliti menunjukkan angka kelahiran bayi mencapai 263 kelahiran 

pada bulan Juni hingga Juli tahun 2022 dan tercatat masih terdapat 2.271 ibu 

hamil yang terdaftar melakukan Antenatal Care (ANC) dengan rincian 450 

ibu hamil trimester I, 265 ibu hamil trimester II, dan 503 ibu hamil trimester 

III (Data Sekunder RSIA Ananda, 2022. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang hubungan pengetahuan ibu dengan perilaku 

menyusui di RSIA Ananda Makassar dalam upaya untuk memenuhi keadaan 

gizi yang optimal bagi bayi. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan suatu masalah yaitu, apakah 

terdapat hubungan pengetahuan ibu dengan perilaku menyusui di RSIA 

Ananda Makassar Tahun 2022?  

 

C. Hipotesis 

a. H0: tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu 

dengan perilaku menyusui di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022. 

b. Ha: terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan 

perilaku menyusui di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022. 
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D. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Cara ukur Kriteria Objektif 

Jenis 

Data 

Variabel Independen 

Pengetahuan Ibu Hasil penilaian 

terhadap 

pengetahuan ibu 

terkait hal yang 

diketahui 

tentang ASI. 

Pengisian 

kuesioner dengan 

15 item 

pertanyaan 

menggunakan 

skala Guttman 

dengan nilai 1 

untuk jawaban 

benar, 0 untuk 

jawaban salah. 

a. Kurang (jawaban 

benar < 55%) 

b. Cukup (jawaban 

benar 56-75%) 

c. Baik (jawaban 

benar 76-100 %) 

Ordinal 

 

Variabel Dependen 

Perilaku 

Menyusui  

Hasil penilaian 

terhadap 

perilaku 

pemberian ASI 

kepada bayi. 

Pengisian 

kuesioner perilaku 

menyusui ibu. 

a. Sangat baik (skor 

9-10)  
b. Baik (skor 6-8)  
c. Cukup (skor 3-5) 
d. Kurang(skor 0- 2) 

Nominal 

 

 

E. Ruang Lingkup  

Menghubungkan antara pengetahuan ibu hamil dengan perilaku 

menyusui dengan menggunakan metode kuesioner. 
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F. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No Peneliti/Tahun Judul Tujuan Metode Hasil 
Perbedaan 

Penelitian 

1. Junaedah/ 2020 Hubungan 

Pengetahuan Ibu 

Dengan 

Pemberian Air 

Susu Ibu Ekslusif 

di Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Badak 

 

Untuk mengetahui 

hubungan 

pengetahuan ibu 

dengan 

pemberian air susu 

ibu eksklusif di 

wilayah kerja RSIA 

Ananda Makassar 

Desain penelitian 

cross sectional 

menggunakan uji chi 

square.  

Ada hubungan 

pengetahuan ibu 

dengan pemberian 

air susu ibu 

eksklusif 

a. Lokasi dan 

waktu penelitian 

b. Jumlah populasi 

dan sampel 

2. Sitti Fatimah/ 

2017 

Hubungan 

Karakteristik dan 

Pengetahuan Ibu 

Dengan 

Pemberian ASI 

Ekslusif di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Turi 

Tahun 2017 

Mengetahui 

hubungan 

karakteristik dan 

pengetahuan ibu 

dengan pemberian 

ASI eksklusif pada 

bayi usia 6-12 

bulan di wilayah 

kerja Puskesmas 

Turi tahun 2017 

Metode 

observational 

analitik dengan 

desain cross 

sectional 

menggunakan uji chi 

square 

Terdapat hubungan 

karakteristik usia, 

karakteristik 

pekerjaan, dan 

pengetahuan 

terhadap pemberian 

ASI eksklusif 

a. Lokasi dan 

waktu penelitian 

b. Jumlah populasi 

dan sampel 

3. Ayu 

Nurkhayati/ 

2014 

Hubungan 

Antara 

Pengetahuan Ibu 

Tentang ASI 

Ekslusif Dengan 

Motivasi 

Mengetahui 

hubungan antara 

pengetahuan ibu 

tentang ASI 

Eksklusif dengan 

motivasi pemberian 

Metode 

pengumpulan data 

menggunakan 

skala pengetahuan 

ibu tentang ASI 

Eksklusif dan skala 

ada hubungan 

positif yang sangat 

signifikan antara 

pengetahuan ibu 

tentang ASI 

Eksklusif dengan 

a. Lokasi dan 

waktu penelitian 

b. Jumlah populasi 

dan sampel 
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Pemberian ASI 

Ekslusif 

 

ASI Eksklusif motivasi pemberian 

ASI Eksklusif. 

Teknik analisis data 

menggunakan 

korelasi Kendall‘s 

Tau. 

motivasi pemberian 

ASI Eksklusif. 

4 Diah Ayu 

Pitaloka, 

Rumaidhil 

Abrory, Ayu 

Deni Pramita/ 

2018 

Hubungan antara 

Pengetahuan dan 

Pendidikan Ibu 

dengan 

Pemberian ASI 

Eksklusif di Desa 

Kedungrejo 

Kecamatan Waru 

Kabupaten 

Sidoarjo 

Mengetahui 

pengetahuan ibu 

dan pendidikan ibu 

hubungannya 

dengan pemberian 

ASI Eksklusif di 

desa Kedung rejo, 

Kecamatan Waru, 

Kabupaten 

Sidoarjo 

Desain penelitian 

cross sectional 

menggunakan uji 

Fisher’s Excact. 

Tidak ada hubungan 

yang signifikan 

antara pengetahuan 

ibu, pendidikan dan 

praktik pemberian 

ASI eksklusif di 

kalangan ibu. 

a. Lokasi dan 

waktu penelitian 

b. Jumlah populasi 

dan sampel 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan ibu dengan perilaku menyusui di RSIA Ananda Makassar 

Tahun 2022. 

 

b. Tujuan Khusus Penelitian  

1) Untuk mengetahui karakteristik demografi ibu menyusui di RSIA 

Ananda Makassar tahun 2022. 

2) Untuk mengetahui pengetahuan ibu menyusui tentang ASI ekslusif di 

RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

3) Untuk mengetahui perilaku pemberian ASI eksklusif ibu menyusui di 

RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

4) Untuk menganalisis hubungan pengetahuan dengan perilaku perilaku 

pemberian ASI eksklusif  ibu menyusui RSIA Ananda Makassar tahun 

2022. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan analisis 

hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian air susu ibu eksklusif serta 

menambah pengetahuan penulis dalam pembuatan skripsi. 

b. Bagi Institusi 

Sebagai bahan masukan kepustakaan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset 

maupun penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih luas. 

c. Bagi Rumah Sakit 

Memberikan rujukan dalam bidang obstetri dalam mengembangkan 

kebijakan terkait dengan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan 

pemberian ASI eksklusif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengetahuan 

1. Definisi 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi 

melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain yang sangat 

penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behaviour) (Arini Putri, 

2018). 

Dikutip dari (Handayani dan Jalaluddin 2012) sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang (overt behavior), sebab dari pengalaman dan hasil penelitian ternyata 

perilaku yang didasari dari pengetahuan akan lebih bertahan (long lasting) dari 

pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Contohnya adalah 

mendapatkan informasi tentang KB, pengertian tentang KB, memilih metode 

KB. 

 

2. Tingkat  

Menurut Notoatmodjo yang dikutip dari (Munawaroh, 2022) 

pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan 

yaitu: 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat 

kembali (recall) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari 

atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan 

tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa 

orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain dapat menyebutkan, 
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menguraikan, mengidentifikasikan, menyatakan, dan sebagainya. Contoh: 

mengetahui kapan waktu yang tepat untuk diberikan ASI dan MPASI. 

b. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterprestasikan 

materi tersebut secara benar. orang telah paham terhadap objek atau meteri 

harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, 

meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi di 

sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, 

metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. 

misalnya dapat menggunakan rumus statistik dalam perhitungan-

perhitungan hasil penelitian, dapat menggunakan prinsip-prinsip siklus 

pemecahan masalah (problem solving cycle) di dalam pemecahan masalah 

kesehatan dari kasus yang diberikan. 

d. Analisa (analysis) 

Analisa adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu 

struktur organisasi, dan masih ada kaitanya satu sama lain. Kemampuan 

analisis ini dapat dilihat dari penggunanaan kata kerja, seperti dapat 

menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, 

mengelompokkan, dan sebagainya. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan 

atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk 

menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, 

dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat 
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menyesuaikan. Dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan 

yang telah ada. 

f. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-

penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

 

3. Cara Memperoleh Pengetahuan 

Macam-macam cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan 

(Hayomi, Noor, dan Rina 2019) dibagi menjadi 2 yakni: 

a. Cara tradisional atau non ilmiah 

Cara tradisional atau non ilmiah ini digunakan untuk memperoleh 

kebenaran pengetahuan sebelum ditemukan metode ilmiah secara sistematik 

dan logis. Cara penemuan pengetahuan dengan cara tradisional yaitu: 

1) Cara coba salah (trial and error), cara ini telah dipakai orang sebelum 

adanya kebudayaan, bahkan mungkin sebelum adanya peradaban. Cara 

coba salah dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam 

memecahkan dan jika kemungkinan tersebut tidak berhasil maka akan 

dicoba dengan kemungkinan lain. 

2) Cara kekuasaan atau otoritas, prinsip dari cara ini ialah dengan 

menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai 

aktivitas tanpa terlebih dahulu menguji atau membuktikan kebenaran, 

baik berdasarkan fakta empiris ataupun berdasarkan pada penalaran 

sendiri. Hal ini disebabkan karena menerima dan menganggap semua 

pendapat itu benar. 

3) Berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman merupakan sumber 

pengetahuan atau suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. 

Dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman dalam 

memecahkan permasalahan. Tidak semua pengalaman pribadi dapat 

menutun seseorang untuk menarik kesimpulan dari pengalaman dengan 
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benar diperlukan berpikir kritis dan logis. Melalui jalan pikiran, dalam 

memperoleh kebenaran pengetahuan, manusia telah mengunakan jalan 

pikirannya, baik melalui induksi maupun deduksi. Induksi adalah proses 

pembuatan kesimpulan itu melalui pernyataan-pernyataan khusus pada 

umum. Deduksi adalah proses pembuatan kesimpulan dari penyataan 

umum ke khusus. 

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Pengetahuan berperan besar dalam memberikan wawasan tentang 

pembentukan sikap masyarakat terhadap kesehatan (Haerana et al. 2021). Untuk 

itu, individu yang tidak memahami pengetahuan dengan baik dan benar dapat 

meningkatkan risiko kesehatan suatu individu sehingga rentan menurunkan 

maupun mengurangi tercapainya kesehatan yang optimal. Menurut Budiman dan 

Riyanto dalam (Suryani 2021) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

antara lain: 

a. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian 

dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah (baik formal maupun non 

formal), berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah sebuah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan 

mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, makin 

mudah orang tersebut menerima informasi. 

b. Informasi / Media Massa 

Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang 

menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan. Infomasi yang 

diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal dapat memberikan 

pengaruh jangka pendek (immediate impact) sehingga menghasilkan 

perubahan atau peningkatan pengetahuan. Berkembangnya teknologi akan 

menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan masyarakat. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal 
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memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap 

hal tersebut. 

c. Sosial, budaya, dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan tanpa melalui penalaran baik 

atau buruk, akan menambah pengetahuan walaupun tidak melakukan. Status 

ekonomi seseorang akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang 

diperlukan untuk kegiatan tertentu sehingga status sosial ekonomi akan 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

d. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap 

proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam 

lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik 

ataupun tidak, yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

e. Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan dengn cara mengulang kembali 

pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi 

masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan akan 

memberikan pengetahuan dan keterampilan professional, serta dapat 

mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan 

manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak 

dari masalah nyata dalam bidang kerjanya. 

f. Usia 

Usia mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah usia akan semakin bertambah pula daya tangkap dan pola pikir 

sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia 

muda, individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan 

sosial, serta lebih banyak melakukan persiapan untuk menyesuaikan diri 

menuju usia tua. Pada usia ini kemampuan intelektual, pemecahan masalah, 

dan kemampuan verbal hampir tidak ada penurunan. 
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5. Pengukuran Pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat di lakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek 

penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau 

yang kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan di atas 

(Notoatmodjo 2012). 

Menurut Skinner, bila seseorang dapat menjawab mengenai materi 

tersebut baik secara lisan maupun tulisan, maka dikatan seseorang tersebut 

memiliki pengetahuan. Pengukuran bobot pengetahuan seseorang ditetapkan 

dalam hal-hal sebagai berikut (Notoatmodjo 2012): 

a. Bobot I : tahap tahu dan pemahaman 

b. Bobot II : tahap tahu, pemahaman, aplikasi, dan analisis 

c. Bobot III : tahap tahu, pemahaman, aplikasi, sintetis dan evaluasi. 

Sedangkan menurut Arikunto dalam (Nasinta dan Yuswantina 2021) 

pengukuran tingkat pengetahuan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: 

a. Pengetahuan baik bila responden dapat menjawab 76-100% dengan benar 

dari total jawaban pertanyaan. 

b. Pengetahuan cukup bila responden 56-75% dengan benar dari total jawaban 

c. Pengetahuan kurang bila responden dapat menjawab <56% dari total 

jawaban pertanyaan. 

 

B. Air Susu Ibu (ASI) 

1. Definisi 

Air Susu Ibu (ASI) adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, 

laktosa dan garam-garam anorganik yang di sekresi oleh kelenjar mamae ibu, 

yang berguna sebagai makanan bagi bayinya (Rahmawati dan Ramadhan, 2019). 

Menurut (Safitri, 2017) yang dimaksud dengan ASI eksklusif adalah bayi 

yang hanya di beri ASI saja tanpa tambahan lain seperti cairan lain seperti susu 

formula, jeruk, madu, air putih dan tanpa tambahan makanan padat seperti 

pisang, papaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi dan tim. Lebih lanjut dikatakan 

bahwa penyusuan ASI ekslusif dianjurkan untuk jangka waktu empat bulan 
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sampai enam bulan. Kemenkes RI mendefinisikan ASI eksklusif adalah 

memberikan hanya ASI tanpa memberikan makanan dan minuman lain kepada 

bayi sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan, kecuali obat dan vitamin. ASI 

eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi tanpa tambahan cairan lain, seperti 

susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat, 

misalnya pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim atau makanan lain 

selain ASI (Kemenkes RI, 2022).  

 

2. Anatomi Payudara 

Pada wanita dewasa, payudara terletak di bagian depan sampai samping 

dinding dada, dari setinggi iga ke dua sampai iga ke tujuh dan terbentang dari 

tepi lateral sternum sampai linea axillaris media. Tepi lateral atasnya meluas 

sampai sekitar tepi bawah muskulus pectoralis major dan masuk ke axilla. 

Besarnya ukuran payudara bervariasi tergantung usia seorang wanita dan 

dipengaruhi oleh faktor hormonal. Payudara mempunyai tiga lapisan yaitu 

lapisan subkutan yaitu lapisan bawah kulit yang terdiri dari kulit, jaringan lemak 

bawah kulit dan jaringan ikat luar. Lapisan kedua adalah lapisan mammaria yang 

terdiri dari kelenjar, duktus dan jaringan ikat, lapisan ketiga adalah lapisan 

retromammaria yaitu lapisan belakang payudara yang terdiri dari lemak 

belakang payudara, otot dan jaringan ikat dalam.  

 

Gambar 2.1 Anatomi Payudara 

(Sumber: Cancergov, 2012)  
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Secara umum, payudara terdiri atas dua jenis jaringan yaitu :  

a. Jaringan glandular (kelenjar) : kelenjar susu (lobus) dan salurannya (duktus) 

b. Jaringan stromal (penopang) : Jaringan lemak, jaringan ikat dan aliran limfe. 

(Rosai, 2012) 

Setiap payudara terdiri atas 15-20 lobus yang tersusun radier dan 

berpusat pada papilla mamma. Dari tiap lobus keluar duktus laktiferus, pada 

bagian terminal duktus laktiferus terdapat sinus laktiferus yang kemudian 

menyatu terus ke puting susu dimana ASI dikeluarkan. Saluran utama tiap lobus 

memiliki ampulla yang membesar tepat sebelum ujungnya yang bermuara ke 

papilla. Tiap papilla dikelilingi oleh daerah kulit yang berwarna lebih gelap yang 

disebut areola mamma. (Seymor dan Schwatz, 2012).  

Menurut Hoskins et, al (2015) Untuk mempermudah menyatakan letak 

suatu kelainan, payudara dibagi menjadi lima regio, yaitu :  

a. Kuadran atas bagian medial (kuadran superomedial) 

b. Kuadran atas bagian lateral (kuadran superolateral) 

c. Kuadran bawah bagian medial (kuaran inferomedial) 

d. Kuadran bawah bagian lateral (kuadran inferolateral) 

e. Regio puting susu (nipple) 

Perdarahan kelenjar mammae terdiri dari rami mammarii mediales dan 

laterales. Rami mammaria mediales berasal dari ramus perforans arteri thoracica 

interna/arteri mammaria interna (merupakan cabang dari arteri subclavia) yang 

muncul pada intercostalis space II,III dan IV. Rami mammaria laterales berasal 

dari beberapa sumber yaitu arteri thoracica superior (cabang pertama arteri 

axillaris), arteri thoracica lateralis/arteri mammaria eksterna (cabang kedua 

arteri axillaris), cabang pektoralis dari arteri thoracoacromialis (cabang kedua 

dari arteri axillaris) dan ramus perforans dari arteri intercostalis posterior II,III 

dan IV. Dari semua sumber rami mammaria laterales, arteri thoracica latealislah 

yang paling dominan (Macea JR, 2012) 
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3. Histologi Payudara 

Kelenjar mamma merupakan kelenjar tubulo-alveolar kompleks yang 

terdiri atas 15-20 lobus yang tersusun radier dari puting dan saling dipisahkan 

oleh jaringan ikat kolagen dan lemak. Kelenjar Mamma menyekresikan susu, 

suatu cairan mengandung protein, lipid, dan laktosa selain juga limfosit dan 

monosit, berbagai antibodi, mineral, dan vitamin-vitamin yang larut dalam 

lemak, untuk menyediakan nutrisi bagi bayi baru lahir. Kelenjar mamma pada 

kedua jenis kelamin berkembang dengan cara yang sama dan mempunyai 

struktur yang sama hingga saat pubertas, saat terjadi perubahan sekresi 

hormonal, dan pada kaum perempuan terjadi perkembangan dan perubahan 

struktural pada kelenjar tersebut (Leslei, 2007).  

Sekresi estrogen dan progesteron dari ovarium (dan kemudian dari 

plasenta) dan prolaktin dari asidofil kelenjar hipofisis anterior memulai 

perkembangan lobulus dan duktulus terminal. Perkembangan sempurna bagian 

duktus kelenjar mama membutuhkan glukokortikoid dan aktivasi lebih lanjut 

oleh somatotropin (Leslei, 2007). 

Kelenjar dalam payudara tergolong kelenjar tubuloalveolar kompleks, 

terdiri atas 15-20 lobus tersusun radier keluar dari puting susu dan saling 

dipisahkan oleh jaringan kolagen dan lemak. Setiap lobus mempunyai saluran 

keluar duktus laktiferus yang mengarah ke puting susu, tempat bermuara ke 

permukaan. Sebelum mencapai puting, setiap duktus melebar membentuk sinus 

laktiferus untuk penyimpanan susu kemudian menyempit sebelum menembus 

putting (Leslei, 2007). 

a. Kelenjar Mamma Rehat (non-sekretorik)  

Alveoli tidak berkembang pada kelenjar mamma rehat Kelenjar mamma 

rehat, atau nonsekretorik, yang terdapat pada perempuan yang tidak hamil 

mempunyai arsitektur dasar yang sama seperti kelenjar mamma laktans (aktif), 

perbedaannya hanya ukuran mamma rehat lebih kecil dan tidak ditemukan 

alveoli yang berkembang, yang terjadi hanya dalam kehamilan. Dekat muaranya 

pada puting susu, duktus laktiferus dilapisi oleh epitel gepeng berlapis dengan 

lapisan tanduk (Leslei, 2007).  
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Sinus laktiferus dan duktus laktiferus yang menuju ke puting dilapisi oleh 

epitel kuboid berlapis, sementara duktus yang lebih kecil mengarah ke duktus 

laktiferus dilapisi oleh epitel silindris selapis. Sel-sel mioepitel stelata terletak 

antara epitel dan lamina basal juga melilit sekeliling alveoli yang sedang 

berkembang dan menjadi fungsional selama kehamilan (Leslei, 2007).   

b. Kelenjar Mamma Laktans (Aktif) 

Selama kehamilan, bagian terminal duktus bercabang dan tumbuh dan 

mengembangkan unit-unit sekresi yang dikenal sebagai alveoli. Kelenjar 

Mamma diaktivasi oleh peningkatan estrogen dan progesteron selama 

kehamilan untuk menjadi kelenjar laktasi untuk menghasilkan susu bagi bayi 

baru lahir. Saat ini, bagian terminal duktus bercabang dan tumbuh dan alveoli 

akan berkembang menjadi matang (Leslei, 2007). 

Dengan berlanjutnya kehamilan, payudara akan membesar akibat hipertrofi 

parenkim kelenjar dan penuh dengan kolostrum, suatu cairan kaya akan protein, 

dalam persiapan menyambut bayi. 

 

Gambar 2.2 Histologi Kelenjar Mamma Inaktif dan Laktasi 

(Sumber: Leslie, 2007) 

 

Dalam beberapa hari setelah kelahiran, saat sekresi estrogen dan progesteron 

berkurang, prolaktin, yang disekresi oleh asidofil kelenjar hipofisi anterior, 

mengaktivasi sekresi air susu ibu (asi), yang menggantikan kolostrum. Alveoli 

kelenjar mamma laktans (aktif) terdiri atas sel-sel kuboidal yang sebagian 

dikelilingi oleh jala-jala sel-sel mioepitel (Leslei, 2007).  
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Sel-sel sekretori mempunyai banyak RER dan mitokondria, beberapa 

kompleks Golgi, banyak tetes lemak, dan banyak vesikel mengandung kasein 

(protein susu) dan laktosa. Namun, tidak di semua daerah alveolus berada dalam 

tahap produksi yang sama, oleh Karen asini yang berbeda menunjukkan 

beraneka derajat persiapan sintesis substansi ASI (Leslei, 2007). 

Sekret sel-sel alveolar terdiri atas dua jenis: lemak dan protein Lemak 

disimpan dalam droplet di sitoplasma. Dilepaskan dari sel-sel sekretori, 

kemungkinan dengan eksositosis secara apokrin, selanjutnya droplet kecil-kecil 

bergabung membentuk tetesan yang lebih besar dan tetesan yang lebih besar 

yang begerak ke arah perifer sel (Leslei, 2007).  

 
Gambar 2.3 Histologi Kelenjar Mammae 

(Sumber: Leslie, 2007) 

 

Setelah sampai di sana, sekret akan menonjol sebagai gelembung sitoplasma 

ke dalam lumen; kemudian tetesan lemak, berupa gelembung akan terlepas dan 

menjadi bagian dari produk sekretorik. Setiap gelembung kemudian terdiri atas 

tetesan lemak dibagian tengah dikitari oleh pinggiran sitoplasma yang sempit 

dan dibungkus plasmalema (Leslei, 2007). 

 

4. Fisiologi Payudara 

a. Produksi dan Pengeluaran ASI 

Produksi susu dimulai sesudah persalinan, dipengaruhi oleh dua hormon 

yang berperan penting untuk mempertahankan laktasi: 
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a. prolaktin, yang meningkatkan sekresi susu, 

b. oksitosin, yang menyebabkan ejeksi susu. 

Pelepasan kedua hormon tersebut dirangsang oleh refleks neuroendokrin 

yang dipicu oleh pengisapan dari bayi.  

1) Pelepasan oksitosin dan ejeksi susu.  

Bayi tidak dapat secara langsung mengisap susu yang keluar dari 

lumen alveolus. Susu harus secara aktif diperas keluar alveolus dan masuk 

ke duktus oleh kontraksi sel-sel mioepitel khusus (sel epitel yang mirip otot 

polos) yang mengelilingi setiap alveolus. Pengisapan payudara oleh bayi 

merangsang ujung saraf sensorik di puting, menimbulkan potensial aksi yang 

merambat naik melalui korda spinalis ke hipotalamus. Hipotalamus, setelah 

diaktifkan, memicu pengeluaran oksitosin dari hipofisis posterior. Oksitosin 

kemudian merangsang kontraksi sel mioepitel di payudara untuk 

menyebabkan ejeksi susu. Ejeksi susu ini hanya berlanjut selama bayi 

menyusu. Dengan cara ini, refleks ejeksi susu menjamin bahwa payudara 

mengeluarkan susu hanya ketika diperlukan dan dalam jumlah yang 

dibutuhkan oleh bayi. Meskipun alveolus penuh dengan susu, susu tersebut 

tidak dapat dikeluarkan tanpa oksitosin. Namun, refleks ini dapat 

dikendalikan oleh rangsangan di luar isapan. Sebagai contoh, tangisan bayi 

dapat memicu ejeksi susu, menyebabkan susu keluar dari puting. Sebaliknya, 

stres psikologis, yang bekerja melalui hipotalamus, dapat dengan mudah 

menghambat ejeksi susu. Karena itu, sikap positif terhadap menyusui dan 

lingkungan yang santai merupakan hal yang esensial bagi keberhasilan 

proses menyusui (Sherwood, 2014). 

2) Pelepasan prolaktin dan sekresi susu 

Pengisapan tidak saja memicu pelepasan oksitosin, tetapi juga 

merangsang produksi prolaktin. Pengeluaran prolaktin oleh hipofisis anterior 

dikontrol oleh dua sekresi hipotalamus: prolactin-inhibiting hormone (PIH) 

dan prolactin-releasing hormone (PRI-1). PIH sekarang diketahui merupakan 

dopamin, yang juga berfungsi sebagai neurotransmiter di otak. Sifat kimiawi 

PRH belum diketahui dengan pasti, tetapi para ilmuwan mencurigai PRH 
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sebagai oksitosin yang dikeluarkan oleh hipotalamus ke dalam sistem porta 

hipotalamus-hipofisis untuk merangsang sekresi prolaktin oleh hipofisis 

anterior. Peran oksitosin ini berbeda dari peran oksitosin yang diproduksi 

oleh hipotalamus dan disimpan di hipofisis posterior (Sherwood, 2014). 

Sepanjang kehidupan seorang wanita, PIH memiliki pengaruh 

dominan sehingga konsentrasi prolaktin normalnya tetap rendah. Selama 

laktasi, setiap kali bayi mengisap terjadi letupan sekresi prolaktin. Impuls-

impuls aferen yang dipicu di puting payudara oleh pengisapan dibawa oleh 

korda spinalis ke hipotalamus. Refleks ini akhirnya menyebabkan pelepasan 

prolaktin oleh hipofisis anterior, stimulasi PRH atau keduanya. Prolaktin 

kemudian bekerja pada epitel alveolus untuk mendorong sekresi susu untuk 

menggantikan susu yang keluar (Sherwood, 2014). 

Stimulasi secara bersamaan ejeksi dan produksi susu oleh isapan 

memastikan bahwa kecepatan produksi susu seimbang dengan kebutuhan 

bayi terhadap susu. Semakin sering bayi menyusu,semakin banyak susu yang 

keluar melalui ejeksi dan semakin banyak susu yang diproduksi untuk 

pemberian berikutnya (Sherwood, 2014).  

 

Gambar 2.4 Fisiologi Laktasi  

(Sumber: Sherwood, 2014) 
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Selain prolaktin, yaitu faktor terpenting yang mengontrol sintesis 

susu, paling tidak terdapat empat hormon lain yang esensial atas peran 

permisif mereka dalam produksi susu yakni: kortisol, insulin, hormon 

paratiroid, dan hormon pertumbuhan (Sherwood, 2014). 

 

b. Jenis-jenis Air Susu Ibu (ASI)  

ASI berdasarkan waktunya (Mufdlilah, 2017) dapat dibagi sebagai berikut: 

a. Kolostrum 

Keluar dihari ke-1 sampai ke-3 kelahiran bayi, berwarna kekuningan, 

kental. Kolostrum mengandung zat gizi dan antibodi lebih tinggi daripada 

ASI matur. Kandungan gizi antara lain protein 8,5%, lemak 2,5%, sedikit 

karbohidrat 3,5%, garam dan mineral 0,4%, air 85,1 %. 

b. ASI masa transisi 

Keluar dari hari ke 4 sampai hari ke 10 kelahiran bayi. Kadar protein 

semakin rendah sedangkan kadar lemak, karbohidrat semakin tinggi, dan 

volume meningkat. 

c. ASI matur 

Keluar dari hari ke-10 sampai seterusnya. Kadar karbohidrat ASI 

relatif stabil. Komponen laktosa (karbohidrat) adalah kandungan utama 

dalam ASI sebagai sumber energi untuk otak. 

Selain itu, jenis-jenis ASI juga dapat dikelompokkan menjadi foremilk dan 

hindmilk (Mufdlilah, 2017): 

a. Foremilk 

Foremilk (ASI awal) merupakan ASI yang lebih bening dan encer 

dengan kandungan tinggi  protein laktosa, gula, protein, mineral dan air serta 

rendah lemak. 

b. Hindmilk 

Hindmilk (ASI akhir) merupakan ASI yang lebih keruh dengan 

kandungan kaya akan  lemak dan gizi. ASI jenis ini dapat membuat bayi 

lebih cepat kenyang. 
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c. Manfaat Pemberian ASI 

Dikutip dari (Muharram, 2021) usia  0-24  bulan  merupakan  periode 

emas   sekaligus   periode   kritis   seorang   bayi karena  pada  periode  tersebut  

merupakan  masa pertumbuhan  dan  perkembangan  yang pesat. Apabila bayi 

dan anak memperoleh asupan gizi yang  sesuai  dengan  kebutuhan  gizinya  

untuk tumbuh  kembang  yang  optimal  periode  emas dapat  terwujud.    

Kemudian  apabila  bayi  dan anak tidak memperoleh asupan gizi yang sesuai 

maka akan terjadi periode kritis seperti bayi dan anak     yang     kekurangan     

gizi.     Gangguan pertumbuhan  dan  perkembangan  dapat  terjadi pada  periode  

kritis  dan  dapat  berlanjut  hingga dewasa  jika  tidak  diatasi  secara  

dini.1Untuk mencapai  periode  emas  maka  dapat  dilakukan dengan pemberian  

ASI  pasca  30  menit  bayi dilahirkan, kemudian pemberian  ASI eksklusif 

selama  6  bulan,  kemudian  memberikan  MP-ASI pada usia 6 –24 bulan, dan 

pemberian ASI tetap   dilanjutkan   sampai   usia   24   bulan. 

ASI banyak sekali manfaatnya, keunggulan dan manfaat menyusui dapat dilihat 

dari beberapa aspek yaitu: aspek gizi, aspek imunologik, aspek psikologi, aspek 

kecerdasan, neurologis, ekonomis dan aspek penundaan kehamilan: 

a. Aspek Gizi 

1) Kolostrum mengandung zat kekebalan terutama IgA untuk melindungi 

bayi dari berbagai penyakit infeksi terutama diare.  

2) Jumlah kolostrum yang diproduksi bervariasi tergantung dari hisapan 

bayi pada hari-hari pertama kelahiran. Walaupun sedikit namun cukup 

untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Oleh karena itu kolostrum harus 

diberikan pada bayi.  

3) Kolostrum mengandung protein, vitamin A yang tinggi dan mengandung 

karbohidrat dan lemak rendah, sehingga sesuai dengan kebutuhan gizi 

bayi pada hari-hari pertama kelahiran.  

4) Membantu mengeluarkan mekonium yaitu Peses bayi yang pertama 

berwarna hitam kehijauan Komposisi Taurin, DHA dan AA pada ASI  

5) Taurin adalah sejenis asam amino kedua yang terbanyak dalam ASI yang 

berfungsi sebagai neuro-transmitter dan berperan penting untuk proses 
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maturasi sel otak. Percobaan pada binatang menunjukkan bahwa 

defisiensi taurin akan berakibat terjadinya gangguan pada retina mata. 

6) Decosahexanoic Acid (DHA) dan Arachidonic Acid (AA) adalah asam 

lemak tak jenuh rantai panjang (polyunsaturated fatty acids) yang 

diperlukan untuk pembentukan sel-sel otak yang optimal. Jumlah DHA 

dan AA dalam ASI sangat mencukupi untuk menjamin pertumbuhan dan 

kecerdasan anak. Disamping itu DHA dan AA dalam tubuh dapat 

dibentuk/disintesa dari substansi pembentuknya (precursor) yaitu 

masing-masing dari Omega 3 (asam linolenat) dan Omega 6 (asam 

linoleat). 

b. Aspek Imunitas 

1) ASI mengandung zat anti infeksi, bersih dan bebas kontaminasi. 

2) Immunoglobulin A (Ig.A) dalam kolostrum atau ASI kadarnya cukup 

tinggi. Sekretori Ig.A tidak diserap tetapi dapat melumpuhkan bakteri 

patogen E. coli dan berbagai virus pada saluran pencernaan.  

3) Laktoferin yaitu sejenis protein yang merupakan komponen zat 

kekebalan yang mengikat zat besi di saluran pencernaan.  

4) Lysosim, enzym yang melindungi bayi terhadap bakteri (E. coli dan 

salmonella) dan virus. Jumlah lysosim dalam ASI 300 kali lebih banyak 

daripada susu sapi.  

5) Sel darah putih pada ASI pada 2 minggu pertama lebih dari 4000 sel per 

mil. Terdiri dari 3 macam yaitu Brochus-Asociated Lympocyte Tissue 

(BALT) antibodi pernafasan, Gut Asociated Lympocyte Tissue (GALT) 

antibodi saluran pernafasan dan Mammary Asociated Lympocyte Tissue 

(MALT) antibodi jaringan payudara ibu. 

6) Faktor bifidus, sejenis karbohidrat yang mengandung nitrogen, 

menunjang pertumbuhan bakteri lactobacillus bifidus. Bakteri ini 

menjaga keasaman flora usus bayi dan berguna untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri yang merugikan. 
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c. Aspek Psikologis 

1) Rasa percaya diri ibu untuk menyusui: bahwa ibu mampu menyusui 

dengan produksi ASI yang mencukupi untuk bayi. Menyusui dipengaruhi 

oleh emosi ibu dan kasih sayang terhadap bayi akan meningkatkan 

produksi hormon terutama oksitosin yang pada akhirnya akan 

meningkatkan produksi ASI.  

2) Interaksi Ibu dan Bayi: Pertumbuhan dan perkembangan psikologik bayi 

tergantung pada kesatuan ibu-bayi tersebut.  

3) Pengaruh kontak langsung ibu-bayi: ikatan kasih sayang ibubayi terjadi 

karena berbagai rangsangan seperti sentuhan kulit (skin to skin contact). 

Bayi akan merasa aman dan puas karena bayi merasakan kehangatan 

tubuh ibu dan mendengar denyut jantung ibu yang sudah dikenal sejak 

bayi masih dalam rahim. 

d. Aspek Kecerdasan 

1) Interaksi ibu-bayi dan kandungan nilai gizi ASI sangat dibutuhkan untuk 

perkembangan system syaraf otak yang dapat meningkatkan kecerdasan 

bayi. 

2) Penelitian menunjukkan bahwa IQ pada bayi yang diberi ASI memiliki 

IQ point 4.3 point lebih tinggi pada usia 18 bulan, 4-6 point lebih tinggi 

pada usia 3 tahun, dan 8.3 point lebih tinggi pada usia 8.5 tahun, 

dibandingkan dengan bayi yang tidak diberi ASI. 

e. Aspek Neurologi 

Dengan menghisap payudara, koordinasi syaraf menelan, menghisap 

dan bernafas yang terjadi pada bayi baru lahir dapat lebih sempurna.  

f. Aspek Ekonomis  

Dengan menyusui secara eksklusif, ibu tidak perlu mengeluarkan 

biaya untuk makanan bayi sampai bayi berumur 6 bulan. Dengan demikian 

akan menghemat pengeluaran rumah tangga untuk membeli susu formula 

dan peralatannya. 
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g. Aspek Penundaan  

Kehamilan Dengan menyusui secara eksklusif dapat menunda haid 

dan kehamilan, sehingga dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi alamiah 

yang secara umum dikenal sebagai Metode Amenorea Laktasi (MAL). 

 

C. Perilaku Menyusui 

1. Definisi 

Skinner dalam (Notoatmodjo 2012) merumuskan perilaku merupakan 

respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Stimulus 

merupakan faktor dari luar diri seseorang (faktor eksternal) dan respon 

merupakan faktor dari dalam diri seseorang yang bersangkutan (faktor internal). 

Skinner membagi perilaku menjadi dua kelompok, yaitu: 

a. Perilaku tertutup (covert behavior), dimana respon terhadap stimulus belum 

dapat diamati orang lain dari laur secara jelas, masih terbatas pada bentuk 

piliran, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang 

bersangkutan.  

b. Perilaku terbuka (Overt behavior), dimana respon terhadap stimulus sudah 

berupa tindakan atau praktik yang dapat diamati orang lain dari luar. 

Perilaku  

Perilaku menyusui merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dapat 

diamati (observable) maupun yang tidak dapat diamati (unobservable) yang 

berkaitan dengan pola perilaku ibu dalam memberikan ASI ekslusif pada 

anaknya. 

 

2. Teknik Menyusui Yang Benar 

Agar proses menyusui dapat berjalan lancar, maka seorang ibu harus 

mempunyai keterampilan menyusui agar ASI dapat mengalir dari payudara ibu 

ke bayi secara efektif. Keterampilan menyusui yang baik meliputi posisi 

menyusui dan perlekatan bayi pada payudara yang tepat. Posisi menyusui harus 

senyaman mungkin, dapat dengan posisi berbaring atau duduk. Posisi yang 

kurang tepat akan menghasilkan perlekatan yang tidak baik. Posisi dasar 
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menyusui terdiri dari posisi badan ibu, posisi badan bayi, serta posisi mulut bayi 

dan payudara ibu (perlekatan attachment). Posisi badan ibu saat menyusui dapat 

posisi duduk posisi tidur terlentang, atau posisi tidur miring. Saat menyusui, bayi 

harus disanggah sehingga kepala lurus menghadap payudara dengan hidung 

menghadap ke puting dan badan bayi menempel dengan badan ibu (sanggahan 

bukan hanya pada hahu dan leher). Sentuh bibir bawah bayi dengan puting, 

tunggu sampai malur bayi terbuka lebar dan secepatnya dekatkan bayi ke 

payudara dengan cara menekan punggung dan bahu bayı (bukan kepala bayi), 

Arahkan puting susu ke atas, lalu masukkan ke mulut bay dengan cara 

menyusuri langit-langitnya. Masukkan payudara ibu sebanyak mungkin ke 

mulut bayi sehingga hanya sedikit bagian areola bawah yang terlihat dibanding 

aerola bagian atas. Bibir bayi akan memutar keluar, dagu bayi menempel pada 

payudara dan puting susu terlipat di bawah bibir atas bayi (Rimawati dan 

Suwardianto, 2020). 

Adapun beberapa hal yang perlu dipehatikan dalam manajemen laktasi 

menurut Rimawati dan Suwardianto (2020) antara lain: 

Posisi tubuh yang baik dapat dilihat 

a. Posisi muka bayi menghadap ke payudara (chin to breast) 

b. Perut/dada bayi menempel pada perut/dada ibu (chest to chest) 

c. Seluruh badan bayi menghadap ke badan ibu hingga telinga bayi membentuk 

garis lurus dengan lengan bayi dan leher bayi 

d. Seluruh punggung bayi tersanggah dengan baik 

e. Ada kontak mata antara ibu dengan bayi 

f. Pegang belakang bahu jangan kepala bayi 

g. Kepala terletak dilengan bukan didaerah siku 

 

Posisi menyusui yang tidak benar dapat dilihat 

a. Leher bayi terputar dan cenderung kedepan 

b. Badan bayi menjauh badan ibu 

c. Badan bayi tidak menghadap ke badan ibu 
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d. Hanya leher dan kepala tersanggah 

e. Tidak ada kontak mata antara ibu dan bayi 

f. C-hold tetap dipertahankan 

 

Proses bayi menghisap pada payudara yang benar 

Agar bayi dapat menghisap secara efektif, maka bayi harus mengambil 

cukup banyak payudara kedalam mulutnya agar lidahnya dapat memeras sinus 

laktiferus. Bayi harus menarik keluar atau memeras Aringan payudara sehingga 

membentuk puting buatan/ DOT yang bentuknya lebih panjang dari puting susu. 

Puting susu sendiri hanya membentuk sepertiga dari puting buatan/ DOT. Hal ini 

dapat kita lihat saat bayi selesai menyusui. Dengan cara inilah bayi 

mengeluarkan ASI dari payudara. Hisapan efektif tercapai bila hayi menghisap 

dengan hisapan dalam dan lambat. Bayi terlihat menghentikan sejenak 

hisapannya dan kita dapat mendengar suara ASI yang ditelan. 

 Tanda perlekatan bayi dan ibu yang baik 

a. Dagu tidak menempel pada payudara 

b. Mulut bayi tidak terbuka lebar 

c. Bibir mencucu/monyong 

d. Bibir bawah terlipat kedalam sehingga menghalangi pengeluaran ASI oleh 

lidah 

e. Lebih banyak areola bagian bawah yang terlihat 

f. Terasa sakit pada putting 

 

Perlekatan yang benar 

a. Bayi datang dari arah bawah payudar 

b. Hidung bayi berhadapan dengan puting susu 

c. Dagu bayi merupakan bagian pertama yang melekat pada payudara (titik 

pertemuan) 

d. Puting diarahkan ke atas ke langit-langit bayi 
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e. Telusuri langit-langit bayi dengan putting sampai didaerah yang tidak ada 

tulangnya, diantara uvula (tekak) dengan pangkal lidah yang lembut 

f. Putting susu hanya 1/3 atau 4 dari bagian dot panjang yang terbentuk dari 

jaringan payudara 

 

3. Kendala Pemberian ASI Ekslusif 

Dikuti dari (Mufdlilah, Zulfa, dan Johan 2019) kendala pemberian ASI 

ekslusif dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 

a. Produksi ASI kurang 

Ibu merasa ASI kurang padahal sebenarnya cukup hanya ibu yang 

kurang yakin dapat memproduksi ASI yang cukup. Berbagai faktor yang 

diidentifikasi penyebab kurangnya ASI yakni: 

1) Faktor menyusui: tidak melakukan inisiasi menyusui dini, jadwal 

pemberian ASI, memberikan minuman prelaktat (bayi diberi minum 

sebelum ASI keluar).  

2) Faktor psikologis: persiapan psikologis ibu sangat mempengaruhi 

keberhasilan menyusui. Ibu yang tidak mempunyai keyakinan mampu 

memproduksi ASI akhirnya memang produksi ASI kurang. Stress, 

khawatir, ketidakbahagiaan ibu pada periode menyusui sangat berperan 

dalam mengsukseskan pemberian ASI eksklusif. Peran keluarga dalam 

meningkatkan percaya diri ibu sangat besar. 

3) Faktor fisik ibu seperti: ibu lelah, sakit, ibu yang menggunakan pil 

kontrasepsi atau alat kontrasepsi lain yang mengandung hormon, ibu 

menyusui yang hamil lagi, peminum alkohol, perokok, atau ibu dengan 

kelainan anatomis payudara dapat mengurangi produksi ASI.  

4) Faktor bayi: misalnya bayi sakit, prematur, bayi dengan kelainan 

bawaan. 

b. Ibu kurang memahami cara menyusui yang benar. Kurang mengerti posisi 

dan perlekatan pada saat menyusui yang baik sehingga tidak bisa menghisap 

secara efektif dan ASI tidak dapat keluar dengan optimal. 
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c. Ibu ingin menyusui kembali setelah bayi diberi susu formula (relaksasi). 

Biasanya setelah tidak menyusui beberapa lama produksi ASI akan 

berkurang dan bayi akan malas menyusu dari ibunya.  

d. Bayi terlanjur diberi prelactal feeding, seringkali sebelum ASI keluar bayi 

sudah diberi air putih, pemberian air gula, air madu atau susu formula. Hal 

ini yang menyebabkan bayi malas menyusu, dan bahan tersebut mungkin 

akan menyebabkan reaksi alergi.  

e. Keadaan payudara berupa kelainan puting susu lecet, putting tenggelam, 

bengkak, mendatar atau puting terlalu besar dapat mengganggu proses 

menyusui.  

f. Kelainan bayi. Bayi yang menderita sakit atau kelainan kongenetal mungkin 

akan mengganggu proses menyusu.  

 

Kontraindikasi mutlak dan relatif pemberian ASI  

Dikutip dari (Kliegman dan Geme, 2019) terdapat beberapa kondisi 

kesehatan yang menyebabkan seorang ibu kontraindikasi dalam pemberian ASI. 

Beberapa kondisi tersebut antara lain: 

a. Infeksi HIV dan Human T-lymphotropic virus type 1 (HLTP) 

b. Infeksi tuberkulosis 

c. Infeksi Varicella-zoster 

d. Infeksi herpes simpleks 

e. Infeksi hepatitis B  

f. Ibu dengan kondisi sering mengonsumsi alkohol 

g. Ibu dengan kebiasaan merokok 

h. Ibu dengan kemoterapi dan radiofarmaka 

 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian ASI Ekslusif 

Perilaku merupakan faktor terbesar setelah faktor lingkungan yang 

mempengaruhi kesehatan individu, kelompok atau masyarakat. Sementara 

menurut Larence Green, perilaku dipengaruhi oleh faktor predisposisi 

(pengetahuan, sikap, tradisi dan kepercayaan masyarakat, tingkat pendidikan, 
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sosial ekonomi, pekerjaan), faktor pendukung (adanya fasilitas kesehatan), 

faktor penguat (tenaga kesehatan dan dukungan atasan kerja) (Notoatmodjo 

2012). 

Selain ketiga faktor tersebut, lingkungan juga merupakan penyebab yang 

dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku spesifik. Hal ini meliputi faktor-

faktor individu maupun kolektif namun mempunyai pengaruh dalam masalah 

kesehatan. Faktor ini seperti genetik, umur, jenis kelamin, penyakit bawaan, 

tempat kerja, atau tempat tinggal (Adinda, 2018). 

 

1. Integrasi Keislaman 

Kata ‘menyusui’ dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan 

“memberikan air susu untuk diminum kepada bayi dari buah dada” (KBBI, 2016). 

Sedangkan dalam bahasa Alquran, setidaknya ada dua term yang digunakan untuk 

menunjukkan pada kegiatan yang berkaitan dengan menyusui, yaitu:  

Pertama, digunakan kata kerja radhi’a-yardha’u-radhâ’an-radhâ’atan, untuk 

menunjukkan makna pada kegiatan menyusui. Secara bahasa kata al-radhâ’a 

bermakna menyusui, baik itu seorang perempuan atau pun binatang. Sedangkan 

secara istilah berarti menyampaikan air susu seorang perempuan kepada mulut bayi 

yang belum sampai usianya dua tahun (Ismail, 2018). 

Kata ini terulang sebanyak 10 kali dengan berbagai derivasinya dalam 

Alquran dan tersebar dalam 5 surat, yaitu: QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. Al-Nisâ’ 

(4) 23, QS. Al-Hajj (22): 2, Al-Qashash (28): 7 dan 12, QS. Al-Thalâq (65):6. 

Kedua, digunakan juga istilah fishâl, yang merujuk pada makna menyapih. 

Secara bahasa fishâl bermakna fithâm, yaitu menceraikan.10 Maksud menceraikan 

disini yakni pemisahan anak dari susuan, atau pemisahan susuan karena anak 

terpisah dari asupan susu ibunya dan beralih kepada asupan makanan lainnya. 

Menurut gramatikal bahasanya, fishâl mengandung makna ‘saling memisahkan’, 

sebab anak terpisah dari ibunya, dan ibu pun terpisah dari anaknya, sehinga antara 

keduanya ada pemisahan.11 Kata ini terulang sebanyak 3 kali dalam Al Qur’an, 

yaitu pada QS. Al-Baqarah (2): 233, QS. Luqman (31): 14 dan QS. Al-Ahqaf (46): 

(Ismail 2018). 
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Dari beberapa kali pengulangan kata radha’a dan derivasinya yang sebanyak 

10 kali dalam Al-Qur’an sebagaimana disebutkan di atas, dalam QS. Al-Baqarah 

[2]:233 adalah perintah menyusui pertama kali ditemukan dalam mushaf Al-

Qur’an, Allah swt berfirman: 

 
ُ
مَوْل

ْ
ال ى 

َ
وَعَل ضَاعَةَۗ   الرَّ تِمَّ  يُّ نْ 

َ
ا رَادَ 

َ
ا لِمَنْ  يْنِ 

َ
امِل

َ
ك يْنِ 

َ
حَوْل ادَهُنَّ 

َ
وْل
َ
ا يُرْضِعْنَ  وٰلدِٰتُ 

ْ
وَال رِزْقُهُنَّ ۞  هٗ 

َ
ل وْدِ 

فُ نَفْسٌ 
َّ
ا تُكَل

َ
مَعْرُوْفِۗ ل

ْ
وَارِثِ  وكَِسْوَتُهُنَّ بِال

ْ
ى ال

َ
دِهٖ وَعَل

َ
هٗ بِوَل

َّ
وْدٌ ل

ُ
ا مَوْل

َ
دِهَا وَل

َ
ا تُضَاۤرَّ وَالدَِةٌ ۢبِوَل

َ
ا وُسْعَهَاۚ  ل

َّ
 اِل

 
َ
ا مْ  رَدْتُّ

َ
ا يْهِمَاۗ وَاِنْ 

َ
عَل جُنَاحَ  ا 

َ
فَل وَتشََاوُرٍ  نْهُمَا  م ِ تَرَاضٍ  عَنْ  ا 

ً
فِصَال رَادَا 

َ
ا فَاِنْ  ذٰلِكَۚ    

ُ
تسَْتَرْضِعُوْْٓا مِثْل نْ 

 
َ
ا مُوْْٓا 

َ
وَاعْل  َ اللّٰه وَاتَّقُوا  مَعْرُوْفِۗ 

ْ
بِال تَيْتُمْ 

ٰ
ا آْ  مَّ مْتُمْ 

َّ
سَل اِذَا  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل جُنَاحَ  ا 

َ
فَل مْ 

ُ
ادكَ

َ
وْل
َ
َ  ا اللّٰه وْنَ نَّ 

ُ
تَعْمَل بِمَا 

 ٢٣٣بَصِيْرٌ  
Terjemahnya: 

233.  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. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai 

dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya 

dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti 

itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan 

persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. 

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa 

bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan. 

Wahbah Al-Zuhailiy menerangkan bahwa ayat ini ditujukan bagi wanita-

wanita yang ditalak maupun tidak, keduanya diperintahkan untuk menyusui anak-

anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian, 

tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari dua 

tahun jika memang dipandang akan ada maslahat di dalamnya. Imam Ibnu Katsir 

memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah swt bagi para ibu, hendaknya mereka 

menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun (Ismail 2018). 

Jika dicermati dalam teks ayat di atas digunakan kata ی ْر   ِض ْع َن  yang 

secara kebahasaan berbentuk fi’il mudhâri’, yaitu bentuk kata kerja untuk 

menunjukkan perbuatan masa sekarang dan akan datang. Untuk itu dapat dipahami 



 

33 

 

bahwa Allah swt melalui ayat ini menginginkan para ibu untuk menyusukan anak-

anaknya secara berkelanjutan, sejak awal kelahiran hingga masa sempurna 

penyusuan, yaitu dua tahun.  

Perintah menyusui anak sejak awal kelahiran yang sudah diperintahkan 

Allah swt perintahkan kepada ibu Nabi Musa as, seperti diceritakan dalam QS. Al-

Qashash (28): 7: “Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; “susuilah dia, dan 

apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil)…”. 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan ibu Musa as untuk segera menyusi anaknya 

sesaat setelah melahirkan. Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, ibu Musa as menyusui 

selama tiga atau empat bulan (Ismail 2018). 

Hal ini sejalan dengan konsep dasar dalam dunia kesehatan yang 

menyebutkan bahwa ASI merupakan makanan yang terbaik bagi anak-anak hingga 

usia dua tahun sebagaimana disepakati oleh para ahli ilmu kedokteran. ASI 

merupakan makanan dan minuman pokok yang hanya boleh dikonsumsi oleh bayi 

yang baru lahir dan diberikan secara cepat/ sedini mungkin setelah kelahiran (1 jam 

setelah lahir). Dan dianjurkan untuk memberikan ASI kepada bayi sesering 

mungkin sesuai keiinginan bayi (on demand), atau sesuai keiinginan ibu (jika 

payudara terasa penuh), atau sesuai kebutuhan bayi yaitu setiap dua-tiga jam 

(paling sedikit empat jam) sekali (Ismail 2018). 

Pengetahuan ibu tentang cara menyusui yang benar dapat mendukung bayi 

mendapatkan ASI secara maksimal. Pengetahuan ibu yang kurang mengenai posisi 

menyusui yang benar bisa berdampak ibu sering cepat merasa lelah, puting susu 

lecet dan nyeri, radang payudara, selain itu bayi juga merasa tidak nyaman, 

sehingga cara menyusui yang benar penting diketahui oleh ibu. Dengan demikian, 

pentingnya seorang ibu untuk itu belajar cara menyusui yang benar karena 

seseorang yang memahami atau mengetahui suatu ilmu maupun tidak mengetahui 

akan sangat berbeda, sebagaimana yang dipahami pada QS. Az-Zumar/39:9 yang 

menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan bagi seseorang yakni sebagai berikut. 

مُونَ وَ ٱ قُلۡ هَلۡ يَستَۡوِي ...ۗ 
َ
ذِينَ يَعلۡ

َّ
 ٱل

ْ
وا
ُ
وْل
ُ
رُ أ

َّ
مُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَك

َ
ا يَعلۡ

َ
ذِينَ ل

َّ
لۡبَٰبِ  ٱل

َ
لأۡ  
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Terjemahnya: 

“… Katakanlah: ‘Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 

yang tidak mengetahui?’ Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 

menerima pelajaran”. 

Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin membawakan dan menjelaskan 

ayat diatas di awal bab “keutamaan ilmu/pengetahuan” dalam “Kitabul Ilmi” 

beliau. Diantaranya beliau berkata, tidak sama orang yang berilmu dan tidak 

berilmu, sebagaimana tidak sama orang yang hidup dengan yang mati, yang 

mendengar dengan yang tuli, yang melihat dengan yang buta (Mustafa, 1993). 

Dalam tafsir Kemenag, perintah 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 hukuman dan amal buruknya. (Kemenag, 2012). Sedangkan menurut 

tafsir Baidhowi adapun yang di maksudkan dengan ilmu di sini bukanlah ilmu 

sembahyang (shalat), puasa (ibadah) saja, melainkan terkandung olehnya semua 

macam ilmu pengetahuan yang berfaedah untuk dunia dan akhirat, seperti  ilmu 

alam, ilmu bumi, dan sebagainya. Sekarang tampak benar perbedaan orang yang 

berilmu dengan orang yang tidak berilmu seperti terciptanya pesawat terbang, kapal 

selam, mendirikan bermacam macam pabrik, dan hal lainnya berkatnya ilmu 

pengetahuan. Jadi antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu memiliki 

perbedaan, termasuk bagi ibu-ibu yang memiliki pengetahuan tentang ASI dan cara 

pemberiannya kepada bayi pasti tidak sama, sehingga diperlukan bagi ibu-ibu yang 

memiliki bayi atau yang hamil untuk belajar agar pemberian ASI dapat maksimal. 
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2. Kerangka Teori  
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Faktor Ibu 

Usia 

Mempengaruhi daya tangkap dan pola 

pikir untuk berperilaku 

Pengetahuan 

Berperan dalam memberikan 

wawasan tentang pembentukan sikap 

terhadap perilaku kesehatan 

Pendidikan 

Berperan dalam suatu proses 

pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang 

Pengalaman 

Akan memberikan pengetahuan 

dan keterampilan yang dapat 

mempengaruhi kemampuan 

mengambil keputusan 

Lingkungan 

Berpengaruh terhadap proses 

masuknya pengetahuan ke dalam 

individu yang berada dalam 

lingkungan tersebut 

Sumber Informasi 

Referensi yang terpercaya dan 

berlandaskan evidence based 

dapat menentukan perilaku yang 

tepat pada individu 

Pekerjaan dan Aktivitas 

Dapat berpengaruh pada 

kesibukan seseorang sehingga 

berpotensi adanya aktivitas lain 

yang terkendala 

Dukungan Keluarga 

Dapat meningkatkan kesehatan 

fisik, manajemen, reaksi stres, 

produktivitas, dan kesejahteraan 

psikologis serta adanya arahan 

dalam melakukan sesuatu 

Fisik dan Penyakit 

Terkait dengan kondisi fisik 

berupa adanya penyakit atau 

kelainan fisik yang dapat 

menghambat proses menyusui 

bayi 

Psikologis 

Keadaan psikologis yang baik akan 

memudahkan dalam pemberian ASI, 

sebaliknya keadaan psikologis yang buruk 

akan berdampak pada perilaku. Pada 

keadaan depresi, stress, mood swing 

seseorang bisa saja tidak memperhatikan 

diri dan bayinya 

Bayi Sakit 

 

Dapat menghambat proses 

pemberian ASI ekslusif 

Prematur Bayi dengan Kelainan Bawaan 

Perilaku Menyusui 

Faktor Bayi 
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3. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

 

 

:  Variabel independen yang diteliti 

:  Hubungan yang diteliti 

 

 :  Variabel dependen 

Sikap 

Tradisi 

Kepercayaan 

Pendidikan 

Sosioekonomi 

Pekerjaan 

Ketersediaan Faskes 

Ketersediaan tenaga 

kesehatan 

Adanya penyakit pada 

ibu/bayi 

 :  Variabel independen yang tidak diteliti 

:  Hubungan yang tidak diteliti 

 

 

Pengetahuan Perilaku Menyusui 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik korelasi dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian ini menghubungkan antara pengetahuan ibu 

dengan pemberian ASI di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Tempat penelitian adalah di RSIA Ananda Makassar pada bulan Desember 

tahun 2022-Januari tahun 2023. 

 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu yang melahirkan periode 

bulan Mei-Desember tahun 2022 di RSIA Ananda Makassar. 

b. Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah ibu yang melahirkan periode Mei - 

Desember di RSIA Ananda Makassar tahun 2022 yang memenuhi kriteria 

inklusi dan ekslusi.  

Kriteria inklusi 

1) Ibu dengan bayi berusia 0-6 bulan. 

2) Ibu kandung yang bersedia menandatangani lembar persetujuan untuk 

menjadi responden. 

3) Tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi. 

4) Rekam medik yang lengkap. 

 

Kriteria ekslusi: 

1) Ibu yang memiliki riwayat penyakit atau gangguan yang berhubungan 

dengan pemberian ASI Eksklusif seperti HIV, karsinoma mammae, 

abses mammae, mastitis, nipple pain, pembengkakan, asupan susu 

tidak memadai, dll. 
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2) Ibu yang memiliki bayi dengan kelainan yang dapat mempengaruhi 

pemberian ASI ekslusif, misalnya palatoschisis, breast milk jaundice 

(BMJ), dll.  

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah teknik 

purposive sampling dengan memperhatikan rumus besar sampel. Besar sampel 

minimal dihitung  dengan rumus besar slovin, dengan rumus: 

n =  
N

1+N (d2)
 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel masing-masing kelompok 

N = Jumlah Populasi untuk masing-masing kelompok 

d  = Tingkat Signifikasi (p) 

n =  
329

1+329 (0,052)
 

n = 111,5 sampel dibulatkan menjadi 112 sampel. 

Jadi, jumlah sampel minimal pada penelitian ini adalah 112 sampel. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui 

kuesioner penelitian yang akan dibagikan kepada responden secara langsung 

ataupun melalui google form, sedangkan data sekunder diperoleh dari rekam medis 

RSIA Ananda Makassar berupa data jumlah ibu yang melahirkan periode Mei - 

Desember di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan izin 

terlebih dahulu untuk melakukan penelitian diwilayah kerja RSIA Ananda 

Makassar kepada direktur rumah sakit. Setelah mendapatkan izin, peneliti 

selanjutnya peneliti menyeleksi sampel yang akan dijadikan responden. 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi rumah sakit 

kemudian menanyakan ke pihak rumah sakit terkait jadwal konsul poli pasien atau 
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dengan mendatangi rumah responden atau juga dengan mencatat nomor kontak 

pasien kemudian nantinya memberikan link google form untuk diisi.  

Terlebih dahulu peneliti menjelaskan tujuan penelitian, kemudian meminta 

kesediaan. Setelah responden menyetujui, peneliti akan meminta untuk mengisi 

informed consent dan menjelaskan cara pengisian kuesioner. Dalam pengisian 

kuesioner, peneliti akan mendampingi dan menjelaskan pada responden bila ada 

pernyataan yang kurang dimengerti. 

Kemudian meminta responden memilih jawaban yang sesuai dengan 

kondisi dan perasaannya. Jawaban yang diberikan oleh responden diperiksa 

kelengkapannya. Setelah selesai menjawab dan telah diteliti kelengkapannya, 

semua kuisioner dibawa pulang oleh peneliti.  

 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuosioner dan rekam medis pasien. 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data terdiri dari langkah, yaitu : 

a. Editing  

Peneliti akan memeriksa setiap rekam medis yang telah didapatkan 

dengan pasien yang tercatat telah melakukan persalinan di RSIA Ananda 

Makassar periode Mei-Desember tahun 2022. 

b. Coding 

Kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk 

bilangan/angka. Kegunaan coding adalah mempermudah pada saat analisis 

data dan juga pada saat entry data.  

c. Entri Data 

Entri data dilakukan dengan memasukkan setiap data ke program 

komputer untuk membuat distribusi frekuensi sederhana. 
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d. Tabulating 

Tabulating yaitu kegiatan menyusun data dalam table distribusi 

frekuensi yang berfungsi untuk meringkas data yang masuk ke dalam table 

yang telah dipersiapkan sehingga memudahkan dalam proses analisis data.  

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat ditujukan untuk menjelaskan masing-masing 

frekuensi dan proporsi dari variabel dependen dan variabel independen.  

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji chi square untuk 

melihat hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian ASI ekslusif.. 

 

H. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Peneliti melakukan penyeleksian calon responden yang 

memenuhi kriteria inklusi 

Membuat surat permohonan izin penelitian ditujukan kepada 

Direktur RSIA Ananda Makassar 

Peneliti memperoleh data calon  responden dari RSIA Ananda Makassar 

Peneliti menemui responden atau menghubungi melalui telepon/whatsapp 

untuk meminta responden berpartisipasi dalam penelitian 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dilakukan dan 

meminta persetujuan kepada calon responden. 

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji  

Menyusun proposal penelitian 
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I. Etika Penelitian 

Dalam proses melakukan penelitian, ada beberapa hal yang terkait dengan 

etik penelitian yang harus jalankan oleh peneliti, yaitu : 

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian  

kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai 

permohonan izin penelitian. 

3. Menjaga kerahasiaan data pasien sehingga tidak merasa dirugikan. 

4. Respect for the person: Menghormati segala harkat martabat manusia sebagai 

pribadi yang mempunyai kebebasan berkehendak atau memilih dan 

bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri. 

5. Beneficence dan nonmaleficence: Berkewajiban untuk membantu orang lain 

dengan dengan berbuat baik dan tidak merugikan siapapun.  

Peneliti memberikan kuesioner secara langsung atau melalui link google form serta 

penjelasan tata cara pengisian kuesioner kepada calon responden 

Setelah kuesioner terisi, peneliti melakukan pengumpulan 

data serta melakukan pengecekan kelengkapan data. 

Memasukkan informasi dan data yang diperoleh kemudian di 

analisis menggunakan aplikasi SPSS 

 

Menyajikan data dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam 

bentuk narasi 

 

Membuat kesimpulan hasil penelitian 
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6. Justice: Obyek penelitian berhak menerima perlakuan yang benar dan layak 

serta manfaat yang seimbang, peneliti tidak boleh mengambil kesempatan dan 

keutungan dari ketidakmampuan masyarakat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

1. Hasil Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

distribusi karakteristik responden berupa usia ibu, jenis kelamin anak, pendidikan, 

pekerjaan, status obstetri, metode persalinan, perilaku pemberian ASI ekslusif, dan 

tingkat pengetahuan ibu terhadap perilaku pemberian ASI ekslusif yang 

ditunjukkan sebagai berikut. 

1.1 Distribusi Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 Distribusi karakteristik responden 

Variabel 
Frekuensi 

n % 

Usia Ibu 

a. Usia <20 tahun 

b. Usia 20-35 tahun 

c. Usia >35 tahun 

 

11 

82 

19 

 

9,8 

73,2 

17 

Jenis kelamin anak 

a. Laki-laki 

b. Perempuan  

 

67 

45 

 

59,8 

40,2 

Pendidikan ibu 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Diploma/S1/S2/S3 

 

3 

7 

61 

41 

 

2,7 

6,3 

54,5 

36,0 

Pekerjaan ibu 

a. Karyawan 

b. Guru/dosen 

c. Tenaga kesehatan 

d. Wiraswasta 

e. PNS 

f. IRT 

 

18 

10 

6 

20 

20 

38 

 

16,1 

8,9 

5,4 

17,9 

17,9 

33,9 

Status Obstetri 

a. Primigravida 

b. Multigravida  

 

53 

59 

 

47,3 

52,7 

Metode Persalinan 

a. Normal 

b. SC 

 

75 

37 

 

67,0 

33,0 

Total 112 100,0 

  (Sumber: Data Primer, 2022) 
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Tabel 4.1 menunjukkan ibu dengan usia <20 tahun sebanyak 11 orang 

(9,8%), ibu usia 20-35 tahun sebanyak 82  orang (73,2%),  dan ibu dengan usia >35 

tahun sebanyak 19 orang (17,0%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu yang 

menyusui berusia 20-35 tahun. 

Jenis kelamin anak menunjukkan bahwa ibu dengan anak berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 67 orang (59,8%), sedangkan anak berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 45 orang (40,2%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu memiliki 

anak berjenis kelamin laki-laki. 

Pendidikan ibu menunjukkan bahwa pendidikan SD sebanyak 3 orang 

(2,7%), pendidikan SMP sebanyak 7 orang (6,3%). Pendidikan jenjang SMA 

sebanyak 61 orang (54,5%)  dan pendidikan jenjang Perguruan Tinggi sebanyak 41 

orang (36,6%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas memiliki pendidikan 

terakhir tingkat SMA. 

Pekerjaan ibu menunjukkan bahwa pekerjaan karyawan sebanyak 18 orang 

(16,1%), guru/dosen sebanyak 10 orang (8,9%), tenaga kesehatan sebanyak 6 orang 

(5,4%), wiraswasta sebanyak 20 orang (17,9%), PNS sebanyak 20 orang (17,9%), 

IRT sebanyak 38 orang (33,9%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu bekerja 

sebagai IRT. 

Status obstetri menunjukkan bahwa ibu primigravida sebanyak 53 orang 

(47,3%), sedangkan ibu multigravida sebanyak 59 orang (52,7%). Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas ibu memiliki status obstetri multigravida. 

Metode persalinan ibu menunjukkan ibu yang melahirkan secara normal 

sebanyak 75 orang (67,0%), sedangkan ibu yang melahirkan secara sectio caesarea 

sebanyak 37 orang (33%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu melahirkan 

secara normal. 

1.2 Pengetahuan ibu tentang ASI Ekslusif di RSIA Ananda Makassar 

Tabel 4.2 Pengetahuan ibu tentang ASI Ekslusif 

Pengetahuan Ibu 
Frekuensi 

n % 

a. Baik (jawaban benar >75%) 

b. Cukup (jawaban benar 55-75%) 

c. Kurang (jawaban benar <55%) 

31 

55 

26 

27,7 

49,1 

23,2 

Total 112 100,0 

(Sumber: Data Primer, 2022) 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa ibu dengan pengetahuan yang baik 

terhadap perilaku pemberian ASI ekslusif sebanyak 31 orang (27,7%), tingkat 

pengetahuan cukup sebanyak 55 orang (49,1%), sedangkan tingkat pengetahuan 

kurang sebanyak 26 orang (23,2%). Hal ini menunjukkan bahwa ibu menyusui di 

RSIA Ananda Makassar sebagian besar memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang perilaku pemberian ASI ekslusif. 

1.3 Perilaku Pemberian ASI Ekslusif di RSIA Ananda Makassar  

Tabel 4.3 Jenis Pemberian ASI Ekslusif 

Pemberian ASI 
Frekuensi 

n % 

a. ASI Ekslusif 

b. ASI Non Ekslusif 

78 

34 

69,6 

30,4 

Total 112 100,0 

(Sumber: Data Primer, 2022) 

 

Tabel 4.4 Perilaku Pemberian ASI Ekslusif 

Perilaku Pemberian ASI 
Frekuensi 

n % 

a. Sangat baik (skor 9-10) 

b. Baik (skor 6-8) 

c. Cukup (skor 3-5) 

d. Kurang (skor 0-2) 

22 

45 

23 

22 

19,6 

40,2 

20,5 

19,6 

Total 112 100,0 

(Sumber: Data Primer, 2022) 

Tabel 4.3 menunjukkan ibu yang  memberikan ASI ekslusif sebanyak 78 

orang (69,6%), sedangkan ibu yang tidak memberikan ASI ekslusif sebanyak 34 

orang (30,4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu menyusui di RSIA 

Ananda Maakassar memberikan ASI secara ekslusif. 

Tabel 4.4 menunjukkan ibu yang melakukan perilaku pemberian ASI 

ekslusif dengan sangat baik sebanyak 22 orang (19,6%), ibu yang melakukan 

perilaku pemberian ASI ekslusif dengan baik sebanyak 45 orang (40,2%), ibu 

yang melakukan perilaku pemberian ASI ekslusif dengan cukup baik sebenyak 23 

orang (20,5%), sedangkan ibu yang yang melakukan perilaku pemberian ASI 

ekslusif dengan kurang baik sebanyak 22 orang (19,6%). 
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2. Hasil Analisis Bivariat 

a. Hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian ASI di RSIA Ananda Makassar 

Tabel 4.4 Hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian ASI 

Pemberian ASI 

Pengetahuan 
Total 

p-value Baik Cukup Kurang 

n % N % n % n % 

ASI ekslusif 24 30,8 43 55,1 11 14,1 78 69,6 

0,003 ASI non ekslusif 7 20,6 12 35,3 15 44,1 34 30,4 

Total 31 27,7 55 49,1 26 23,2 112 100,0 

(Sumber: Data Primer, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa 112 responden yang melakukan 

pemberian ASI ekslusif sebanyak 78 orang (69,6%), sedangkan non ASI ekslusif 

sebanyak 34 orang (30,4%). Ibu yang melakukan pemberian ASI ekslusif sebagian 

besar memiliki tingkat pengetahuan cukup yakni sebanyak 43 orang (55,1%), 

sedangkan ibu yang tidak memberikan ASI ekslusif sebagian besar memiliki 

pengetahuan yang kurang sebanyak 15 orang (44,1%).  

Berdasarkan hasil uji Chi-Square, di dapatkan nilai significancy nilai p- value 

0,003 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan 

dengan pemberian ASI di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

b. Hubungan pengetahuan ibu dengan perilaku pemberian ASI di RSIA Ananda 

Makassar 

Tabel 4.5 Hubungan pengetahuan ibu dengan perilaku menyusui 

Pengetahuan 

ibu 

Perilaku Pemberian ASI 

Total 
p-value Sangat 

Baik 
Baik Cukup  

Kurang 

n % N % n % n % n % 

Baik 8 25,8 19 61,3 2 6,5 2 6,5 31 27,7 

0,000 
Cukup 10 18,2 21 38,2 18 32,7 6 10,9 55 49,1 

Kurang 4 15,4 5 19,2 3 11,5 14 53,8 26 23,2 

Total 22 19,6 45 40,2 23 20,5 22 19,6 112 100,0 

(Sumber: Data Primer, 2022) 
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Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa 112 responden dengan ibu yang 

memiliki pengetahuan baik tentang ASI ekslusif sebagian besar melakukan perilaku 

pemberian ASI ekslusif dengan baik (skor 6-8) sebanyak 19 orang (61,3%),  responden 

yang memiliki pengetahuan cukup tentang ASI ekslusif sebagian besar melakukan 

perilaku pemberian ASI ekslusif dengan baik (skor 6-8) sebanyak 21 orang (38,2%), 

sedangkan ibu yang memiliki pengetahuan kurang tentang ASI ekslusif sebagian besar 

melakukan perilaku pemberian ASI ekslusif dengan skor kurang (skor 0-2) sebanyak 14 

orang (53,8%). 

Berdasarkan hasil uji Chi-Square, di dapatkan nilai significancy nilai p- value 

0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan 

dengan perilaku pemberian ASI ekslusif di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

 

B. Pembahasan 

Hasil analisis hubungan antara pengetahuan dengan pemberian ASI eksklusif 

dapat diketahui bahwa dari 112 responden dapat diketahui bahwa terdapat 78 responden 

(69,6%) memberikan ASI secara ekslusif dengan sebagian besar memiliki pengetahuan 

yang cukup tentang perilaku pemberian ASI ekslusif sebesar 43 responden (55,1%). 

Sedangkan 34 responden (30,4%) tidak memberikan ASI secara ekslusif dengan 

sebagian besar memiliki pengetahuan yang kurang tentang perilaku pemberian ASI 

Eksklusif sebesar 15 responden (44,1%). 

Hasil uji chi-square diperoleh nilai p value adalah 0,003 < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan 

perilaku pemberian ASI eksklusif di RSIA Ananda Tahun 2022.  

Menurut Notoatmodjo (2012) pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi 

setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi 

melalui panca indra manusia, yakni indra penglihatan pendengaran, penciuman, rasa 

dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani 

(2019) yaitu melalui analisis bivariat dengan menggunakan uji chi-square bahwa 

pengetahuan ibu tentang pemberian ASI eksklusif mayoritas berpengetahuan kurang 

sebanyak 22 orang (36,7%) dari 60 responden, dan Ibu yang memiliki sikap terhadap 

pemberian ASI eksklusif mayoritas memiliki sikap negatif terhadap pemberian ASI 
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eksklusif ada sebanyak 31 orang (51,7%) dari 60 responden. Ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dan sikap Ibu tentang ASI eksklusif dengan pemberian 

ASI eksklusif. 

Menurut peneliti pemberian ASI Eklsusif pada bayi dipicu oleh pengetahuan 

terhadap manfaat ASI Ekslusif karena pengetahuan akan mengahasilkan perilaku 

seseorang. Ibu yang memiliki pengetahuan yang baik tentang ASI Ekslusif akan 

memberikan ASI Ekslusif pada bayinya. Begitu juga dengan sebaliknya jika ibu 

memiliki pengetahuan yang kurang maka besar kemungkinan ibu tidak memberikan 

ASI Ekslusif pada bayinya (Bancin, 2019). 

Hasil pembahasan dari Anggraini, et al (2020) menunjukkan bahwa ibu memiliki 

tingkat pengetahuan kurang, cenderung tidak memberikan ASI eksklusif dan ibu 

dibandingkan dengan ibu yang memiliki pengetahuan baik, memberikam ASI eksklusif. 

Hal ini terjadi karena adanya faktor yang menyebabkan ibu tidak memberikan ASI yaitu 

pendidikan yang rendah, kurangnya dukungan keluarga terutama suami, kurangnya 

pengaplikasian dalam perilaku menyusui bayi hal tersebut dikarenakan kurang 

informasi tentang kesempatan untuk memberikan ASI eksklusif dari tenaga kesehatan. 

Menurut Notoatmodjo (2012), pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor ekskternal. Faktor internal yaitu pendidikan, minat, pengalaman dan 

usia, seangkan faktor eksternal yaitu ekonomi, informasi dan kebudayaan/lingkungan. 

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya tingkat pengetahuan 

responden bukan hanya dipengaruhi oeh tingkat pendidikan responden yang mayoritas 

SMP (59,5%), tetapi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor ekskternal lainnya 

antara usia dan pengalaman. 

Pada penelitian ini didapatkan sebagian besar ibu hamil berusia 20-30 tahun 

sebanyak 82 orang (73,2%). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rica (2018) bahwa 

Umur 20 – 35 tahun adalah kelompok umur yang paling baik untuk hamil hingga 

menyusi sebab secara fisik sudah cukup kuat juga dari segi mental sudah cukup 

dewasa, sehingga dapat diartikan bahwa umur ibu mempengaruhi perilaku  pemberian  

ASI  ekslusif.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Dian Lestari (2018) yang juga menunjukan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara umur dengan pemberian ASI. 
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Faktor pendidikan juga menjadi salah satu pengetahuan yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan ibu dalam pemberian ASI ekslusif. Pada penelitian ini 

sebagian besar ibu memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA sebanyak 61 orang 

(54,5%). Penelitian Diah dkk (2018) menunjukkan ibu yang tingkat pendidikan tinggi 

atau baik dapat lebih mudah menerima segala informasi. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan ibu, maka semakin tinggi jumlah ibu yang tidak memberikan ASI pada 

bayinya. Kenaikan tingkat partisipasi wanita dalam pendidikan dan adanya emansipasi 

dalam segala bidang kerja dan kebutuhan masyarakat menyebabkan turunnya kesediaan 

menyusui dan lamanya menyusu.  

Namun, menurut penelitian Subur dkk (2020) pengetahuan ibu bukan hanya 

didapatkan melalui proses pendidikan formal, melainkan pengetahuan ibu tentang ASI 

eksklusif dapat diperoleh dari hasil pendidikan ibu yang bersifat informal melalui 

penyuluhan – penyuluhan, brosur atau media cetak, media sosial, hingga pemberian 

informasi tenaga kesehatan saat melakukan kunjungan ke posyandu atau Puskesmas.  

Selain itu, faktor yang mempengaruhi perilaku pemberian ASI adalah pekerjaan. 

Pada penelitian sebagian besar ibu tidak bekerja/IRT sebanyak 38 orang (33,9%). 

Penelitian Rica (2018) menunjukkan anyak  bahwa ibu yang bekerja besar 

kemungkinan bagi ibu untuk tidak memberikan ASI eksklusif, hal itu dikarenakan 

banyak waktu yang ibu habiskan untuk pekerjaannya. Namun sebaliknya bila status ibu 

adalah tidak bekerja maka besar kemungkinan bagi ibu untuk memberikan ASI 

eksklusif, karena banyak waktu luang ibu yang dapat digunakan untuk merawat 

dan memberikan kasih sayang untuk bayinya.  

Hasil penelitian pada Juliani et al. (2018) menunjukkan bahwa ibu yang memiliki 

pengetahuan cukup, tidak memberikan ASI eksklusif lebih tinggi dibandingkan dengan 

ibu yang memiliki pengetahuan baik dan memberikan ASI eksklusif. hal ini dipengaruhi 

adanya oleh faktor lingkungan yang mendukung. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan (Mamonto, 2018) yang menunjukkan bahwa 26,2% responden yang 

berpengetahuan kurang tidak memberikan ASI eksklusif dan 73% responden yang 

berpengetahuan baik tidak memberikan ASI eksklusif. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun ibu berpengetahuan baik atau kurang sangat mempengaruhi ibu dalam 

pemberian ASI eksklusif. Ada beberapa faktor yang mendorong ibu untuk tidak 
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memberikan ASI eksklusif yaitu adanya faktor kebudayaan dan keluarga yang sangat 

mempengaruhi ibu untuk menyusui secara eksklusif atau tidak.  

Pemberian ASI eksklusif pada bayi yang berusia <6 bulan merupakan bentuk 

perilaku pemberian ASI saja tanpa ada tambahan cairan atau makanan padat, selain 

obat-obatan dan vitamin. Adanya berbagai alasan dan faktor budaya yang melekat pada 

masyarakat sering kali bayi diberi makanan tambahan pada usia < 6 bulan. Perilaku ibu 

memberikan ASI secara eksklusif hanya dapat terbentuk apabila ibu mempunyai 

pengetahuan yang benar tentang ASI eksklusif mencakup pengertian, alasan pemberian 

ASI eksklusif, manfaat dan dampak yang dapat ditimbulkan apabila tidak memberikan 

ASI secara eksklusif. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin baik tingkat 

pengetahuan maka semakin baik perilaku pemberian ASI eksklusif (Nurhidayu, 2019). 

Berdasarkan uraian di atas, ibu yang memiliki pengetahuan memadai tentang ASI 

eksklusif akan lebih memperhatikan pentingnya ASI eksklusif bagi bayi maupun 

dirinya sendiri. Dengan demikian, ibu memiliki pengetahuan yang baik akan cenderung 

lebih berupaya memberikan ASI eksklusif kepada bayinya (Nurhidayu, 2019). 

Untuk memperbaiki kualitas bangsa Indonesia, bukan hanya perbaikan ASI 

ekslusif yang harus di pertahankan melainkan penyempurnaan pemberian asi sampai 2 

tahun sebagaimana WHO merekomendasikan pemberian ASI secara eksklusif kepada 

bayi selama enam bulan pertama kehidupan hingga mencapai usia 24 bulan untuk 

memastikan pertumbuhan dan kesehatan bayi yang optimal (UNICEF, 2020).  

Pada saat ini di Indonesia, 52 persen bayi berusia di bawah enam bulan menerima 

ASI eksklusif; suatu capaian yang menempatkan Indonesia di atas target WHO (50 

persen pada 2025) dan target pemerintah di dalam RPJMN. Namun, hanya separuh ibu 

yang melanjutkan pemberian ASI menjadi total 24 bulan sebagaimana dianjurkan oleh 

WHO. Artinya, hampir separuh dari seluruh anak Indonesia tidak menerima asupan gizi 

yang dibutuhkan selama dua tahun pertama kehidupan. Pemberian makanan dengan 

botol meningkatkan risiko penyakit karena botol sulit disterilkan dengan baik. Selain 

itu, makanan pendamping ASI yang diberikan kepada anak sering kali tidak sesuai 

dengan kebutuhan gizinya (UNICEF, 2020). 

Hasil analisis hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pemberian ASI 

eksklusif dapat diketahui bahwa dari 112 responden dapat diketahui bahwa ibu yang 

memiliki pengetahuan baik tentang ASI ekslusif sebagian besar melakukan perilaku 



 

51 

 

pemberian ASI ekslusif dengan baik (skor 6-8) sebanyak 19 orang (61,3%),  ibu yang 

memiliki pengetahuan baik tentang ASI ekslusif sebagian besar melakukan perilaku 

pemberian ASI ekslusif dengan baik (skor 6-8) sebanyak 19 orang (61,3%), ibu yang 

memiliki pengetahuan cukup tentang ASI ekslusif sebagian besar melakukan perilaku 

pemberian ASI ekslusif dengan cukup (skor 3-5) sebanyak 18 orang (32,7%), 

sedangkan ibu yang memiliki pengetahuan kurang tentang ASI ekslusif sebagian besar 

melakukan perilaku pemberian ASI ekslusif dengan skor kurang (skor 0-2) sebanyak 14 

orang (53,8%). 

Berdasarkan hasil uji Chi-Square, di dapatkan nilai significancy nilai p- value 

0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan 

dengan perilaku pemberian ASI ekslusif di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mega Ayu (2020) 

menunjukkan bahwa ibu yang memiliki pengetahuan baik, cenderung memberikan ASI 

eksklusif sedangkan ibu yang memiliki pengetahuan kurang, cenderung tidak 

memberikan ASI eksklusif. Penelitian ini mendapatkan hasil uji statistik untuk melihat 

hubungan pengetahuan dengan pemberian ASI eksklusif diperoleh nilai fisher’s =0,000 

atau ˂0,05, menunjukkan bahwa ada hubungan dengan pemberian ASI eksklusif. hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif 

maka akan semakin baik perilaku ibu tentang ASI eksklusif, sebaliknya semakin rendah 

tingkat pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif maka akan kurang baik perilaku 

pemberian ASI eksklusifnya.  

Menurut penelitian Nia Widia (2020), pada proses menyusui yang dilakukan oleh 

ibu, teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan 

perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Untuk mencapai keberhasilan 

menyusui diperlukan pengetahuan mengenai teknik-teknik menyusui yang benar. 

(Rinata, dkk 2016). Berdasarkan hasil penelitian Khoriyah & Prihatini (2014) 

mengatakan bahwa ada hubungan antara status paritas dengan keterampilan menyusui 

yang benar karena menurut peneliti pengetahuan ibu multipara lebih banyak dari pada 

pengetahuan ibu primipara karena faktor pengalaman dalam hal menyusui, dengan 

pengalaman maka seseorang dapat mempunyai pengetahuan yang lebih baik dari pada 

yang belum memperoleh pengalaman. 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku ibu terhadap pemberian ASI 

eksklusif pengetahuan, pendidikan, perkerjaan dapat berpengaruh terhadap keputusan 

ibu untuk menyusui atau tidak. Selain itu pengaruh iklan susu formula dan opini 

masyarakat lainnya serta kegiatan ibu ikut menentukan keputusan ibu tentang 

menyusui. Kurangnya pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif, belum dipahaminya ASI 

secara tepat dan benar oleh ibu dan keluarga/ lingkungannya, kurangnya pembekalan 

dari petugas kesehatan dapat menyebabkan ibu untuk memutuskan tidak menyusui atau 

memberi makanan pendamping terlalu cepat). Pengetahuan sangat berperan dalam sikap 

ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya. Apabila perilaku ibu dalam menyusui anak 

didasari pengetahuan, kesadaran dan sikap positif, maka perilaku tersebut akan bersifat 

langgeng dan sebaliknya jika perilaku tersebut tidak didasari pengetahuan dan 

kesadaran, maka perilaku tidak akan berlangsung lama (Mulyani, 2021). 

Berbagai faktor kegagalan proses laktasi yang seringkali terjadi baik dari bayi 

ataupun ibu. Salah satu faktor dari ibu yaitu cara menyusui yang tidak benar dapat 

menyebabkan puting susu nyeri/lecet dan payudara bengkak. Cara menyusui yang tidak 

benar dapat menyebabkan putting susu lecet dan ASI tidak keluar optimal. Hal ini dapat 

menimbulkan gangguan dalam proses menyusui sehingga pemberian ASI tidak adekuat, 

pemberian ASI yang tidak adekuat dapat mengakibatkan payudara bengkak (breast 

engorgement) karena sisa ASI pada ductus. Tingkat pengetahuan yang memadai 

merupakan dasar pengembangan cara berpikir seseorang dan jalan untuk memudahkan 

menerima motivasi dan selanjutnya memberikan perubahan pada sikap dan perilaku 

seseorang dalam melakukan tindakan menyusui. Kemampuan ibu dalam menyusui 

dengan benar khususnya bagi ibu primipara sangat mendukung keberhasilan ibu dalam 

menyusui dengan teknik yang benar (Yuni, 2020). 

Selain itu, persiapan psikologis ibu untuk menyusui pada masa kehamilan sangat 

berarti, karena keputusan dan sikap ibu yang positif harus ada pada saat kehamilan 

bahkan jauh sebelumnya. Sikap ibu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adat 

atau kebiasaan menyusui di daerah masing-masing, pengalaman menyusui sebelumnya, 

Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif, kehamilan diinginkan atau tidak, selain itu 

dukungan dari keluarga juga turut berperan penting. Pada ibu yang mempunyai sikap 

mendukung terhadap pemberikan ASI eksklusif dia akan berusaha keras untuk 
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memenuhi kebutuhan bayinya dalam hal ini adalah pemenuhan gizi dengan 

memberikan ASI secara ekslusif. Sementara ibu yang tidak mempunyai sikap 

mendukung terhadap pemberikan ASI eksklusif akan berusaha merubah perannya 

dalam masa laktasi dengan memberikan susu botol pada bayinya dengan alasan ASI 

tidak cukup, ibu bekerja, takut badan gemuk, selain itu dukungan dari keluarga juga 

sangat berpengaruh (Widiyanto, 2020). 

Dalam menyusui terdapat beberapa masalah dalam pemberian ASI yaitu putting 

ibu nyeri, putting susu lecet, payudara bengkak, mastitis dan abses payudara. Dalam 

menangani putting susu terasa nyeri dengan cara memastikan posisi ibu menyusui sudah 

benar, putting susu lecet disebabkan oleh posisi menyusui yang salah, payudara 

bengkak disebabkan oleh posisi mulut bayi dan putting susu ibu salah. Mencari posisi 

yang nyaman saat menyusui sangat penting karena tidak nyaman saat menyusui bisa 

membuat cemas, dan mengurangi atau menghentikan aliran susu. Bayi mungkin tidak 

mendapatkan cukup susu dan menyedot dengan keras sehingga akan menggagalkan 

proses laktasi (Mulyani, 2021).  

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di RSIA Ananda Makassar selama bulan Desember-

Januari tahun 2023 untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu dengan perilaku 

menyusui dengan beberapa keterbatasan yang didapatkan selama penelitian adalah 

keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dalam mengetahui besar faktor risiko pengetahuan ibu terhadap perilaku pemberian ASI 

di RSIA Ananda Makassar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Distribusi karakteristik demografi responden menunjukkan sebagian besar ibu di 

RSIA Ananda Makassar berusia 20-35 tahun, mayoritas memiliki anak berjenis 

kelamin laki-laki, serta pada tingkat pendidikan sebagian besar ibu memiliki tingkat 

pendidikan terakhir SMA. Sedangkan pada pekerjaan ibu menunjukkan sebagian 

responden tidak bekerja/IRT dan mayoritas ibu memiliki status obstetri 

multigravida. 

2. Perilaku pemberian ASI pada ibu di RSIA Ananda Makassar sebagian besar 

memberikan ASI secara ekslusif.  

3. Pengetahuan ibu terhadap perilaku pemberian ASI menunjukkan sebagian besar ibu 

di RSIA Ananda Makassar yang memberikan ASI secara ekslusif memiliki 

pengetahuan yang cukup, sedangkan ibu yang tidak memberikan ASI secara 

ekslusif sebagian besar memiliki pengetahuan yang kurang 

4. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan ibu dengan perilaku pemberian ASI di RSIA Ananda Makassar. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan sebagai berikut. 

1.  Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan skala penelitian yang lebih 

luas untuk mendapatkan hasil penelitian terbaru yang lebih akurat guna 

meningkatkan kesehatan sejak dini dengan pemberian ASI eksklusif dan adanya 

upaya promosi kesehatan sebagai sarana yang mendukung program ASI 

eksklusif. 

2. Perlunya edukasi kepada ibu menyusui terkait pentingnya memberikan ASI 

secara ekslusif dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. 

3. Perlu adanya pengawasan pemberian ASI eksklusif oleh tenaga kesehatan 

kepada ibu dengan cara memantau pemberian ASI seperti melalui KMS pada 

setiap kegiatan posyandu.  
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LAMPIRAN 

 

1. Lembar Informed Consent 

 

 

Persetujuan Menjadi Responden 

 
Selamat Pagi/Siang/Sore 

 

Perkenalkan nama Saya Muftihatul Jannah mahasiswa S1 Pendidikan Dokter, Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar, Saya bermaksud melakukan 

penelitian mengenai “HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN PERILAKU 

MENYUSUI DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2022”. Penelitian ini dilakukan 

sebagai tahap akhir dalam penyelesaian studi di Jurusan Pendidikan Dokter UIN 

Alauddin Makassar. 

 

Saya berharap Ibu bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini dimana akan 

dilakukan pengisian kuosioner ini yang terkait dengan penelitian. Semua informasi yang 

Ibu berikan terjamin kerahasiaannya.  

 

Setelah Ibu membaca maksud dan kegiatan penelitian diatas, maka saya mohon untuk 

mengisi nama dan tanda tangan ibu dibawah ini. 

 

Saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini. 

 
 

Nama :   
 

 

Tanda tangan :   
 

 

Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk ikut serta di dalam penelitian ini. 
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2. Kuesioner Demografi 

 

KUESIONER “HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN PERILAKU 

MENYUSUI DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2022” 

IDENTITAS RESPONDEN 
 

A. Pewawancara 

1. Nomor Responden  : 

2. Nomor Rekam Medik  :  

3. Tanggal Wawancara  :  

 

B. Identitas Bayi 

1. Nama    : 

2. Umur    :            bulan 

3. Jenis Kelamin   : 

4. Diberikan ASI Ekslusif  : Ya/Tidak 

 

C. Identitas Responden 

1. Nama    : 

2. Usia    :           Tahun 

3. Pendidikan   : 

 

4. Pekerjaan   : 

 

 

5. Suku    : 

6. Agama    : 

7. Pendapatan keluarga per bulan : Rp 

8. G P A    : Gravida Partus  Abortus 

9. Metode persalinan terakhir : (Normal//Sesar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tidak sekolah  4. SMA Sederajat 

2. SD    5. (S1/S2/S3) 

3. SMP Sederajat   

1. Karyawan  4. Wiraswasta 

2. Guru/ dosen  5. PNS 

3. Tenaga Kesehatan 6. IRT 
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3. Kuesioner Penelitian 

 

 
KUESIONER PENGETAHUAN RESPONDEN 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Semua pertanyaan harus di jawab 

2. Isi pertanyaan dengan memberi tanda silang (x) 

3. Setiap pertanyaan dijawab dengan satu jawaban yang sesuai menurut anda 

4. Bila ada yang kurang mengerti/jelas dapat di tanyakan kepada peneliti. 

 

No Soal 

1 

Apa saja yang perlu diperhatikan dalam manajemen menyusui? 

b. Perawatan payudara, cara memerah ASI, inisiasi menyusui dini (IMD), 

cara menyimpan ASI perah 

c. ASI ekslusif, teknik menyusui, cara memerah ASI, menyimpan ASI perah 

d. Inisiasi menyusui dini (IMD), menyimpan ASI, menyimpan ASI di kulkas 

e. Memeras ASI, inisiasi menyusui dii (IMD), memberikan ASI perah, ASI 

2 

ASI ekslusif adalah: 

a. Pemberian ASI sedini mungkin setelah melahirkan, diberkan tanpa jadwal 

dan tidak diberikan makanan tambahan lain sampai bayi berusia 6 bulan 

b. Pemberian ASI setelah melahirkan, diberikan setelah bayi diberi air 

putih/makanan lain sampai bayi berusia 2 tahun 

c. Pemberian ASI sampai usia bayi 1 tahun dan air putih 

d. Pemberian ASI selama 2 tahun dengan nasi tim dan air putih 

3 

Kapan sebaiknya pemberian ASI untuk pertama kali pada bayi ? 

a. Segera setelah lahir 

b. Ketika ASI keluar 

c. Ketika ibu sudah siap untuk menyusui bayi 

d. Setelah ibu tidak lelah setelah melahirkan 

4 

Berapa lama ibu harusnya memberikan hanya ASI pada bayi tanpa 

makanan/minuman tambahan ? 

a. Sampai 6 bulan 

b. Kurang dari 6 bulan 

c. Bayi berusia 3 bulan 

d. Bayi berusia 4 bulan 

5 

Kapan seharusnya bayi di beri makanan/minuman tambahan selain ASI ? 

a. Sampai 6 bulan 

b. Kurang dari 6 bulan 

c. Lebih dari 6 bulan 

a. Usia 4 bulan 

6 

Teknik menyusui yang benar adalah..... 

a. Menyusui dengan kepala bayi tertengadah, hanya puting susu yang masuk 

ke mulut bayi 

b. Mulut bayi terbuka lebar, menyusui dengan kepala bayi tertengadah 
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c. Bayi menempel pada ibu, kepala bayi menghadap payudara dan usahankan 

sebagian besar areola terutama bagian bawah masuk ke dalam mulut bayi 

d. Kepala bayi tertengadah, posisi yang nyaman bagi ibu dan areola tidak 

masuk ke mulut bayi 

7 

ASI yang diperah selanjutnya akan diberikan kepada bayi, sebaiknya diberikan 

dengan cara ? 

a. Menggunakan botol susu 

b. Menggunakan sendok 

c. Menggunakan dot 

d. Menggunakan empeng 

8 

Bagaimana penyajian ASI yang disimpan dilemari pendingin ? 

a. Dihangatkan dengan merendam di cangkir dalam air hangat 

b. Dipanaskan langsung diatas kompor 

c. ASI ditambahkan dengan air panas 

d. ASI dimasak sampai matang/panas 

9 

Bagaimana cara ibu agar ASI banyak keluar ..... 

a. Meningkatkan pemberian ASI (hisapan bayi) dan memijat payudara 

b. Makan secukupnya,olahraga secukupnya,menyusui bayi 

c. Olahraga bila sempat,pijat payudara 

d. Makan secukupnya,olahraga secukupnya,sering menyusui bayi 

10 

Memerah ASI dapat dilakukan dengan .... 

a. Memerah dengan tangan dan pompa ASI 

b. Hanya dengan pompa ASI 

c. Hanya dengan tangan 

a. Dengan pijat payudara 

11 

Sebelum menyusui sebaiknya puting susu diolesi dengan ASI, hal ini berguna 

agar .... 

a. Payudara kenyal 

b. Payudara mudah dihisap bayi 

c. Sebagai disinfektan dan menjaga kelembutan puting susu 

d. Payudara tidak keras dihisap bayi 

12 

Bagaimana jadwal pemberian ASI pada bayi ? 

a. Setiap 30 menit sekali 

b. Ketika bayi ingin menyusu 

c. 1 jam sekali 

d. 3 jam sekali 

 

13 

 

Menurut ibu apa keunggulan bayi yang diberikan ASI eksklusif dibandingkan  

dengan bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif 

a. ASI eksklusif membuat anak cerdas dan mandiri 

b. ASI eksklusif dapat menghindari bayi dari obesitas 

c. Jawaban A dan B benar 

d. Jawaban A benar 

 

14 

Ciri-ciri bayi mendapatkan ASI yang cukup antara lain... 

a. Bayi rewel 

b. Bayi tampak tenang 

c. Bayi terus bersendawa 

d. Puting payudara ibu terasa sakit 
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15 

 

 

Tujuan dari menyendawakan bayi setelah disusui adalah…… 

a. Mengeluarkan udara dalam lambung agar bayi tidak muntah 

b. Mempercepat pengosongan ASI dalam lambung 

c. Agar bayi merasa lebih kenyang 

a. Jawaban A dan C benar 

 

 

 

 

 

Kunci Jawaban Kuosioner Pengetahuan Responden Terkait ASI 

 

Pilihan Ganda 

1. B  

2. A  

3. A  

4. A  

5. A  

6. C  

7. C  

8. B  

9. A  

10. A  

11. B 

12. A 

13. A 

14. C 

15. B 
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KUESIONER PERILAKU MENYUSUI 
 

No Tindakan Menyusui Skor 

2 1 0 

1 Menyiapkan peralatan, seperti kapas, air 

hangat, bantal dan penopang kaki ibu. 

   

2 Memilih posisi yang paling nyaman untuk 

menyusui. Jika posisi duduk, punggung 

bersandar (tegap) dan kaki diberi penyangga 

(tidak boleh menggantung). 

   

3 Membaringkan bayi diatas bantal dengan baik 

dan posisi bayi menghadap perut ibu 

   

4 Telinga dan lengan bayi terletak pada satu 

garis lurus serta kepala tidak menengadah 

   

5 Melakukan masase payudara dan 

mengeluarkan sedikit ASI untuk membasahi 

putting susu 

   

6 Menopang payudara dengan tangan kiri atau 

tangan kanan dan empat jari menahan bagian 

bawah areola mamae sampai bayi membuka 

mulut. 

   

7 Setelah bayi siap menyusu memasukkan 

putting susu sampai daerah areola mamae 

masuk ke mulut bayi dan dagu bayi menempel 

pada payudara ibu. 

   

8 Mempertahankan posisi bayi yang tepat dan 

nyaman sehingga memungkinkan bayi dapat 

menghisap dengan benar 

   

9 Bayi tampak menghisap kuat dengan irama 

perlahan 

   

10 Menyusui bayi selama ia mau dan    

Keterangan: 

Skor 2 : Dilakukan dengan 

sempurna  

Skor 1 : Dilakukan tetapi tidak 

sempurna 

Skor 0 : Tidak dilakukan 
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4. Etik Penelitian
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5. Izin Penelitian 
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6. Surat Keterangan Telah Meneliti 
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7. Hasil SPSS 

 

Frequencies 

Statistics 

 Umur 
Jenis_Kela
min_Anak 

Pendidik
an 

Pekerja
an 

Status_ob
stetri 

   

N Valid 112 112 112 112 112    

Missin
g 

0 0 0 0 0 
   

Mean 2.07 1.40 3.25 4.14 1.53    

Percentil
es 

25 2.00 1.00 3.00 2.25 1.00    

50 2.00 1.00 3.00 5.00 2.00    

75 2.00 2.00 4.00 6.00 2.00    

 

Statistics 

 Metode ASI Pengetahuan 

N Valid 112 112 112 

Missing 0 0 0 

Mean 1.33 1.30 2.04 

Percentiles 25 1.00 1.00 2.00 

50 1.00 1.00 2.00 

75 2.00 2.00 3.00 

 

Frequency Table 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid <20 tahun 11 9.8 9.8 9.8 

20-35 tahun 82 73.2 73.2 83.0 
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>35 tahun 19 17.0 17.0 100.0 

Total 112 100.0 100.0  

 

Jenis_Kelamin_Anak 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 67 59.8 59.8 59.8 

Perempuan 45 40.2 40.2 100.0 

Total 112 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 3 2.7 2.7 2.7 

SMP 7 6.3 6.3 8.9 

SMA 61 54.5 54.5 63.4 

Diploma/S1/S2/S3 41 36.6 36.6 100.0 

Total 112 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Karyawan 18 16.1 16.1 16.1 

Guru/dosen 10 8.9 8.9 25.0 

Tenaga Kesehatan 6 5.4 5.4 30.4 

Wiraswasta 20 17.9 17.9 48.2 

PNS 20 17.9 17.9 66.1 

IRT 38 33.9 33.9 100.0 

Total 112 100.0 100.0  
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Status_obstetri 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Primigravida 53 47.3 47.3 47.3 

Multigravida 59 52.7 52.7 100.0 

Total 112 100.0 100.0  

 

 

Metode_Persalinan 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Normal 75 67.0 67.0 67.0 

SC 37 33.0 33.0 100.0 

Total 112 100.0 100.0  

 

 

ASI 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ASI Ekslusif 78 69.6 69.6 69.6 

Non Ekslusif 34 30.4 30.4 100.0 

Total 112 100.0 100.0  

 

Pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang (benar <55%) 26 23.2 23.2 23.2 

Cukup (55-75%) 55 49.1 49.1 72.3 

Baik (benar >75%) 31 27.7 27.7 100.0 
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Total 112 100.0 100.0  

 

Perilaku Menyusui 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sangat baik 22 19.6 19.6 19.6 

Baik 45 40.2 40.2 59.8 

Cukup 23 20.5 20.5 80.4 

Kurang 22 19.6 19.6 100.0 

Total 112 100.0 100.0  

 

Crosstabs 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

ASI * Pengetahuan 112 100.0% 0 0.0% 112 100.0% 

 

ASI * Pengetahuan Crosstabulation 

 

Pengetahuan  

Kurang (benar 
<55%) 

Cukup (55-
75%) 

Baik (benar 
>75%) 

 

ASI ASI Ekslusif Count 11 43 24  

% within ASI 14.1% 55.1% 30.8%  

% within Pengetahuan 42.3% 78.2% 77.4%  

Non Ekslusif Count 15 12 7  

% within ASI 44.1% 35.3% 20.6%  

% within Pengetahuan 57.7% 21.8% 22.6%  

Total Count 26 55 31  
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% within ASI 23.2% 49.1% 27.7%  

% within Pengetahuan 100.0% 100.0% 100.0%  

 

ASI * Pengetahuan Crosstabulation 

 Total 

ASI ASI Ekslusif Count 78 

% within ASI 100.0% 

% within Pengetahuan 69.6% 

Non Ekslusif Count 34 

% within ASI 100.0% 

% within Pengetahuan 30.4% 

Total Count 112 

% within ASI 100.0% 

% within Pengetahuan 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.973a 2 .003 

Likelihood Ratio 11.255 2 .004 

Linear-by-Linear Association 7.480 1 .006 

N of Valid Cases 112   

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 7.89. 
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Symmetric Measures 

 Value 

Asymptotic 
Standardized 

Errora 
Approximate 

Tb 

 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-.260 .096 -2.819 
 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

-.255 .097 -2.770 
 

N of Valid Cases 112    

 

Symmetric Measures 

 Approximate Significance 

Interval by Interval Pearson's R .006c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .007c 

N of Valid Cases  

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pengetahuan * Perilaku 112 100.0% 0 0.0% 112 100.0% 

Pengetahuan * Perilaku Crosstabulation 

 

Perilaku 

Total Kurang 

Pengetahuan Kurang (benar <55%) Count 14 26 

% within Pengetahuan 53.8% 100.0% 
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% within Perilaku 63.6% 23.2% 

Cukup (55-75%) Count 6 55 

% within Pengetahuan 10.9% 100.0% 

% within Perilaku 27.3% 49.1% 

Baik (benar >75%) Count 2 31 

% within Pengetahuan 6.5% 100.0% 

% within Perilaku 9.1% 27.7% 

Total Count 22 112 

% within Pengetahuan 19.6% 100.0% 

% within Perilaku 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35.599a 6 .000 

Likelihood Ratio 32.816 6 .000 

Linear-by-Linear Association 16.358 1 .000 

N of Valid Cases 112   

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 5.11. 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Asymptotic 
Standardized 

Errora 
Approximate 

Tb 

 

Interval by 
Interval 

Pearson's R 
-.384 .089 -4.360 

 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

-.366 .091 -4.129 
 

N of Valid Cases 112    
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Symmetric Measures 

 Approximate Significance 

Interval by Interval Pearson's R .000c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .000c 

N of Valid Cases  

 

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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8. Dokumentasi Penelitian 
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