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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ها

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A a ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, translasinya berupa gabungan huruf, yaitu. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥahَdan yā’ Ai a dan i ل ىَ 

وَ   fatḥahَdan wau Au a dan u م 

Contoh:  

 Kaifa  :كَيْفَ     

 Haula  : هَوْلَ     

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu.  

Harakat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan 

Tanda 

Nama 

.َ.َ.َ|َ َىَ.َ.َ.َى ا ر   
fatḥahَdan alif atau yā’ Ā a dan garis di atas 

 ل ى
kasrah dan yā’ ̄ì i dan garis di atas 

و  م 
ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas 



 

xiii 

 

 qì̄la   :   قِيْلَ 

 yamūtu   :  يَمُوْتُ 

4. Tā’ Marbūtah 

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtah yang diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka tā’ 

marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

ةٌَ ض  و  ف الَ ر  الا ط    :    rauḍah al-aṭfāl 

ل ةٌَ ي ن ةٌَال ف اض  د   al-madinah al-fāḍilah    :  ا ل م 

ةٌَ م  ك   al-ḥikmah    :            ال ح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangakan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasi in dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbanā     :     ر 

ي ن ا  najjainā     :    ن جَّ

قَ   al-ḥaqq     :    ال ح 

 nu’’ima     :      ن ع  مَ 

 aduwwun‘     :    ع د وَ 
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Jika huruf  ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ىَ --- ) maka ia ditranslasi seperti huruf maddah menjadi   ̄i. 

Contoh:  

 ali (bukan ‘aliyy atau aly)‘    :     ع ل ي َ 

ب يَ   arab ̄i (bukan ‘arabiyy  atau ‘araby)‘    :   ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif  

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh:  

سَ   al-syamsu (bukan asy-syamsu)    :   ال س م 

    َََََََ ل ةَ  ل ز  ال ز   :    al-zalzalah (az-zalzalah) 

ل ة َ  al-falsafah    :    ال ف ل س 

 al-bilādu    :     ال ب لا ذ

7. Hamzah 

Aturan transliterasai huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

نَ  و  ر   ta’murūna    :   تأ م 

ع َ    ’al-nau    :    الن و 

ءٌَ  syai’un    :      ش ي 
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تَ  ر   umirtu    :     أم 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim atau menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau lazim digunkan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-

Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah dan munaqasayah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh: 

Contoh: 

Fi-Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadw ̄in  

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah”  yang didahului partikel seperti huruf  jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

Hamzah. 

Contoh: 

 billāh    ب الل هََََََ

َالل هََََ ي ن  ذ   d ̄ìnullāh 

Adapun  tā’  marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

م ة َاللهَ  ح  َر   hum f ̄i raḥmatillāh   ه م َف ي 
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10. Huruf  Kapital 

Walau sistem huruf Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal, 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalaam 

catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaż ̄ì bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-laż ̄i unzila fih al-Qur’ān 

Naṣ ̄ìr al-D ̄ìn al-Ţūs ̄ì 

Abū Naṣr al-Farāb ̄ì 

Al-Gazāl ̄ì 

Al-Munqìż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. 
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Contoh: 

Abū al-Wal ̄ìd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : ibn Rusyd, Abū al-
Wal ̄ìd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wal ̄ìd Muhammad ibn) 

Naṣr Ḣāmid Abū Za ̄ìd, ditulis menjadi : Abū Za ̄ìd, Naṣr Ḣāmid (bukan: Za ̄ìd, 
Naṣr Ḣāmid Abū) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta ‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi salām 

H = Hijriah 

M = Masehi  

SM = Sebelum Masehi 

l. = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup) 

w. = Wafat tahun 

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

WHO = World Health Organization 
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ABSTRAK 

Nama : Syamsuriani 

NIM : 70600119004 

Judul   : Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi 

Bayi Riwayat BBLR pada Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar 

Tahun 2020-2022 

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang dilahirkan dengan berat 

badan kurang dari 2.500 gram atau disebut juga dengan low birth weight infants 

(LBWI). Terdapat beberapa masalah yang dapat ditimbulkan pada bayi dengan 

berat badan lahir rendah (<2.500 gr) ialah hipotermi, gangguan alat pencernaan, 

gangguan perkembangan paru-paru, gangguan immunologi, immatur hati, immatur 

ginjal, dan hipoglikemia. Kematangan fungsi saluran pencernaan pada bayi yang 

lahir dengan berat badan normal tentu berbeda dengan bayi yang lahir dengan berat 

badan lahir rendah, sehingga pemberian nutrisi pada bayi yang lahir dengan berat 

badan normal juga akan berbeda dengan pemberian nutrisi pada bayi BBLR. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui hubungan pemberian suplementasi susu formula 

dengan status nutrisi bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota 

Makassar Tahun 2020-2022.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik kuantitatif dengan pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Metode pengambilan sampel 

adalah teknik purposive sampling sebanyak 160 sampel. Hasil penelitian 

menunjukkan chi-square didapatkan nilai p-value ialah 0,001 (p<0,05) pada BB/U 

dan PB/U, pada BB/PB, dengan nilai chi-square didapatkan 0.080. Kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pemberian suplementasi susu 
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formula dengan status nutrisi BB/U dan PB/U, namun tidak terdapat hubungan pada 

BB/PB bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 

2020-2022. 

Kata Kunci: BBLR, Status Nutrisi, Suplementasi Susu Formula 
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ABSTRAK  

Nama : Syamsuriani 

NIM : 70600119004 

Judul : The Relationship between Formula Milk Supplementation and the 

Nutritional Status of  Low Birth Weight Infants at the Age of 0-6 Months 

at the Makassar City Health Center in 2020-2022 

Low birth weight (LBW) are babies born weighing less than 2,500 grams or 

also known as low birth weight infants (LBWI). There are several problems that 

can be caused to babies with low birth weight (<2,500 grams), namely 

hypothermia, digestive disorders, lung development disorders, immunological 

disorders, immature liver, immature kidneys, and hypoglycemia. The maturity of 

the function of the digestive tract in babies born with normal weight is certainly 

different from babies born with low birth weight, so that the provision of nutrition 

to babies born with normal weight will also be different from the provision of 

nutrition to LBW babies. The purpose of this study was to determine the relationship 

between giving formula milk supplementation and the nutritional status of babies 

with a history of LBW at the age of 0-6 months at the Makassar City Health Center 

in 2020-2022. 

This type of research is quantitative analytic research with the research 

approach used is cross sectional. The sampling method is a purposive sampling 

technique of 160 samples. The research results show chi square found the p-value 

is 0.001 (p<0.05) on BB/U and PB/U, on BB/PB, with a value chi square got 0.080. 

The conclusion in this study is that there is a relationship between giving formula 

milk supplementation and the nutritional status of BB/U and PB/U, but there is no 
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relationship between BB/PB of low birth weight babies at the age of 0-6 months at 

the Makassar City Health Center in 2020-2022. 

Keywords: LBW, Nutritional Status, Formula Milk Supplementation 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut World Health Organization (WHO), Bayi Berat Lahir Rendah 

(BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat badan < 2500 gr (WHO, 2018). 

Masalah BBLR memerlukan perhatian di berbagai negara terutama di negara yang 

memiliki sosial ekonomi yang rendah atau di negara berkembang (Thomas dkk., 

2017). BBLR bersiko lebih besar mengalami kesakitan dan kematian dibandingkan 

dengan bayi yang lahir dengan berat badan yang normal (WHO, 2017).  

Berdasarkan WHO, BBLR menyumbang sebesar 60-80% dari Angka 

Kematian Bayi (AKB) (WHO, 2017). Tingginya angka kematian bayi ini penting 

untuk diperhatikan sebab angka kematian bayi menjadi salah satu indikator derajat 

kesehatan suatu negara yang menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan 

kesehatan negara tersebut (Kemenkes RI, 2012). Berdasarkan data dari Kemenkes 

RI 2020, pada tahun 2019 penyebab kematian neonatal terbanyak adalah kejadian 

BBLR dengan kasus sebanyak 35.5%. Penyebab lainnya disebabkan oleh asfiksia 

sebanyak 27.0%, kelainan bawaan 12.5%, sepsis 3.5%, tetanus neonatorum 0.3% 

dan lainnya 21.4% (Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020). Pada tahun 

2020, penyebab kematian neonatal terbanyak di Indonesia adalah BBLR sebanyak 

35.2%, kemudian asfiksia 27.4%, kelainan kongenital 11.4%, infeksi sebanyak 

3.4%, tetanus neonatorum 0.3%, dan lainnya 22.5% (Ditjen Kesehatan Masyarakat, 

Kemenkes RI, 2021). 
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WHO menuliskan bahwa prevalensi kejadian BBLR di seluruh dunia 

sebesar 15% atau sekitar 20 juta kelahiran per tahun, dan 96% terjadi di negara 

berkembang, sekitar 72% di Asia dan 22% di Afrika (WHO, 2018). Indonesia 

merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki prevalensi kejadian BBLR 

cukup tinggi, WHO mencatat Indonesia masuk dalam 10 besar kasus BBLR, yaitu 

berada pada peringkat ke-9 dunia dengan persentase lebih dari 15.5% dari kelahiran 

bayi di setiap tahunnya (Ismayanah dkk., 2020). Prevalensi BBLR di tujuh negara 

Asia Tenggara, yakni Filipina 21%, Laos 15%, Kamboja 11%, Timor Leste 10%, 

Burma 9%, Indonesia 7%, dan Vietnam 5%, yang menunjukkan prevalensi BBLR 

di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam, tetapi lebih rendah dari Filipina, 

Laos, Kamboja, Timor Leste, dan Burma (Nations & Unicef, 2013).  

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019, kasus BBLR sebesar 

111.827 bayi. Prevalensi tertinggi terdapat di provinsi Jawa Timur dengan 

persentase 7.1% sebanyak 39.739 kasus, Jawa Barat 2.1% atau sekitar 18.656 kasus, 

Sumatera Utara 2.0% sebanyak 6.511 kasus, Sulawesi Selatan 4.4% sekitar 6.478 

kasus, kemudian menyusul Nusa Tenggara Timur dengan prevalensi 5.5% atau 

sekitar 4.954 kasus (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 

2020). Pada tahun 2020 kasus BBLR sebesar 129.815 kasus. Berdasarkan data 

tersebut, pada tahun 2020, kasus BBLR mengalami peningkatan sebanyak 17.988 

kasus dari tahun 2019. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan kasus 

BBLR tertinggi ke-5 di Indonesia sebanyak 6.353 kasus dengan persentase 4.2 % 

(Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021). 
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Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2018, kota Makassar merupakan wilayah yang memiliki prevalensi tertinggi 

kejadian BBLR di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kasus sebanyak 682 

(Riskesdas, 2018). Pada tahun 2019, kejadian tertinggi BBLR berada di Bulukumba 

(88%), Makassar (78%), dan Bone (41%), yang menunjukkan kota Makassar 

sebagai wilayah tertinggi ke-2 kejadian BBLR setelah Bulukumba (Dinas 

Kesehatan Sulawesi Selatan, 2020). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota 

Makassar tahun 2019, terdapat tiga puskesmas yang memiliki prevalensi tertinggi 

kejadian BBLR di Kota Makassar yaitu Puskesmas Tamangapa (12.63%), 

Puskesmas Daya (11.19%), dan Puskesmas Jongaya (7.92%) (Dinas Kesehatan 

Kota Makassar, 2020). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar 

tahun 2022, jumlah BBLR tertinggi berada di Puskesmas Tamangapa yaitu 

(11.43%), Toddopuli (10.41%), Antang (9.63%), Bira (8.86%), Antara (8.58%), 

Jongaya (7.94%), Kapasa (7.34%) (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2022).   

Terdapat beberapa komplikasi yang dapat ditimbulkan pada bayi dengan 

BBLR ialah hipotermi, gangguan alat pencernaan, gangguan perkembangan paru-

paru, gangguan immunologi, immatur hati, immatur ginjal, dan hipoglikemia 

(Afifah, 2020). Salah satu masalah yang menjadi perhatian pada bayi BBLR adalah 

gangguan pencernaan, sebab hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan anak. Pada 

bayi BBLR memiliki alat pencernaan yang belum matang seperti refleks hisap dan 

menelan yang masih belum baik, motilitas usus menurun, pencernaan serta absopsi 

vitamin yang larut dalam lemak kurang, sehingga ketika makanan selain ASI masuk 

ke dalam saluran pencernaan, maka akan menimbulkan gangguan pada 
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pencernaannya yang tentu berdampak pada pertumbuhan bayi (Kosim dkk., 2009). 

Data dari Kemenkes RI bahwa Bayi dengan BBLR berisiko mengalami stunting 

(Kemenkes RI, 2020). Oleh karena itu WHO menyarankan pemberian ASI 

eksklusif untuk bayi BBLR.  

WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sebagai salah satu cara 

efektif dalam pemenuhan nutrisi bayi dengan berat badan lahir rendah. ASI 

diberikan secara eksklusif sekurangnya selama 6 bulan pertama, kemudian ASI 

dilanjutkan selama 2 tahun yang dikombinasikan dengan makanan pendamping ASI 

(Ramadhan & Rahmawati, 2019). Sebagaimana yang tercantum dalam potongan 

QS al-Baqarah/2: 233, yang berbunyi. 

يُ رْضِعْنَ أَوْلََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚوَالْوَالِدَاتُ  … (٣٢٢)  

Terjemahnya: 

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

bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (Kementerian Agama RI, 2019).  

Berdasarkan potongan ayat diatas, dijelaskan mengenai waktu 

penyempurnaan penyusuan dalam Al-Qur’an. Berdasarkan Tafsir al-Mishbah Jilid 

01, terkait QS al-Baqarah ayat 233 tersebut dikatakan bahwa Al-Qur’an telah 

menggariskan bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua 

tahun, oleh karena itu para ibu diperintahkan untuk menyusukan anaknya sejak lahir 

hingga dua tahun penuh (batas maksimal dalam penyempurnaan penyusuan) 

(Shihab, 2002). Berdasarkan ayat diatas, arahan untuk memberikan ASI pada bayi 

oleh Allah swt. telah tercantum dalam Al-Qur’an, hal ini bukan tanpa alasan, 

mengingat banyaknya manfaat yang bisa anak dapatkan dari ASI tersebut. 
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Berdasarkan Pohan (2019), dikatakan bahwa keterangan dari para ahli kesehatan 

dan gizi, ASI merupakan nutrisi yang paling ideal diberikan kepada bayi (Pohan, 

2019), namun jika ibu kandung tidak mampu memberikan nutrisi tersebut kepada 

bayinya maka bayi dapat diberikan ASI donor atau ASI dari wanita lain, 

sebagaimana telah disebutkan dalam potongan QS al-Baqarah/2: 233 dan QS ath-

Thalaq/65: 6, yang berbunyi. 

Potongan QS al-Baqarah/2: 233. 

تُمْ باِلْمَعْرُ وْفِ  َ… (٣٢٢)  … وَاِنْ ارََدْتُّمْ اَنْ تَسْتَ رْضِعُوْْٓا اوَْلََدكَُمْ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآْ اٰتَ ي ْ

Terjemahnya: 

… dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut… 

(Kementerian Agama RI, 2019). 

Potongan QS ath-Thalaq/65: 6. 
 … وَإِنْ تَ عَاسَرْتمُْ فَسَتُ رْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ  (٧)

Terjemahnya: 

… dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya…(Kementerian Agama RI, 2019). 

Berdasarkan Tafsir al-Mishbah Jilid 01 dan Jilid 14: Bagi ibu yang tidak 

memiliki ASI yang cukup untuk bayinya dengan alasan yang dapat dibenarkan, 

maka ayah dapat mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya dan dapat 

diberikan bayaran berupa upah atau hadiah menurut yang patut. Mesipun demikian, 

air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Menurut penelitian ilmuan, anak 

akan merasa lebih nyaman ketika disusui oleh ibu kandungnya sebab sudah 

mengenal detak jantung ibunya saat masih di dalam kandungan (Shihab, 2002, 

2006). Berdasarkan kedua potongan ayat diatas, oleh karena pentingnya pemberian 
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ASI kepada bayi, maka dibolehkan pemberian ASI donor atau menyusukan anak 

kepada wanita lain jika ibu kandungnya tidak dapat memenuhi pemberian ASI ini  

dan juga dapat diberi upah kepada ibu yang memberikan ASI donor kepada 

bayinya. 

Penyusuan selama dua tahun ini, walaupun diperintahkan tetapi bukan 

kewajiban, namun ialah sebuah anjuran yang ditekankan, sebagaimana dalam 

penggalan QS al-Baqarah/2: 233 yang mengatakan, bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. Jika ingin mengurangi masa penyapihan, maka tidak 

mengapa, tetapi hendaknya jangan melebihi dari dua tahun (Shihab, 2002).  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 15, disebutkan bahwa pemberian ASI 

eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan dalam Pasal 7 (indikasi 

medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi), bayi dapat diberikan susu formula. 

ASI memiliki banyak kandungan zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan dan 

pertumbuhan bayi, meskipun demikian, masih banyak ibu yang mengkombinasikan 

pemberian ASI dengan susu formula sebagai asupan nutrisi bayinya dengan alasan 

produksi ASI kurang, bahkan ada pula yang mengesampingkan pemberian ASI 

pada bayinya, karena kurangnya kemampuan dalam manajemen laktasi dan 

dukungan dari keluarga (Bakri dkk., 2022). Namun, pada bayi BBLSR (berat lahir 

< 1500 gram), jika ASI ataupun ASI donor telah diberikan, tetapi tetap tidak dapat 

memenuhi kecukupan BBLSR yang sedang kejar tumbuh, maka dapat ditambahkan 

Human Milk Fortifikasi (HMF). Jika ASI yang difortifikasi HMF tidak cukup untuk 

mencapai kejar tumbuhnya atau jika ASI ataupun ASI donor tidak tersedia untuk 
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bayi BBLR maka bayi dapat diberikan susu formula prematur (Sulistijono dkk., 

2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2013 pasal 1 

angka 4, disebutkan bahwa susu formula adalah susu hewan ternak yang secara 

khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai usia 6 bulan 

(Permenkes, 2013). 

Secara umum, susu hewan yang diketahui oleh semua orang hanya diketahui 

sedikit manfaatnya, namun sesungguhnya air susu hewan memiliki manfaat yang 

banyak dari segi kesehatan, sehingga diperlukan oleh tubuh sejak kecil (Salwa 

Zakiyyah, 2021), sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS an-Nahl/16: 66 

yang berbunyi. 

 

Terjemahnya: 

Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi 

kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya 

(berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-

orang yang meminumnya (Kementerian Agama RI, 2019). 

Berdasarkan Tafsir al-Mishbah terkait QS an-Nahl/16: 66 tersebut 

dituliskan bahwa susu hewan ternak ini merupakan makanan yang mudah masuk 

ke dalam kerongkongan, bukan karena susu ini adalah cairan, melainkan juga 

karena susu hewan ternak ini lezat, bergizi, dan bebas dari aneka bakteri. Susu mirip 

dengan sisa makanan, tetapi bukan juga sisa makanan, karena susu adalah sesuatu 

yang suci, bergizi dan bermanfaat (Shihab, 2002). QS an-Nahl/16: 66  diatas 

menjelaskan terkait manfaat dari susu hewan. Susu hewan ternak ini merupakan 

salah satu susu yang memiliki sumber protein hewani yang bermanfaat dan kaya 

رَةً ۖ  (٦٦) شَّاربِِينَ نسُْقِيكُمْ مِمَّا فِي بطُوُنهِِ مِنْ بَ يْنِ فَ رْثٍ وَدَمٍ لَبَ نًا خَالِصًا سَائغًِا للِوَإِنَّ لَكُمْ فِي الَْْنْ عَامِ لَعِب ْ  
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akan berbagai zat gizi, sehingga zat gizi inilah yang berkhasiat bagi tubuh untuk 

pertumbuhan dan kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Enamberea dkk (2020) 

tentang pemberian ASI eksklusif, susu formula dan kombinasi keduanya terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-11 bulan, memberikan hasil bahwa 

terdapat 28 responden yang mengonsumsi ASI dan kombinasi susu formula 

memiliki pertumbuhan yang normal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lukman 

dkk (2020) tentang perbedaan pemberian ASI eksklusif dengan PASI terhadap 

tumbuh kembang pada anak usia 0-12 bulan, ditemukan hasil bahwa pemberian ASI 

eksklusif pada bayi 0-12 bulan memiliki kontribusi yang besar terhadap tumbuh 

kembang bayi jika dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan tambahan susu 

formula (PASI).  

Kematangan fungsi saluran pencernaan pada bayi yang lahir dengan berat 

badan normal tentu berbeda dengan bayi yang lahir dengan berat badan lahir 

rendah, sehingga pemberian nutrisi pada bayi yang lahir dengan berat badan normal 

juga akan berbeda dengan pemberian nutrisi pada bayi BBLR. Hal ini menjadi 

masalah yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian terdahulu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada bayi BBLR terkait “Hubungan 

Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status Nutrisi Bayi Riwayat BBLR 

pada Usia 0-6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan yang telah dipaparkan pada 

latar belakang, maka perlu dikaji lebih lanjut terkait: 

1. Apakah terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan 

status nutrisi (BB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas 

Kota Makassar Tahun 2020-2022? 

2. Apakah terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan 

status nutrisi (PB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas 

Kota Makassar Tahun 2020-2022? 

3. Apakah terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan 

status nutrisi (BB/PB) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas 

Kota Makassar Tahun 2020-2022? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Tidak terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status 

nutrisi (BB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota 

Makassar Tahun 2020-2022 

b. Tidak terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status 

nutrisi (PB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota 

Makassar Tahun 2020-2022 

c. Tidak terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status 

nutrisi (BB/PB) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota 

Makassar Tahun 2020-2022 
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2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi 

(BB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar 

Tahun 2020-2022 

b. Terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi 

(BB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar 

Tahun 2020-2022 

c. Terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi 

(PB/BB) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar 

Tahun 2020-2022 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1. 1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1. Suplementasi 

susu formula 

Suplementasi susu 

formula yang dimaksud 

dalam penelitian ini 

adalah pemberian susu 

yang secara khusus 

diformulasikan sebagai 

nutrisi tambahan ASI 

untuk bayi sampai 

berusia 6 bulan.  

Wawancara 

/Kuesioner 

1= Diberikan 

suplementasi 

susu formula 

2= Tidak 

diberikan 

suplementasi 

susu formula 

(hanya 

menggunakan 

ASI) 

Nominal 
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Tabel 1. 1 Definisi Operasional (lanjutan) 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Dependen 

2.  Status 

Nutrisi 

Status nutrisi yang 

dimaksud dalam 

penelitian ini adalah 

ukuran keberhasilan 

dalam pemenuhan 

nutrisi untuk anak yang 

diindikasikan oleh berat 

badan berdasarkan usia 

(BB/U), panjang badan 

berdasarkan usia 

(PB/U), dan berat badan 

berdasarkan panjang 

badan (BB/PB). 

- - Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berat badan (BB) yang 

dimaksud adalah berat 

badan bayi riwayat 

BBLR pada usia 0-6 

bulan yang dinyatakan 

dalam gram. 

Berat badan 

bayi usia 0-6 

bulan diukur 

dengan 

timbangan bayi 

dan kurva 

pertumbuhan 

WHO, 

sedangkan bayi 

usia 7-36 bulan 

menggunakan 

BB pada usia 0-

6 bulan yang 

terdapat dalam 

rekam medik. 

1= berat 

badan sangat 

kurang 

2= berat 

badan kurang  

3= berat 

badan normal  

4= risiko 

berat badan 

lebih  

Panjang badan yang 

dimaksud adalah 

panjang badan bayi 

riwayat BBLR pada 

usia 0-6 bulan yang 

dinyatakan dalam 

centimeter. 

Panjang badan 

bayi usia 0-6 

bulan diukur 

dengan 

timbangan bayi 

dan kurva 

pertumbuhan  

1= sangat 

pendek  

2= pendek  

3= normal  

4= tinggi 
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Tabel 1. 1 Definisi Operasional (lanjutan) 

Variabel Dependen 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

 Status 

Nutrisi 

 WHO, 

sedangkan bayi 

usia 7-36 bulan 

menggunakan 

PB pada usia 0-

6 bulan yang 

terdapat dalam 

rekam medik. 

 Nominal  

Berat badan menurut 

panjang badan yang 

dimaksud adalah berat 

badan berdasarkan 

panjang badan bayi 

riwayat BBLR pada 

usia 0-6 bulan yang 

dinyatakan dalam gram 

dan centimeter 

Berat badan dan 

panjang badan 

bayi usia 0-6 

bulan diukur 

dengan 

timbangan bayi 

dan kurva 

pertumbuhan 

WHO, 

sedangkan bayi 

usia 7-36 bulan 

menggunakan 

BB dan PB 

pada usia 0-6 

bulan yang 

terdapat dalam 

rekam medik. 

1= gizi buruk  

2= gizi 

kurang  

3= gizi baik  

4= berisiko 

gizi lebih 

5= gizi lebih 

6= obesitas 

Nominal  

Usia yang dimaksud 

dalam penelitian ini 

adalah usia pada saat 

data anak (BB dan PB) 

diambil. 

- -  

Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR) 

BBLR adalah adalah 

bayi yang lahir dengan 

berat badan < 2500 gr. 

Data berat 

badan lahir 

rendah 

diperoleh dari 

catatan medik. 

- - 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini membahas mengenai hubungan pemberian suplementasi susu 

formula dengan status nutrisi bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas 

Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira Kota 

Makassar Tahun 2020-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data primer dan data sekunder. Variabel independen dilakukan dengan cara 

wawancara atau kuesioner, sedangkan variabel dependen menggunakan data primer 

dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara mengukur langsung berat 

badan dan panjang badan bayi, sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara 

melihat buku Kesehatan Ibu dan Anak. 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 

 

No. 

 

Peneliti, Tahun 

 

Judul Penelitian 

 

Variabel 

 

Metode 

 

Hasil 

 

Perbedaan 

1.  Yolanda Damaris, 

2018 

Hubungan 

Pemberian Susu 

Formula dengan 

Berat Badan Bayi 1-

6 Bulan di 

Puskesmas Pancur 

Batu Kabupaten Deli 

Serdang Tahun 

2018. 

 

Variabel 

Independen 

(bebas)= susu 

formula. 

Variabel 

Dependen 

(terikat)= 

berat badan 

bayi. 

Penelitian  

analitik  

observasional  

dengan  

desain cross  

sectional. 

Mayoritas responden (24 

orang) yang diberikan susu 

formula memiliki berat 

badan normal. 

Variabel independen yang 

berbeda yakni pemberian 

susu formula, tanpa 

pemberian ASI.  
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Tabel 1. 2 Kajian Pustaka (lanjutan) 

 

No. 

 

Peneliti, Tahun 

 

Judul Penelitian 

 

Variabel 

 

Metode 

 

Hasil 

 

Perbedaan 

2.  Imelda Fitri, 2020 Pengaruh Kenaikan 

Berat Badan Bayi 

Berat Lahir Rendah 

yang Mendapat 

Kombinasi ASI-Pasi 

Variabel 

Independen= 

pemberian 

ASI-Pasi.                              

Variabel 

dependen= 

berat badan 

BBLR. 

Penelitian 

deskriptif 

analitik yang 

bersifat 

kuantitatif 

dengan desain 

penelitian cross 

sectional 

Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara berat 

badan lahir dengan berat 

badan setelah 14 hari 

pertama perawatan. Rata-

rata berat badan responden 

sebelum mendapat 

kombinasi ASI-PASI adalah 

1885.4 gram. Setelah 

mendapat kombinasi ASI-

PASI selama 14 hari 

pertama perawatan 

diperoleh rata-rata berat 

badan responden 2023.5 

gram. 

 

- Peneliti hanya meneliti 
berat badan BBLR 

- Jenis penelitian 
deskriptif analitik 
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Tabel 1. 2 Kajian Pustaka (lanjutan) 

 

No. 

 

Peneliti, Tahun 

 

Judul Penelitian 

 

Variabel 

 

Metode 

 

Hasil 

 

Perbedaan 

3.  Rosita Rahel 

Enambere, Maria 

Dyah Kurniasari, 

Dary, Kukuh 

Pambuka Putra. 

2020 

Pemberian ASI 

Eksklusif, Susu 

Formula dan 

Kombinasi 

Keduanya terhadap 

Pertumbuhan dan 

Perkembangan Anak 

Usia 6-11 Bulan di 

Puskesmas 

Cebongan Salatiga. 

Variabel 

independen= ASI 

eksklusif, susu 

formula dan ASI-

susu formula. 

Variabel 

dependen= 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

anak. 

Penelitian 

kuantitatif 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Mayoritas anak usia 6-11 

bulan yang mengonsumsi 

ASI eksklusif memiliki 

pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang 

normal. Anak yang diberi 

susu formula dan kombinasi 

keduanya menunjukkan 

bahwa semua anak memiliki 

pertumbuhan dan 

perkembangan yang normal. 

- Memiliki variabel 
dependen tambahan 

yakni perkembangan 

anak.  

- Meneliti usia bayi yang 
beda, yakni 6-11 bulan. 

4.  Sartika Lukman, 

Sri 

Wahyuningsih, 

Rahmawati, 

Sakriawati M. 

2020 

Perbedaan 

Pemberian ASI 

Eksklusif dengan 

PASI terhadap 

Tumbuh Kembang 

pada Anak Usia 0-12 

Bulan. 

Variabel 

independen= ASI 

eksklusif, PASI. 

Variabel 

dependen= 

tumbuh kembang 

bayi 

Study 

komparatif 

dengan uji 

mann 

whitney test 

Pemberian ASI eksklusif 

pada anak usia 0-12 bulan 

memiliki kontribusi besar 

terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak jika 

dibandingkan dengan anak 

yang mendapat tambahan 

susu formula (PASI) 

- Meneliti perkembangan 
bayi 

- Meneliti usia bayi yang 

berbeda, yakni 0-12 
bulan. 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status 

nutrisi pada bayi (BB/U, PB/U, BB/PB) riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di 

Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas 

Bira Kota Makassar Tahun 2020-2022. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran jumlah bayi usia 0-6 bulan dengan Riwayat BBLR 

yang mendapat suplementasi susu formula di Puskesmas Tamangapa, 

Puskesmas Antang, Puskesmas Jongaya dan Puskesmas Bira Tahun 2020-2022.  

b. Untuk mengetahui gambaran jumlah bayi usia 0-6 bulan dengan Riwayat BBLR 

yang mendapat ASI di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Antang, Puskesmas 

Jongaya dan Puskesmas Bira Tahun 2020-2022.  

c. Untuk mengetahui gambaran status nutrisi berat badan berdasarkan usia pada 

bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan suplementasi susu 

formula di Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022. 

d. Untuk mengetahui gambaran status nutrisi panjang badan berdasarkan usia bayi 

riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan suplementasi susu formula di 

Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022. 

e. Untuk mengetahui gambaran status nutrisi berat badan berdasarkan panjang 

badan bayi usia 0-6 bulan dengan Riwayat BBLR yang mendapat suplementasi 

susu formula dan ASI di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Antang, Puskesmas 

Jongaya dan Puskesmas Bira Tahun 2020-2022.  
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G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah wawasan dan pengetahuan pada bidang kedokteran dan 

kesehatan khususnya mengenai hubungan pemberian suplementasi susu formula 

dengan status nutrisi bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas 

Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira Kota 

Makassar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah  

 Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan suatu 

kebijakan dan dapat digunakan sebagai strategi promosi kesehatan bagi 

masyarakat. 

b. Bagi masyarakat  

 Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan guna untuk memperluas 

wawasan dan pengetahuan terutama mengenai status nutrisi bayi riwayat BBLR dan 

pentingnya pemberian gizi pada bayi riwayat BBLR. 

c. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Susu Formula 

1. Definisi Susu Formula 

Susu formula merupakan produk olahan susu yang dibuat khusus untuk bayi 

dan memiliki kandungan menyerupai kandungan yang dimiliki ASI, tetapi tidak 

seluruh zat gizi yang terkandung di dalamnya dapat diserap oleh bayi (Suryani, 

2021). Berdasarkan Permenkes No 39 tahun 2013 pasal 1 angka 4, disebutkan susu 

formula adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI 

untuk bayi sampai 6 bulan (Permenkes, 2013).  

Susu formula merupakan makanan pendamping ASI jika diberikan kepada 

bayi setelah berusia 6 bulan dan dapat dikatakan sebagai makanan pendamping ASI 

dini jika diberikan kepada bayi sebelum usia yang dianjurkan, yaitu kurang dari 6 

bulan (Suryani, 2021). Susu formula boleh diberikan pada bayi yang berusia kurang 

dari 6 bulan jika terdapat indikasi medis, ibu meninggal dunia, dan ibu terpisah dari 

bayi (Permenkes RI, 2013). Jika ASI yang diperoleh bayi dari ibunya sudah terbukti 

tidak cukup untuk tumbuh kembangnya, yaitu bayi yang lahir dengan usia gestasi 

kurang dari 32 minggu, berat badan kurang dari 1500 gram, atau bayi yang berisiko 

mengalami hipoglikemia, maka dapat diberikan tambahan susu formula untuk 

sementara waktu (Sjarif dkk., 2011). 
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2. Jenis – jenis Susu Formula  

Formula untuk bayi cukup bulan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Berdasarkan usia 

1) Formula pertama (starter formula), merupakan formula yang berbahan dasar 

protein susu sapi, dan digunakan sejak lahir hingga berusia 12 bulan. 

Formula ini ada juga yang berbahan dasar soya dan susu kambing (Sjarif 

dkk., 2011). 

2) Formula lanjutan (follow-on formula), merupakan susu formula yang 

diberikan pada bayi usia 6 bulan ke atas. Perbedaan kandungan starter 

formula dan follow-on formula adalah dari kandungan mineral (zat besi dan 

kalsium) (Sjarif dkk., 2011).  

b. Berdasarkan Kandungan Proteinnya  

 Menurut Fitriati & Fahrudin (2019) dan Sjarif dkk (2011), jenis–jenis susu 

formula berdasarkan kandungan proteinnya dibagi berdasarkan pembagian berikut. 

1) Susu Formula Berbahan Dasar Protein Susu Sapi 

Susu formula susu sapi merupakan susu formula yang terbuat dari susu sapi. 

Susu formula yang dibuat dari susu sapi ini telah diproses dan diubah kandungan 

komposisinya sebaik mungkin agar dapat menyamai komposisi ASI, namun susu 

formula tetap tidak dapat menyerupai ASI 100% (Sjarif dkk., 2011) Dalam proses 

ini, kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan mineral dari susu sapi telah diubah 

serta diperkaya dengan vitamin dan mineral, sehingga mengikuti komposisi yang 

dibutuhkan dan sesuai untuk bayi berdasarkan usia (Fitriati & Fahrudin, 2019). 
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Formula ini merupakan pilihan standar untuk bayi cukup bulan tanpa riwayat alergi, 

asma, eksim di dalam keluarga (Sjarif dkk., 2011). 

2) Formula Berbahan Dasar Protein Susu Kambing 

Susu formula susu kambing lebih mudah dicerna dibandingkan susu 

formula susu sapi, namun tingginya protein yang terdapat dalam susu kambing, 

dapat mengalami asidosis. Susu ini juga memiliki asam lemak esensial (linoleat, 

arakidonat) yang lebih banyak daripada susu sapi. Susu formula susu kambing 

memiliki kalsium 13% lebih banyak, vitamin B6 25% lebih banyak, vitamin A 47% 

lebih banyak, kalium 134% lebin banyak, niasin tiga kali lebih banyak, kuprum 

empat kali lebih banyak, selenium 27% lebih banyak dari susu formula susu sapi. 

Jika dibandingkan dengan susu kambing, susu sapi memiliki beberapa kelebihan, 

yakni vitamin B12 lima kali lebih banyak, dan asam folat sepuluh kali lebih banyak 

(Sjarif dkk., 2011). Pada beberapa negara yang masih mengikuti aturan adat, susu 

kambing sering diberikan pada bayi penderita alergi susu sapi, tetapi susu kambing 

bukan jenis susu yang susunan nutrisinya lengkap untuk bayi (Fitriati & Fahrudin, 

2019). 

3) Susu Formula Berbahan Dasar Kedelai atau Soya 

Susu formula khusus ini merupakan formula khusus yang diberikan pada 

bayi yang mengalami alergi susu sapi, bayi dengan intoleransi laktosa, bayi dengan 

masalah pencernaan, misalnya diare ataupun kolik. Penggunaan susu kedelai hanya 

bersifat sementara (Fitriati & Fahrudin, 2019).  
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4) Susu Formula Ekstensif Hidrolisa 

Susu formula ekstensif hidrolisa merupakan susu pengganti pada bayi yang 

alergi terhadap susu sapi, susu ini mengandung protein susu sapi hidrolisa (melalui 

pemrosesan khusus). Susu formula ini tidak terlalu enak dan relatif mahal, karena 

protein whey lebih mudah didenaturasi (dirusak) oleh panas, dibandingkan pada 

protein kasein yang lebih tahan terhadap panas. Oleh karena itu, proses denaturasi 

whey dapat diterima oleh penderita alergi susu sapi (Fitriati & Fahrudin, 2019). 

5) Susu Formula Hidrolisis Parsial 

Susu hidrolisa parsial masih mengandung peptida dalam jumlah besar 

sehingga masih berpotensi untuk menyebabkan alergi terhadap susu sapi. Jenis 

dalam susu formula hidrolisa parsial yang banyak digunakan yaitu susu 

hipoalergenik. Susu ini direkomendasikan untuk penderita yang beresiko tinggi 

terhadap alergi. Penelitian menunjukan pemberian susu formula ini dapat 

mengurangi onset gejala alergi yang ditimbulkan (Fitriati & Fahrudin, 2019). 

6) Susu Formula Sintesis Asam Amino 

Susu formula sintesis asam amino merupakan susu yang berbahan dasar 

asam amino 100% yang hipoalergenik. Rasa dari susu formula ini relatif lebih enak 

dan rasanya lebih diterima oleh bayi pada umumnya, akan tetapi harganya yang 

relatif mahal. Kegunaan neocate untuk mengatasi gejala alergi makanan persisten 

dan berat, seperti multiple food protein, intolerance, alergi terhadap extensively 

hidrolysed formulae (Fitriati & Fahrudin, 2019).  
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3. Kandungan Gizi Susu Formula 

Kandungan gizi susu yang terdapat pada susu formula adalah arachidonic 

acid, docosahexaenoic acid, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan 

prebiotik (Fitriati & Fahrudin, 2019; Sjarif et dkk., 2011). 

a. Arachidonic Acid 

Arachidonic acid (AA) sering disebut juga dengan AHA atau ARA, ini 

merupakan unsur penting yang berperan penting dalam pembentukan jaringan otak, 

sehingga sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak (Fitriati & Fahrudin, 2019). 

b. Docosahexaenoic Acid 

Docosahexaenoic acid (DHA) mempunyai fungsi yang sama dengan AA, 

AHA, atau ARA sebagai pendukung perkembangan otak dan indera penglihatan 

(Fitriati & Fahrudin, 2019). 

c. Protein 

Kualitas protein yang terdapat dalam makanan tergantung pada susunan 

asam amino dan mutu cernanya. Berdasarkan hasil penelitian, protein susu, telur, 

daging, dan ikan memiliki nilai gizi yang paling tinggi. Protein susu dapat dibagi 

menjadi dua golongan, yaitu kasein (casein) dan whey (laktalbumin, laktoglobulin, 

dan lain-lain). Kandungan protein kasein pada susu formula lebih banyak 

dibandingkan dengan protein whey, berbeda dengan kandungan protein pada ASI, 

walaupun telah dimodifikasi semirip mungkin. Whey susu formula mengandung 

laktoglobulin beta yang bersifat sangat antigenik diantara protein susu sapi lainnya 

(Fitriati & Fahrudin, 2019). Anjuran kandungan protein susu formula sebesar 1.8-

2 g/100kkal atau tidak melebihi 3 g/100kkal, sedangkan susu formula berbahan 
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dasar isolate protein kedelai harus memiliki kandungan protein minimal 2.25 

g/100kkal dan maksimum 3.0 g/100kkal (Sjarif dkk., 2011). 

d. Lemak  

Kandungan lemak total yang disarankan pada susu formula adalah 4.4-

6.0g/100kkal atau seimbang dengan 40-54% kandungan energi ASI (Sjarif dkk., 

2011). Susu sapi lebih tinggi mengandung asam lemak rantai pendek dan asam 

lemak jenuh. Alat pencernaan anak lebih cepat menyerap asam lemak jenuh. Lemak 

bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan belajar dan memori anak (Fitriati & 

Fahrudin, 2019).  

e. Karbohidrat  

Karbohidrat merupakan sumber energi yang penting bagi pertumbuhan 

bayi. Jumlah minimum karbohidrat total yang disarankan dalam susu formula 

adalah 9 g/100kkal, dan kandungan karbohidrat maksimal yang disarankan sebesar 

14 g/100kkal atau sekitar 56% dari kebutuhan energi (Sjarif dkk., 2011). 

f. Vitamin 

Vitamin merupakan zat gizi yang esensial. Apabila kekurangan vitamin 

tertentu dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan dan dapat menimbulkan 

penyakit tertentu (Fitriati & Fahrudin, 2019). Kandungan vitamin D3 yang 

disarankan adalah 1-2.5µg/100kkal, kandungan vitamin E yang dianjurkan dalam 

susu formula adalah 0.5-5 mg α-TE/100kkal dan tidak kurang dari 0.5 mg/g asam 

linoleat, kandungan vitamin K yang dianjurkan dalam susu formula yaitu 4-

25µg/100kkal (Sjarif dkk., 2011).  
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g. Mineral dan elemen trace 

Kandungan besi minimum sebesar 1 mg/100kkal. Kandungan besi pada 

formula dengan bahan dasar protein susu sapi dan hidrolisatnya berkisar 0.3-1.3 

mg/100 kkal, sedangkan yang berbahan dasar protein kedelai harus mengandung 

besi sebesar 0.45-20 mg/100kkal, kandungan kalsium susu formula disarankan 

sebesar 50-140 mg/100kkal, natrium 20-60 mg/100kkal, kalium 60-160 

mg/100kkal, dan klorida 50-160mg/100kkal (Sjarif dkk., 2011). 

h. Prebiotik 

Unsur penting dalam susu formula adalah zat prebiotik. Prebiotik pada susu 

formula berperan sebagai nutrisi yang dapat membantu menyempurnakan sistem 

pencernaan bayi, agar terhindar dari sembelit (Fitriati & Fahrudin, 2019). 

4. Faktor yang Memengaruhi Pemberian Susu Formula 

Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi pemberian susu formula sebagai 

berikut. (Azzahra & Kusumaningsih, 2020; Ipsan & Dewanto, 2021; Yulendasari 

& Firdaus, 2019) 

a. Pengetahuan Ibu 

Rendahnya tingkat pengetahuan tentang ASI selama 6 bulan dan tidak boleh 

melakukan pemberian susu formula usia bayi ≤ 6 bulan. Hal ini dikarenakan 

kurangnya informasi dan pengetahuan ibu mengenai nutrisi dan manfaat yang 

terkandung dalam ASI juga resiko pemberian susu formula dini. Selain itu, 

kebanyakan ibu hanya sekedar tahu tanpa memahami serta menerapkan ASI secara 

eksklusif pada bayinya (Azzahra & Kusumaningsih, 2020).  
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 Ibu memberikan susu formula kepada bayinya karena berpikir bahwa 

pemberian ASI tidak dapat dilakukan apabila dalam keadaan sakit dan meminum 

obat over the counter (OTC) yang sebenarnya tidak membahayakan bayinya. 

Persepsi ini dapat berasal dari banyak faktor seperti kurangnya pengetahuan ibu 

terkait masalah menyusui atau pemberian edukasi yang kurang lengkap oleh tenaga 

medis (Ipsan & Dewanto, 2021). 

 Kurangnya pemahaman ibu dan tenaga medis dalam pemberian nutrisi pada 

bayi terutama pada bayi dengan kondisi prematur atau BBLR sehingga timbul 

persepsi yang salah terkait pemberian susu formula. Persepsi yang salah 

menyebabkan besarnya lama durasi dan penggunaan berlebih dari susu formula 

yang tidak sesuai indikasi. Seharusnya pemberian ASI atau ASI donor lebih 

dimaksimalkan dalam kondisi seperti ini (Ipsan & Dewanto, 2021).  

Ibu beranggapan bayi yang diberikan susu formula cenderung lebih cepat 

mengalami peningkatan berat badan dibandingkan bayi yang hanya diberikan ASI 

eksklusif. Ibu tidak mengetahui efek samping dari pemberian berlebih dari susu 

formula tersebut. Susu formula cenderung akan lebih cepat mengalami peningkatan 

berat badan dari pada pemberian ASI. Hal ini dikarenakan susu formula sulit 

dicerna oleh usus bayi yang menyebabkan penimbunan lemak. Bayi yang 

mengonsumsi susu formula dan memiliki berat badan yang lebih diperkirakan 

karena kelebihan air dan komposisi lemak yang berbeda dibandingkan bayi yang 

diberikan ASI eksklusif (Enamberea dkk., 2020). 
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b. Pendidikan Ibu 

Semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka kemampuannya untuk 

menyerap informasi semakin baik, sehingga pengetahuannya semakin baik pula. 

Pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. 

Seseorang yang berpendidikan dan berpengetahuan luas lebih bisa menerima alasan 

untuk memberikan ASI, karena pola pikirnya yang lebih realistis dibandingkan 

dengan tingkat pendidikan rendah (Azzahra & Kusumaningsih, 2020; Ipsan & 

Dewanto, 2021; Yulendasari & Firdaus, 2019). 

c. Faktor Promosi Susu Formula 

Faktor promosi susu formula adalah faktor yang cukup berpengaruh 

terhadap pemberian susu formula pada bayi. Promosi susu formula tersedia dalam 

berbagai media, seperti media cetak, iklan di tv, penawaran sampel susu formula, 

agen-agen susu formula, dan lain-lain. Selain melalui media yang sudah disebutkan 

dapat pula melalui badan-badan kesehatan yang berinteraksi dengan ibu menyusui. 

Mayoritas sumber informasi mengenai susu formula berasal dari tenaga nonmedis. 

Tingginya promosi susu formula dapat menimbulkan persepsi-persepsi, seperti 

susu formula memiliki kandungan nutrisi yang penting bagi bayi, susu formula 

dibutuhkan oleh bayi sebagai asupan selain ASI, dan susu formula adalah pilihan 

yang praktis dan efisien. Persepsi-persepsi tersebut mempengaruhi pemberian 

asupan pada bayi terutama saat dihadapkan pada masalah menyusui, sehingga ibu 

kemudian memutuskan untuk memberikan susu formula sebagai asupan nutrisi 

bayinya (Azzahra & Kusumaningsih, 2020; Ipsan & Dewanto, 2021). 
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d. Pekerjaan Ibu 

Faktor ibu bekerja mengakibatkan kurangnya waktu untuk berinteraksi 

dengan anak, dan terpaksa tidak menyusui anaknya karena alasan disibukkan oleh 

pekerjaan. Ketidaklengkapan sarana dan prasarana di tempat kerja yang dialami 

oleh ibu memperlihatkan kurangnya dukungan menyusui di tempat kerja yang 

berujung pada kegagalan dalam program ASI eksklusif (Azzahra & 

Kusumaningsih, 2020; Ipsan & Dewanto, 2021; Yulendasari & Firdaus, 2019). 

e. Kondisi Kesehatan Ibu 

Faktor kesehatan ibu juga berpengaruh pada pemberian susu formula pada 

bayi. Ibu terinfeksi HIV, HTLV-1/2 (Human T-cell lymphotropic virus type I atau 

type II), menggunakan obat terlarang seperti PCP (Phencyclidine) atau cocaine 

merupakan kontraindikasi mutlak pemberian ASI pada bayi. Terdapat juga kondisi 

sementara ibu tidak boleh menyusui atau memberikan ASI perah jika ibu terinfeksi 

brucellosis yang tidak diobati, sedang minum obat tertentu, dan sedang menjalani 

pencitraan diagnostik dengan radiofarmasi. Kondisi ibu tidak boleh menyusui 

sementara, tetapi boleh memberikan ASI perah jika ibu menderita TBC aktif yang 

tidak diobati dan ibu memiliki infeksi varicella aktif (cacar air) (Ipsan & Dewanto, 

2021). 

f. Produksi ASI 

Produksi ASI dapat meningkat atau menurun tergantung dari stimulasi pada 

kelenjar payudara. Ibu yang memiliki aktifitas di luar rumah lebih dari enam jam 

sehari mengakibatkan ibu mengalami kesulitan dalam menyusui bayinya, sehingga 
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stimulasi pada kelenjar payudara menurun dan ibu akhirnya memilih memberikan 

susu formula pada bayinya (Azzahra & Kusumaningsih, 2020).  

g. Kondisi Kesehatan Bayi 

Bayi yang menderita galaktosemia menjadi faktor yang dapat 

mempengaruhi pemberian susu formula pada bayi (Ipsan & Dewanto, 2021). 

Galaktosemia adalah keadaaan tidak adanya enzim galacto-1-P-uridyl transferase, 

sehingga menyebabkan kadar galactose-1-phosphate meningkat tajam hingga 

mencapai kadar toksik di ginjal, hati, dan otak. Bayi yang menderita galaktosemia 

tidak boleh mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung laktosa 

seumur hidupnya, sehingga diberikan susu formula nonlaktosa (Irwan, 2021). 

5. Kelemahan Susu Formula 

Susu formula mengandung dua macam protein utama, yaitu whey dan 

kasein. Whey adalah protein halus, lembut, dan mudah dicerna. Kasein adalah 

protein yang bentuknya kasar, bergumpal, dan sukar dicerna oleh usus bayi. Protein 

pada susu formula lebih banyak terdiri dari protein kasein dari protein whey, 

dibandingkan dengan ASI yang memiliki protein whey yang lebih banyak (Astuti 

dkk., 2020). Terdapat dua resiko yang sering terjadi pada penggunaan susu formula 

yakni pencampuran yang tidak tepat dan kontaminasi formula oleh bakteri. Susu 

formula dengan pelarutan yang tidak tepat seperti penambahan air yang berlebih 

akan menimbulkan malnutrisi, dan susu formula yang dibuat terlalu kental dapat 

menimbulkan kegemukan, dehidrasi dan masalah ginjal pada bayi (Sjarif dkk., 

2011). Jumlah protein kasein yang terdapat dalam ASI hanya 30% dibanding susu 

sapi yang mengandung protein kasein dalam jumlah tinggi (80%), sehingga lebih 
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sulit dicerna oleh usus bayi. Hal ini dapat mengakibatkan penimbunan lemak, 

sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kegemukan pada bayi (Astuti dkk., 

2020). 

Susu formula merupakan produk yang tidak steril, sehingga dapat 

menimbulkan masalah pada bayi terutama pada bayi prematur atau anak dengan 

gangguan sistem imun, hingga menyebabkan kematian yang disebabkan oleh 

Enterobacter sakazakii (cronobacter spp) yang berasal dari bubuk susu formula, 

juga dapat disebabkan oleh kuman Salmonella (Sjarif dkk., 2011). 

6. Peraturan Pemberian Susu Formula  

Terdapat beberapa aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 pasal 6, tentang pemberian susu formula 

untuk bayi jika terindikasi medis, ibu tidak ada atau meninggal, ibu terpisah dari 

bayi. 

a. Pemberian Susu Formula Bayi berdasarkan Indikasi Medis 

1) Kelainan metabolisme bawaan 

a) Bayi galaktosemia klasik memerlukan formula khusus bebas galaktosa; 

b) Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (maple syrup urine disease) 

memerlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin, dan valin; 

c) Bayi dengan fenilketonuria, memerlukan formula khusus bebas fenilalanin. 

Bayi dengan fenilketonuria masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan 

pengawasan dokter spesialis anak yang berkompeten. 

2) Indikasi medis pada bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam 

jangka waktu tertentu  
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a) Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau 

bayi lahir dengan berat badan sangat rendah; 

b) Bayi lahir kurang dari 32 minggu dari usia kehamilan; 

c) Bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi 

metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa, seperti pada bayi prematur, 

kecil untuk usia kehamilan atau yang mengalami stress iskemik atau 

intrapartum hipoksia yang signifikan. Bayi yang sakit dan bayi yang memiliki 

ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

3) Ibu terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), kemungkinan dapat 

menggunakan donor ASI atau susu formula bayi 

4) Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menyusui sementara waktu 

a) Ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat 

bayinya, seperti sepsis atau demam tinggi hingga tidak sadarkan diri; 

b) Ibu yang menderita infeksi Virus Herpes Simplex tipe 1 (HSV-1) dan HSV-2 

di payudara; 

c) Ibu dalam pengobatan psikoterapi, anti epilepsi, opioid, radioaktif iodine 132, 

penggunaan yodium atau yodofor topical, dan/atau sitotoksik kemoterapi. 

b. Pemberian susu formula dan produk bayi lainnya pada keadaan ibu tidak ada 

atau ibu terpisah dari bayi 

1) Ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;  

2) Ibu tidak diketahui keberadaannya; 
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3) Ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya, sehingga 

ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh 

haknya. 

Penggunaan susu formula bayi harus memenuhi syarat AFASS, meliputi 

dapat diterima (acceptable), layak (feasible), terjangkau (affordable), 

berkelanjutan (sustainable) dan aman (safe). 

c. Aturan pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya 

1) Pemberian susu formula bayi dan produk bayi lainnya harus disesuaikan 

dengan usia, kondisi bayi dan sesuai dengan takaran saji yang dianjurkan 

dan/atau standar yang ditetapkan; 

2) Penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya harus dilakukan 

dengan memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi. 

Namun demikian, pemberian susu formula sesuai aturan atau takaran sangat 

jarang dilakukan. Ibu kadang memberikan susu formula sesuai keinginan anak. 

Keterbiasaan orang tua memberikan susu formula sesuai keinginan anak sangat 

berpengaruh dalam pertambahan berat badan anak. Susu dengan takaran yang tidak 

sesuai kebutuhan anak akan menyebabkan terjadinya obesitas pada anak. 

Kebanyakan ibu masa bodoh terhadap label, ibu sering menyiapkan susu formula 

lebih pekat dari pada petunjuk yang ada pada label, atau sebaliknya ibu tidak 

mengerti membaca label (Raudhotun Nisak, 2018). 
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B. Berat Bayi Lahir Rendah 

1. Definisi Bayi dan Bayi BBLR 

Bayi adalah anak yang baru lahir sampai berusia 12 bulan dan mengalami 

proses pertumbuhan dan perkembangan (Ramadhan & Rahmawati, 2019). Bayi 

harus melakukan penyesuaian yang cepat agar dapat bertahan hidup. Terdapat 

empat penyesuaian utama yang harus dilakukan bayi menurut Aprilia (2020) yakni 

penyesuaian terhadap perubahan temperatur, bernafas, pembuangan kotoran, dan 

penyesuaian terhadap makanan. Refleks menghisap dan menelan bayi seringkali 

tidak berkembang dengan baik pada saat lahir, sehingga menyebabkan bayi sulit 

untuk mendapatkan makanan yang dibutuhkan, hal ini dapat menyebabkan bayi 

sering mengalami kehilangan berat badan (Aprilia, 2020). 

Menurut WHO, BBLR adalah bayi yang dilahirkan dengan berat badan 

kurang dari 2.500 gram atau disebut juga dengan low birth weight infants (LBWI) 

(WHO, 2018). BBLR juga didefinisikan sebagai bayi yang dilahirkan dengan berat 

lahir berat kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi (Kosim dkk., 

2009).  

Secara umum, bayi berat lahir rendah memiliki resiko yang lebih besar 

mengalami masalah (Kosim dkk., 2009). Bayi dengan berat lahir rendah dapat 

menyebabkan timbulnya gangguan perkembangan dan petumbuhan, dibandingkan 

dengan bayi dengan berat badan lahir normal (Hartiningrum & Fitriyah, 2019).  

2. Epidemiologi BBLR 

Prevalensi BBLR sebesar 15% atau sekitar sebanyak 20 juta kelahiran 

pertahun di seluruh dunia dan 96.5% di antaranya terjadi di negara-negara 
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berkembang (WHO, 2018). Pada tahun 2019, prevalensi BBLR di Indonesia 

sebesar 111.827 kasus (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 

2020), prevalensi ini meningkat pada tahun 2020 dengan kasus sebanyak 129.815 

(Kemenkes RI, 2021). Pada tahun 2018 Sulawesi Selatan menempati urutan ke-7 

tertinggi kasus BBLR (Riskesdas, 2018). Pada tahun 2019, Sulawesi Selatan 

menempati urutan ke-4 tertinggi se-Indonesia dengan kasus BBLR sebanyak 4.4% 

atau sekitar 6.478 kasus (Kemenkes RI, 2020). Pada tahun 2020, Sulawesi Selatan 

menempati urutan ke-5 dengan kasus BBLRS sebanyak 6.353 dengan persentase 

4.2% (Kemenkes RI, 2021). 

3. Klasifikasi BBLR 

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dapat diklasifikasikan menurut harapan 

hidupnya (Arvin, 2015) 

a. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan berat lahir 1500-2500 gr. Hanya 

sekitar 20% dari bayi BBLR yang bertahan hidup di antaranya bayi yang 

memiliki berat badan 500-600 gr, dan 85-90% dari mereka yang dapat bertahan 

hidup di antaranya 1250-1500 gr. 

b. Bayi Berat Lahir Sangat Rendah (BBLSR) adalah bayi dengan berat badan lahir 

kurang dari 1500 gr dan kebanyakan bayi BBLSR ini adalah prematur. Bayi 

BBLSR mencakup lebih dari 50% kematian neonatus dan 50% bayi yang cacat.  

c. Bayi Berat Lahir Ekstrim Rendah (BBLER) dengan berat lahir kurang dari 1000 

gr.  
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4. Etiologi dan Faktor Resiko Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 

Menurut Ismayayanah, dkk (2020) etiologi yang memengaruhi kejadian 

BBLR adalah penyakit yang diderita oleh ibu pada saat mengandung, seperti 

malaria, anemia, sifilis, infeksi TORCH, dan lain-lain. Berat badan lahir rendah 

disebabkan oleh usia kehamilan yang pendek (prematur) dan BBLR karena intra 

uterine growth restriction (IUGR) (Arvin, 2015)., atau pertumbuhan janin 

terhambat (PJT) atau keduanya. Penyebab BBLR ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor (Maemunisah dkk., 2021).  

Adapun beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR menurut 

yakni sebagai berikut. 

a. Faktor Ibu 

1) Infeksi  

Infeksi bakteri bergejala (streptokokus grup B, Listeria monocytogenes) 

atau tidak bergejala (ureaplasma ureolyticum, mycoplasma hominis, chlamydia, 

gardnerella vaginalis) pada cairan amnion dan ketuban (korioamnionitis) dapat 

memicu terjadinya kelahiran preterm. Bakteri dapat merangsang produksi sitokin 

lokal seperti interleukin-6 dan prostaglandin yang dapat menimbulkan kontraksi 

uterus prematur (Arvin, 2015). 

2) Status Gizi Ibu 

Status gizi ibu berhubungan dengan BBLR di India, Kamboja, Nepal, 

Pakistan, Yordania, Burkina Faso, Ghana, Malawi, Senegal, Tanzania, Uganda, dan 

Zimbabwe (F. R. Agustina & Utari, 2020). Ibu dengan gizi buruk (<18.5) beresiko 

1.49 kali melahirkan bayi yang BBLR. IMT yang rendah pada ibu hamil menjadi 
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penanda bahwa cadangan zat gizi pada jaringan terbatas dan merupakan salah satu 

prediktor malnutrisi energy protein, yang dapat memengaruhi pertumbuhan janin 

(Helena dkk., 2021; Noor dkk., 2020). 

3) Usia Ibu 

Usia ibu berhubungan dengan kejadian BBLR di Armenia, Kamboja, 

Yordania, Nepal, Pakistan, Tanzania, Zimbabwe, Burkina Faso, Ghana, dan 

Senegal (F. R. Agustina & Utari, 2020). Ibu yang berusia ≥35 tahun lebih berisiko 

untuk melahirkan bayi yang BBLR sebesar 1.6 kali dibandingkan dengan ibu yang 

berusia 20-34 tahun. Hal ini dapat disebabkan karena ibu hamil berusia ≥35 tahun 

memiliki risiko yang lebih besar mengalami penyulit dalam persalinan dan 

komplikasi kehamilan, seperti diabetes kehamilan, dan plasenta previa yang 

mungkin menjadi penyebab melahirkan bayi dengan BBLR (Helena dkk., 2021). 

Usia reproduktif yang optimal bagi seorang ibu adalah 20 – 35 tahun. Pada usia 

tersebut rahim sudah siap menerima kehamilan, mental ibu sudah matang, dan 

mampu merawat bayi dan dirinya. Pada usia kurang dari 20 tahun, organ – organ 

reproduksi belum matang dan belum siap untuk menerima kehamilan, sehingga 

beresiko melahirkan bayi BBLR (Noor dkk., 2020). 

4) Pendidikan Ibu  

Ibu yang berpendidikan rendah memiliki risiko yang lebih besar melahirkan 

bayi BBLR di Afganistan, Armenia, India, Nepal, Oman, Pakistan, Yordania, 

Burkina Faso, Malawi, Senegal, Uganda, Tanzania, dan Zimbabwe (F. R. Agustina 

& Utari, 2020). Seseorang dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki 
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pengetahuan kesehatan yang baik karena kemudahan mendapatkan informasi, 

dibandingkan dengan pendidikan rendah (Helena dkk., 2021). 

5) Paritas 

Ibu yang memiliki jumlah paritas > 3 dapat meningkatkan resiko terjadinya 

BBLR di Indonesia sebesar 1.31 kali dibandingkan dengan ibu yang mempunyai 

anak 2 atau 3 orang. Hal ini serupa ditemukan di Armenia, Kamboja, Nepal, 

Pakistan, Burkina Faso, Ghana, Malawi, Nigeria, Tanzania, Uganda, dan 

Zimbabwe (F. R. Agustina & Utari, 2020). Ibu dengan paritas 1 biasanya belum 

siap secara fisik dan mental untuk hamil, sedangkan ibu dengan paritas ≥ 4 telah 

banyak melahirkan sehingga menyebabkan fungsi organ reproduksinya mengalami 

kemunduran. Ini berkaitan dengan kerja sistem tubuh yang terlalu sering dan dalam 

jangka waktu yang relatif singkat (Noor dkk., 2020). 

6) Pendapatan atau Ekonomi 

Status ekonomi keluarga memiliki hubungan yang signifikan dengan 

kejadian BBLR di Afganistan, Armenia, Indonesia, Kamboja, Nepal, Oman, 

Pakistan, Yordania, Tanzania dan Zimbabwe (F. R. Agustina & Utari, 2020). Hal 

ini disebabkan karena ibu dengan ekonomi yang rendah cenderung dapat 

melahirkan BBLR, dikarenakan pola makan yang buruk sebagai akibat dari 

rendahnya pendapatan. Keluarga dengan pendapatan tinggi cenderung mampu 

memenuhi kebutuhan gizinya (F. R. Agustina & Utari, 2020; Helena dkk., 2021) 

7) Pekerjaan Ibu 

Pekerjaan ibu memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian BBLR 

di Nepal dan Pakistan (F. R. Agustina & Utari, 2020). Adanya tekanan di tempat 
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kerja dapat menyebabkan ibu mengalami stress, gangguan tidur, gangguan sistem 

pencernaan, kejang otot, sesak napas, bahkan hipertensi. Selain itu, kondisi tempat 

kerja yang tidak menguntungkan seperti kontak dengan bahan kimia, posisi berdiri 

atau duduk selama berjam-jam secara signifikan terkait dengan BBLR (F. R. 

Agustina & Utari, 2020; Helena dkk., 2021).  

8) Frekuensi Antenatal Care (ANC) 

Jumlah kehadiran ANC yang kurang memiliki hubungan signifikan dengan 

kejadian BBLR di India, Nepal, Pakistan, Yordania, Malawi, Tanzania, Uganda, 

dan Zimbabwe (F. R. Agustina & Utari, 2020). ANC menyediakan pemantauan 

rutin terhadap berat badan, saran gizi, identifikasi masalah medis ibu atau janin, 

intervensi dini yang dapat mengurangi dampak terjadinya hal-hal seperti BBLR (F. 

R. Agustina & Utari, 2020). 

9) Komplikasi Kehamilan  

Komplikasi selama kehamilan memiliki hubungan yang signifikan dengan 

BBLR hanya di Indonesia dan Oman. Beberapa jenis komplikasi yang sering terjadi 

selama masa kehamilan, yaitu pre-eklampsia, kehamilan ektopik, perdarahan, 

plasenta previa dan diabetes gestasional (F. R. Agustina & Utari, 2020). Penyebab 

lainnya yang dapat menyebabkan kelahiran prematur adalah penyakit jantung 

sianosis, penyakit ginjal, dan penyalahgunaan obat (misalnya kokain) (Arvin, 

2015). 

 

 

 



39 

 

 

b. Faktor Janin 

1) Gawat Janin  

Gangguan pada janin dapat terjadi pada masa antepartum atau intrapartum. 

Penyebab utama kegawatan janin antepartum adalah insufisiensi uteroplasenta. 

Kurangnya pasokan oksigen pada janin yang disebabkan baik karena kondisi tubuh 

ibu hamil ataupun kondisi janin yang berada dalam kandungan akan menyebabkan 

hambatan pada pertumbuhan janin (Arvin, 2015).   

2) Kehamilan Gemeli 

Kehamilan ganda akan mempengaruhi jumlah sirkulasi ibu-janin, karena 

janin yang berjumlah >1 akan memerlukan asupan nutrisi dan oksigen yang lebih 

banyak, sehingga jika tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi tumbuh kembang 

janin termasuk berat badan lahir (Noor dkk., 2020). Ibu dengan kehamilan ganda 

berisiko 15 kali menyebabkan BBLR, dibandingkan ibu dengan kehamilan tunggal 

(Mahardika, 2020). 

3) Ketuban Pecah Dini 

Ketuban pecah dini dapat menyebabkan oligohidramnion yang akan 

menekan tali pusat, sehingga terjadi asfiksia dan hipoksia pada janin dan membuat 

nutrisi ke janin berkurang. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan bayi terganggu 

(Helena dkk., 2021). 

4) Jenis Kelamin Bayi 

Jenis kelamin bayi menunjukkan hubungan yang tidak konsisten dengan 

kejadian BBLR. Gender laki-laki memiliki efek protektif terhadap BBLR di India. 

Sebaliknya, bayi yang berjenis kelamin perempuan memiliki resiko yang lebih 
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besar mengalami kejadian BBLR di Indonesia, Afghanistan, Armenia, Kamboja, 

Yordania dan Tanzania (F. R. Agustina & Utari, 2020). Faktor janin lainnya yang 

dapat menyebabkan kelahiran prematur ataupun kelahiran BBLR adalah kehamilan 

multiple, eritroblastosis, dan hidrops nonimun (Arvin, 2015). 

c. Faktor Plasenta 

Ibu dengan kelainan vaskular seperti preeklamsi mengalami perubahan 

fisiologi patologi diantaranya perubahan pada plasenta dan uterus, yaitu 

menurunnya aliran darah ke plasenta yang mengakibatkan gangguan fungsi 

plasenta, yang jika berlangsung lama, pertumbuhan janin akan terganggu, sehingga 

sangat berpotensi melahirkan bayi BBLR. Selain itu, preeklamsi dan eklamsi dapat 

menyebabkan kepekaan terhadap rangsangan, sehingga mudah terjadi partus 

prematur yang mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan rendah (Mahardika, 

2020; Noor dkk., 2020). Faktor plasenta lainnya yang dapat menyebabkan kelahiran 

preterm dan kelahiran BBLR adalah plasenta previa dan abrupsio plasenta (Arvin, 

2015). 

5. Permasalahan pada BBLR 

Terdapat beberapa dampak atau permasalahan yang terjadi pada bayi 

BBLR. Menurut permasalahan yang terjadi pada BBLR yaitu sebagai berikut. 

a. Gangguan Metabolik 

Pada bayi BBLR dapat terjadi gangguan metabolik dan dapat diikuti dengan 

hipotermi. Hal ini karena bayi BBLR memiliki jumlah lemak yang sangat sedikit di 

dalam tubuhnya yang belum matur (Afifah, 2020) dan ketidakmampuan untuk 

menggigil (Kosim dkk., 2009). Masalah yang sering terjadi pada bayi BBLR yaitu 
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hipoglikemi. Pada bayi dengan BBLR, simpanan glikogen dalam jaringan 

berkurang, sehingga proses glukoneogenesis juga akan menurun. Defisiensi 

pengangkutan glukosa ke otak dapat menyebabkan kejang (Arvin, 2015). 

b. Gangguan Imunitas 

Pada bayi prematur dan BBLR perkembangan sistem imun saat janin tidak 

berkembang dengan sempurna, sehingga risiko infeksi pada BBLR tinggi. Hal ini 

disebabkan karena pada trimester ketiga transfer IgG maternal melalui plasenta 

kurang, juga dapat disebabkan oleh fagositosis terganggu dan penurunan faktor 

komplemen pada bayi BBLR (Kosim dkk., 2009).  

c. Gangguan Pernapasan  

Gangguan sistem pernapasan pada bayi BBLR dapat disebabkan karena 

kurang adekuatnya surfaktan pada paru-paru, paru-paru belum berkembang 

sempurna, otot pembantu respirasi masih lemah, sehingga pada bayi BBLR dapat 

timbul asfiksia saat lahir. Pada bayi prematur ataupun BBLR juga beresiko 

mengalami aspirasi, hal ini disebabkan karena belum terkoordinasinya refleks 

batuk, refleks menghisap dan refleks menelan bayi BBLR (Kosim dkk., 2009). 

d. Gangguan Cairan dan Elektrolit 

Bayi BBLR kurang dapat mengatur pembuangan sisa metabolisme dan juga 

kerja ginjal yang belum matang, hal ini menyebabkan absorpsi sedikit, produksi 

urin berkurang, dan tidak mampunya mengeluarkan kelebihan air di dalam tubuh, 

sehingga menyebabkan edema dan asidosis metabolik pada bayi BBLR (Kosim 

dkk., 2009). Kurangnya absorpsi makanan menyebabkan sedikitnya nutrisi yang 
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diserap oleh tubuh, sehingga menyebabkan lambatnya tumbuh kembang pada 

BBLR (Afifah, 2020). 

e. Ganguan Pencernaan 

Saluran pencernaan pada bayi BBLR kurang sempurna, sehingga otot-otot 

pencernaan dan pengosongan dalam lambung bayi BBLR melemah. Refleks isap 

dan telan bayi prematur dan BBLR buruk terutama sebelum 34 minggu, motilitas 

usus menurun, pencernaan dan absorpsi vitamin yang larut dalam lemak kurang, 

yang dapat berdampak pada pertumbuhan bayi (Kosim dkk., 2009). 

f. Imaturitas Hati  

Masalah imaturitas hati disebabkan karena adanya defisiensi faktor 

pembekuan yang bergantung pada vitamin K. Pada bayi BBLR, konjugasi dan 

ekskresi bilirubin terganggu, sehingga dapat menyebabkan ikterus (Kosim dkk., 

2009). 

g. Masalah Fisik 

Pada bayi BBLR sering terjadi retinopathy of prematurity (ROP) dengan 

BB 1500 gram dan masa gestasi < 30 minggu. Hal ini menyebabkan gangguan 

pada penglihatan pada bayi dengan BBLR (Afifah, 2020). 

6. Penatalaksanaan BBLR 

a. Mempertahankan Suhu dengan Ketat 

Bayi BBLR akan mudah mengalami kehilangan panas badan dan menjadi 

hipotermi, karena pada pusat pengaturan panas badan belum berfungsi secara baik 

dan optimal, metabolismenya masih rendah, dan permukaan badannya yang sangat 

relatif luas (Kosim dkk., 2009), sehingga bayi harus dirawat di dalam inkubator, 
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agar mendapatkan kehangatan atau panas badan sesuai suhu dalam rahim. Bila tidak 

memiliki alat atau tidak terdapat inkubator, bayi dapat dibungkus menggunakan 

lampu pemanas, selimut, bantalan pemanas, dan botol air panas serta 

mengendalikan suhu dan kelembaban kamar (Arvin, 2015). Selain itu, terdapat 

metode kanguru yang dapat dilakukan dengan cara menempatkan atau 

menempelkan bayi secara langsung di atas dada ibu (Agusthia dkk., 2020).  

b. Mencegah Infeksi dengan Ketat 

Bayi BBLR memiliki imunitas yang sangat kurang, sehingga sangat rentan 

terkena infeksi (Kosim dkk., 2009), sehingga fungsi perawatan di sini adalah 

memberi perlindungan terhadap bayi BBLR dari bahaya infeksi. Oleh karena itu, 

bayi tidak boleh kontak dengan penderita infeksi dalam bentuk apapun, serta 

menggunakan masker dan baju khusus dalam penanganan bayi (Subekti, 2007).  

c. Pengawasan Nutrisi dan ASI 

ASI merupakan pilihan utama untuk bayi BBLR apabila bayi masih mampu 

mengisap, tetapi jika bayi tidak mampu untuk mengisap, maka dapat dilakukan 

dengan cara ASI diperas terlebih dahulu, lalu diberikan kepada bayi dengan 

menggunakan sendok atau dapat dengan cara memasang sonde ke lambung secara 

langsung (Arvin, 2015). Jika ASI tidak dapat mencukupi atau bahkan tidak ada, 

khusus pada bayi dengan BBLR dapat digunakan susu formula yang komposisinya 

mirip ASI atau biasanya dapat disebut susu formula khusus untuk bayi BBLR 

(Permenkes RI, 2013). ASI tidak selalu optimal untuk bayi yang beratnya kurang 

dari 1000 g, karena bayi BBLR memerlukan lebih banyak kalsium, fosfor, natrium, 

dan protein. ASI prematur dan fortifier ASI dapat menambah ASI dengan protein, 
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kalsium, dan fosfor atau dapat digunakan formula prematur khusus. Formula 

prematur tidak boleh diberikan pada umur kehamilan mencapai sekitar 34-36 

minggu, karena hiperkalsemia dapat muncul sebagai akibat dari formula yang 

memiliki kadar kalsium dan vitamin D yang lebih tinggi (Arvin, 2015).  

C. Tumbuh Kembang BBLR 

Bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika kebutuhan dasarnya 

terpenuhi, yaitu asah, asih dan asuh (Esty Pamungkas dkk., 2020).  

1. Kebutuhan Asuh 

Kebutuhan Asuh merupakan kebutuhan bayi dalam mencapai pertumbuhan 

dan perkembangan yang sesuai, meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan 

seperti: nutrisi (ASI, pendamping ASI), perawatan kesehatan dasar (imunisasi dan 

kesehatan yang memadai/pengobatan), penimbangan yang teratur, pemukiman 

yang layak, sanitasi lingkungan, pakaian, rekreasi, dan lain - lain (Yertiasih, 2020). 

Untuk tumbuh kembang diperlukan zat makanan yang adekuat seperti protein, 

karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, dan air yang harus dikonsumsi secara 

seimbang dan sesuai dengan tahapan usianya. Kekurangan makanan yang bergizi 

akan menyebabkan retardasi pertumbuhan anak, sedangkan kelebihan makanan 

juga tidak baik, karena dapat menyebabkan obesitas. Kedua keadaan ini dapat 

meningkatkan morbiditas dan mortalitas anak (Setiyaningrum, 2017). 

2. Kebutuhan Asah 

Kebutuhan asah adalah kebutuhan akan stimulasi dini. Anak yang mendapat 

stimulasi terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan 

anak yang kurang atau tidak mendapat stimulasi. Lingkungan yang kondusif akan 
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mendorong perkembangan fisik dan mental yang baik, sedangkan lingkungan yang 

kurang kurang mendukung akan mengakibatkan perkembangan anak di bawah 

potensi genetiknya (Soetjiningsih, 2012).  

Dalam proses tumbuh kembang BBLR banyak mengalami hambatan. Tidak 

sedikit dari BBLR yang mengalami gangguan perkembangan dan pertumbuhan 

seperti lumpuh, gangguan pendengaran, penglihatan, kognitif, fungsi motor 

susunan saraf pusat, dan penyakit – penyakit seperti hidrosefalus, cerebral palsy, 

dan sebagainya. Pemantauan pertumbuhan dinilai dari kenaikan berat badan dan 

tinggi badan. Alat yang digunakan untuk memantau tumbuh kembang BBLR adalah 

buku KIA (Esty Pamungkas dkk., 2020). 

3. Kebutuhan Asih 

Kebutuhan Asih bayi adalah kebutuhan emosi atau kasih sayang dari orang 

tua, sehingga akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar untuk 

menjamin tumbuh kembang yang selaras baik fisik, mental, psikososial (Esty 

Pamungkas dkk., 2020). Anak memerlukan kasih sayang dan perlakuan yang adil 

dari orang tuanya, tetapi anak yang diberikan kasih sayang yang berlebihan akan 

menjurus ke arah memanjakan, sehingga dapat menghambat bahkan mematikan 

perkembangan kepribadian anak (Soetjiningsih, 2012). 

D. Nutrisi untuk BBLR 

Pemberian nutrisi bayi berat lahir rendah (BBLR) tidak sama dengan 

pemberian pada bayi cukup bulan. Hal ini dikarenakan kematangan fungsi saluran 

cerna, enzim serta kemampuan pengosongan lambung yang berbeda dengan bayi 

cukup bulan. BBLR memerlukan pemenuhan nutrisi yang adekuat untuk 
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mendukung peningkatan pertumbuhan dan perkembangannya sehingga dapat 

tumbuh seperti bayi normal lainnya (A. N. Agustina dkk., 2018).  

Besarnya energi tambahan yang dibutuhkan untuk mengejar pertumbuhan 

adalah 90-100 kkal/kg/hari. Pemberian nutrisi untuk mengejar pertumbuhan bayi 

BBLR dapat dilakukan dengan pemberian ASI, susu formula BBLR, dan nutrisi 

parenteral. Pada umumnya BBLR dengan berat lahir kurang dari 1500 gram, 

memerlukan nutrisi parenteral segera sesudah lahir. Pemberian nutrisi parenteral 

yang dapat diberikan adalah glukosa, protein, lipid, dan zat besi. Setelah pemberian 

nutrisi parenteral selesai untuk membantu meningkatkan nutrisi-nutrisi yang 

dibutuhkan maka diberikan ASI terfortifikasi sebagai ASI tambahan (Sulistijono 

dkk., 2016). Pemberian ASI pada bayi yang memiliki berat badan bayi 1250-2500 

gr adalah diberikan minimal delapan kali dalam 24 jam atau setiap 3 jam, dan jika 

berat badan bayi kurang dari 1250 gr dapat diberikan ASI 12 kali dalam 24 jam atau 

setiap 2 jam. Pemberian cairan pada bayi yang cukup bulan biasanya dimulai dari 

60-70 ml/kg pada hari pertama dan dinaikkan sampai 100-120 ml/kg pada hari ke-

2 dan ke-3 (Arvin, 2015). Pemberian volume makanan dan cairan pada BBLR 

berbeda harus disesuaikan dengan kondisi dan berat badan bayi. Volume ASI pada 

bayi dengan berat badan 1500-1749 gr dapat diberikan sebanyak 12 ml/kg pada hari 

pertama dan dinaikkan sampai 22-26 ml/kg pada hari ke-3 dan ke-4. Berat badan 

bayi 1250-1490 gr dapat diberikan sebanyak 10 ml/kg pada hari pertama dan 

dinaikkan sampai 15-18 ml/kg pada hari ke-2 dan ke-3, dan pada bayi yang 

memiliki berat badan lahir kurang dari 1250 gr dapat diberikan 3-4 ml/kg pada hari 

ke-3 dan dinaikkan sampai 5-8 ml/kg pada hari ke-4 dan ke-5 (Subekti, 2007). 
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Bayi kurang bulan dan BBLR yang mendapatkan ASI, membutuhkan zat 

besi elemental sekitar 2 mg /kg yang diberikan sejak umur 2 – 4 minggu. Pada bayi 

dengan BB kurang dari 1500 gr membutuhkan 3 mg/kg/hr, dan pada bayi BB 

kurang dari 1000-1500 g membutuhkan 4 mg/kg/hari (Sjarif dkk., 2011). 

E. Pertumbuhan Pada BBLR 

Pertumbuhan pada bayi dengan berat badan normal akan berbeda dengan 

pertumbuhan bayi dengan riwayat berat lahir rendah. Pada umumnya, ketika baru 

dilahirkan, bayi yang normal memiliki berat badan sekitar 2.500-3.000 gr, dengan 

panjang badan 48-50 cm. Bayi yang lahir cukup bulan akan mengalami kehilangan 

berat badan sekitar 5-10% pada 7 hari pertama, dan akan kembali pada hari 7-10. 

Perkiraan pertambahan berat badan bayi normal pada 4-5 bulan sebesar 2 kali berat 

badan lahir. Pada usia 3-4 bulan pertama akan mengalami kenaikan berat badan 

sebanyak 20-30 gr/hari, dan pada 1 tahun, peningkatan berat badan diperkirakan 

sebanyak 3 kali berat badan lahir (Soetjiningsih, 2012). Pada usia 0-3 tahun, 

pertumbuhan tinggi badan bayi akan mencapai 1.5 kali panjang lahir. Pada usia 6-

12 bulan, pertambahan tinggi badan anak mencapai 5-7 cm per tahun. Pertumbuhan 

tinggi dan berat badan setiap bayi tidak akan sama, tergantung pada beberapa faktor 

yang melingkupinya, seperti faktor genetik, faktor gizi, faktor hormon, dan faktor 

lingkungan. Ukuran lingkar kepala normal pada bayi lahir dengan berat badan 

normal adalah sekitar 34-35 cm. Kenaikan lingkar kepala pada tahun pertama 

adalah 1 cm/bulan, tetapi pada 3 bulan pertama akan terjadi kenaikan sebanyak 2 

cm/bulan, dan selanjutnya mulai melambat (Soetjiningsih, 2012). Pada usia 6-12 

bulan, pertumbuhan ukuran kepala berkisar 0.5 cm per bulan (Ebtanasari, 2018). 
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Pada BBLR akan kehilangan berat badan pada minggu pertama 

kehidupannya sebesar 10 – 15%, dan akan kembali lagi pada usia 10-14 hari sebesar 

25 – 30 gram per hari selama 3 bulan. Pada BBLSR akan kehilangan berat badan 

selama 7 – 10 hari kehidupannya sebesar 10 – 15%, dan akan kembali lagi pada 

usia 10 – 14 hari (Natalina, 2019). Pertambahan pertumbuhan pada BBLR adalah 

15-20 gram/hari. Pertambahan panjang badan pada BBLR yaitu 0.8-1 cm/minggu, 

sedangkan pertumbuhan lingkar kepala bayi BBLR yaitu 0.7 cm/minggu (Subekti, 

2007). Bayi BBLR yang diberi susu formula BBLR akan mengalami kenaikan berat 

badan dengan rata rata 171,8 g/minggu pada satu bulan pertama. Bayi BBLR yang 

berumur 1-2 bulan mengalami kenaikan berat badan dengan rata rata 242,4 

g/minggu, namun pemberian susu formula BBLR terlalu dini pada bayi BBLR 

dapat meningkatkan tingkat kesakitan (Septira & Anggraini, 2016). Pengukuran 

dan pemantauan pertumbuhan bayi usia 0-6 bulan dapat menggunakan kurva 

pertumbuhan bayi menurut WHO.  

Bayi dikatakan memiliki berat badan normal jika berada di rentang -2 

hingga +1 SD. Jika kurang dari -3 SD, maka berat badan bayi sangat kurang 

(severely underweight). Jika berada di rentang -3 SD hingga kurang dari -2 SD, bayi 

dikatakan berat badan kurang (underweight). Jika berada dalam kurva lebih dari +1 

SD, berarti berat badan bayi berada dalam kategori risiko berlebih. Penilaian status 

gizi bayi didasarkan PB/U, yaitu sangat pendek (Severely Stunted) jika kurang dari 

-3 SD, pendek (Stuned) jika berada dalam rentang -3 SD hingga kurang dari -2 SD, 

normal jika berada pada rentang -2 SD hingga +3 SD, dan dikatakan tinggi jika 

lebih dari +3 SD. Penilaian status gizi bayi yang didasarkan BB/PB, yaitu dikatakan 
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gizi buruk jika hasil penilaian kurang dari -3 SD, dikatakan gizi kurang jika berada 

pada -3 SD hingga kurang dari -2 SD, gizi baik pada -2 SD hinga +1 SD, dan risiko 

gizi lebih ketika hasil pengukuran lebih dari +1 SD sampai dengan +2 SD. 

Sementara bayi dikatakan gizi lebih jika lebih dari +2 SD hingga +3 SD dan 

dikatakan obesitas jika lebih dari +3 SD (Kemenkes RI, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 1 Berat Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Laki-Laki 
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Gambar 2. 2 Berat Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Perempuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 2. 4 Panjang Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Perempuan Gambar 2. 3 Panjang Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Laki-Laki 



51 

 

 

 

Gambar 2. 5 Panjang Badan Menurut Usia (0-6 Bulan) Bayi Perempuan. 

 

  Gambar 2. 6 Berat Badan Menurut Panjang Badan (0-6 Bulan) Bayi Laki-laki 
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Gambar 2. 7 Berat Badan Menurut Panjang Badan (0-6 Bulan) Bayi Perempuan 
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F. Kerangka Teori 
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- Susu Formula 

Pertumbuhan Bayi 

BBLR 

Jenis – jenis susu formula : 

a. Susu formula sapi  

b. Susu formula soya 

c. Susu formula ekstensif 

hidrolisa 

d. Susu formula hidroisa 

parsial 

e. Sus formula sintesis asam 

amino 

f. Susu kambing 

 

 

Kandungan susu formula : 

 Arachidonic Acid 

 Docosahexaenoic Acid 

 Protein 

 Lemak 

 Karbohidrat  

 Vitamin 

 Mineral  

 Prebiotik 

 

Pemberian suplementasi 

susu formula pada bayi 

BBLR usia 0-6 bulan 

Gambar 2. 8 Kerangka Teori 
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G. Kerangka Konsep 

Variabel independen      

Variabel dependen 

 

 

Gambar 2. 8 Kerangka Konsep 

Keterangan: 

       : variabel independen 

        : variabel dependen 

                  : yang diteliti 

  

Pertumbuhan 

Bayi BBLR 

Suplementasi 

susu Formula 
 

 

 

Gambar 2. 9 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Desain Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analitik 

observasional dengan menggunakan data kuantitatif dengan desain penelitian cross 

sectional untuk mengetahui hubungan pemberian suplementasi susu formula 

dengan status nutrisi bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas 

Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira Kota 

Makassar Tahun 2020-2022. 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa, Puskesmas 

Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira Kota Makassar. Beberapa alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian yaitu sebagai berikut. 

1. Provinsi Sulawesi Selatan termasuk daerah yang memiliki prevalensi tinggi 

kasus BBLR tergolong tinggi ke-5 di Indonesia tahun 2020. 

2. Kota Makassar memiliki prevalensi kasus BBLR terbanyak ke-2 di Provinsi 

Sulawesi Selatan pada tahun 2019. 

3. Puskesmas Tamangapa memiliki prevalensi kasus BBLR tertinggi di seluruh 

Puskesmas Kota Makassar pada tahun 2022 dan mewakili wilayah Makassar 

bagian Selatan. 

4. Puskesmas Antang memiliki prevalensi kasus BBLR tertinggi ke-3 di 

Puskesmas Kota Makassar tahun 2022 dan mewakili wilayah Makassar 

bagian Timur. 
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5. Puskesmas Jongaya memiliki prevalensi kasus BBLR tertinggi ke-6 di 

Puskesmas Kota Makassar tahun 2022 dan mewakili wilayah Makassar 

bagian Barat. 

6. Puskesmas Bira memiliki prevalensi kasus BBLR tertinggi ke-4 di Puskesmas 

Kota Makassar tahun 2022 dan mewakili wilayah Makassar bagian Utara.  

C. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Desember - Januari 2023 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu variabel independen 

(bebas) dan variabel dependen (terikat).  

1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian suplementasi 

susu formula.  

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status nutrisi bayi.  

E. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki 

ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang 

akan diteliti (Ririn, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah semua bayi BBLR 

yang dilahirkan di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas 

Antang, dan Puskesmas Bira dalam 3 tahun terakhir sebanyak 268 kasus. 
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyoto & Sodik, 2015). 

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode 

purposive sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari total populasi 

sebanyak 268 sampel, yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi 

sebanyak 160 sampel. 

Cara penarikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus 

Slovin:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑑2)
 

Keterangan:  

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d = tingkat signifikan 

Berdasarkan data pengambilan awal di Puskesmas Tamangapa, Puskesmas 

Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira didapatkan populasi bayi BBLR 

di wilayah Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan 

Puskesmas Bira, yaitu 268 orang, sehingga jumlah sampel bayi BBLR yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 
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𝑛 =
268

1 + 268 (0,052)
 

n = 160,47 bayi, sehingga menjadi 160 bayi. 

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah 

  Tabel 3. 1 Kriteria Penelitian 

Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi 

1. Bayi lahir hidup yang dilahirkan di 

Puskesmas Tamangapa, Puskesmas 

Jongaya, Puskesmas Antang, dan 

Puskesmas Bira Kota Makassar 

tiga tahun terakhir dengan riwayat 

BBLR. 

2. Bayi riwayat BBLR yang berusia 

0-6 bulan. 

3. Bayi riwayat BBLR yang berusia 

7-36 bulan memiliki data rekam 

medik yang lengkap pada saat 

berusia 0-6 bulan.  

4. Bayi dengan ibu yang tidak 

memiliki kendala dalam 

berkomunikasi dan bersedia 

menjadi responden. 

1. Bayi yang mengalami kelainan 

kongenital. 

2. Bayi yang mengalami sakit 

kronis. 

3. Responden berpindah domisili 

saat penelitian. 
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Tabel 3. 2 Kriteria Penelitian (Lanjutan) 

Kriteria Inklusi  

5. Bayi yang tinggal menetap di 

wilayah Puskesmas Tamangapa, 

Puskesmas Jongaya, Puskesmas 

Antang, dan Puskesmas Bira Kota 

Makassar 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek yang 

akan diteliti dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian ini. Data primer 

dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan wawancara menggunakan kuesioner 

yang di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan yang akan dilakukan pengisian 

secara langsung oleh responden dan melakukan pengukuran tinggi badan, panjang 

badan secara langsung menggunakan alat ukur. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Data 

sekunder penelitian ini diperoleh dari instansi tempat dilakukan penelitian berupa 

data demografi anak di wilayah tersebut dan data juga dapat didapatkan melalui 

buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang dimiliki responden. 
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G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekam medik, 

buku Kesehatan Ibu dan Anak, kuesioner melalui metode online dengan 

menggunakan google form yang didampingi oleh peneliti dan length board, metlin, 

serta timbangan bayi untuk mengukur berat badan dan panjang badan bayi usia 0-6 

bulan, sedangkan bayi usia 7-32 bulan menggunakan data sekunder yakni buku KIA 

untuk mengukur berat badan dan panjang badan bayi. 

H. Pengolahan Data 

1. Seleksi  

Melakukan seleksi untuk mengklasifikasikan data sesuai kategori. 

2. Editing (Penyuntingan) 

Memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk memastikan seluruh 

data sesuai dan lengkap. 

3. Coding (Pengkodean) 

Memberikan kode atau tanda pada data yang didapatkan untuk 

menyederhanakan jawaban dari pihak responden dan memudahkan dalam proses 

analisa data. 

4. Tabulasi (tabulating) 

Mengelompokkan data sesuai dengan tujuan kemudian dimasukkan dalam 

tabel yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan sehingga 

mempermudah dalam analisis data. 
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I. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi Statistical Package for the Social Science (SPSS) for 

Windows selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan 

dipresentasikan dalam bentuk narasi. 

1. Analisis Univariat  

Analisis univariat dilakukan dengan cara mendeskripsikan variabel 

dependen dan independen untuk melihat gambaran distribusi frekuensinya dengan 

membuat tabel distribusi frekuensi dan presentasi dari masing-masing frekuensi. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan pada dua variabel yang berhubungan dengan 

menggunakan uji chi-square. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

pemberian susu formula dengan status nutrisi bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 

bulan. 
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J. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi : 

Semua bayi BBLR yang dilahirkan di Puskesmas Tamangapa, 

Puskesmas Jongaya, Puskesmas Antang, dan Puskesmas Bira 

dari Tahun 2020-2022 yaitu sebanyak 268 kasus.  

Sampel : 

Semua bayi BBLR yang dilahirkan Tahun 2020-2022 di lokasi 

penelitian yang telah memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi dengan 

menggunakan metode purposive sampling sebanyak 160 bayi. 

Pengumpulan data : 

Pengumpulan data menggunakan data  

primer dan data sekunder  

Pengelolaan data : 

Analisis data dengan menggunakan uji chi-square, 

kemudian dimasukkan dalam program SPSS 

Penyajian data dan pembahasan 

Kesimpulan hasil penelitian 

Gambar 3. 1 Alur Penelitian 
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K. Etika Penelitian  

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 identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan. 

4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses 

pengambilan data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Tamangapa, Antang, 

Jongaya, Bira, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan mulai 

Desember hingga Januari 2023. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

berjumlah 160 sampel. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian suplementasi susu formula 

dengan status nutrisi bayi dengan riwayat berat badan lahir rendah usia 0-6 bulan 

di lokasi penelitian.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi 

Statistical Package for Social the Science (SPSS), yang terlebih dahulu dilakukan 

uji analisis univariat pada tiap variabel penelitian akan menunjukkan hasil 

distribusi dan persentase dari tiap variabel kemudian dilanjutkan analisis uji 

bivariat yaitu menggunakan uji chi-square untuk mengetahui hubungan antara 

variabel. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka 

disajikan hasil penelitian sebagai berikut. 

1. Analisis Univariat  

Pada tahap ini dilakukan analisis distribusi frekuensi persentase tiap-tiap 

variabel tunggal dan karakteristik responden dan sampel yang dapat dilihat pada 

tabel berikut.   
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Tabel 4. 1  Distribusi Data Karakter Ibu dan Bayi dengan Riwayat BBLR Usia 0-

6 Bulan di Puskesmas Kota Makassar 

Karakteristik Frekuensi (n) Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 76 47.5 

Perempuan 84 52.5 

Usia Bayi 

0-6 bulan  26 16.25 

7-36 bulan  134 83.75 

Usia Ibu 

17-25 tahun 41 25.6 

26-35 tahun 106 66.3 

36-45 tahun 13 8.1 

Pekerjaan Ibu 

IRT  127 79.4 

PNS 19 11.9 

Swasta 13 8.1 

Pengusaha 1 0.6 

Tingkat Pendidikan Ibu 

SD 31 19.4 

SMP 41 25.6 

SMA 63 39.4 

D3 1 0.6 

S1 24 15.0 

Pemberian Suplementasi Susu Formula 

Ya 67 41.9 

Tidak 93 58.1 

Sumber: Data primer dan sekunder, 2020-2022 
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 Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan di 

Puskesmas Tamangapa, Puskesmas Antang, Puskesmas Jongaya dan Puskesmas 

Bira diperoleh hasil bahwa jenis kelamin bayi laki-laki sebanyak 76 bayi (47.5%), 

sedangkan bayi perempuan sebanyak 84 bayi (52.5%). Distribusi frekuensi usia 

bayi diperoleh hasil bahwa usia bayi 0-6 bulan sebanyak 26 bayi (16.25%), usia 

bayi 7-36 bulan sebanyak 134 bayi (83.75%). Dari seluruh total sampel, didapatkan 

median usia 16.5 (1-35), dengan median usia 4 (1-6) pada kelompok usia 0-6 bulan, 

dan dengan median usia 19.5 (7-35) pada kelompok usia 7-36 bulan. Distribusi 

frekuensi usia ibu diperoleh hasil bahwa usia 17-25 tahun sebanyak 41 responden 

(25.6%), usia 26-35 tahun sebanyak 106 responden (66.3%), dan usia 36-45 tahun 

sebanyak 13 responden (8.1%). Dari seluruh total sampel didapatkan median usia 

ibu 29 (17-42), dengan median usia 23 (17-25) pada kelompok usia 17-25 tahun, 

dengan median usia 30 (26-35) pada kelompok usia 26-35 tahun, dan dengan 

median usia 37 (36-42) pada kelompok usia 36-45 tahun. Distribusi frekuensi 

pekerjaan ibu diperoleh hasil dengan ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 127 

responden (79.4%), PNS sebanyak 19 responden (11.9%), karyawan swasta 

sebanyak 13 responden (8.1%), dan pengusaha sebanyak 1 responden (0.6%). 

Distribusi frekuensi pendidikan ibu diperoleh hasil ibu yang memiliki tingkat 

pendidikan SD sebanyak 31 responden (19.4%), pendidikan SMP sebanyak 45 

responden (30.8%), pendidikan SMA sebanyak 41 responden (25.6%), pendidikan 

D3 sebanyak 1 responden (0.6%), pendidikan S1 sebanyak 24 responden (15.0%), 

dan pendidikan S2 sebanyak 1 responden (0.7%). Distribusi frekuensi pemberian 

suplementasi susu formula diperoleh hasil bahwa bayi yang diberi suplementasi 
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susu formula sebanyak 67 bayi (41.9%), dan 93 bayi (58.1%) bayi yang diberi selain 

suplementasi susu formula.  

Tabel 4. 2  Distribusi Status Nutrisi (BB/U) Bayi dengan Riwayat BBLR di 

Puskesmas Kota Makassar Tahun 2021-2022. 

Status Nutrisi (BB/U) Frekuensi (n) Persentase (%) 

Sangat Kurang 0 00.0 

Kurang 46 28.7 

Normal 107 66.9 

Beresiko BB lebih 7 4.4 

Total  160 100.0 

Sumber: Data primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan bayi di Puskesmas Kota Makassar 

sebagian besar menunjukkan status nutrisi (BB/U) normal yakni sebanyak 107 bayi 

(66.9%), bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) kurang sebanyak 46 bayi 

(28.7%), sedangkan bayi yang beresiko berat badan lebih sebanyak 7 bayi (4.4%). 

Tabel 4. 3  Distribusi Status Nutrisi (PB/U) Bayi dengan Riwayat BBLR di 

Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022 

Status Nutrisi (PB/U) Frekuensi (n) Persentase (%) 

Sangat Pendek 2 1.3 

Pendek 78 48.8 

Normal 80 50.0 

Tinggi 0 00.0 

Total 160 100.0 

Sumber: Data primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan bayi di Puskesmas Kota Makassar dengan 

status nutrisi (PB/U) normal sebanyak 80 bayi (50.0%), bayi dengan status nutrisi 
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(PB/U) pendek sebanyak 78 bayi (48.8%). Sedangkan bayi yang memiliki status 

nutrisi (PB/U) sangat pendek sebanyak 2 bayi (1.3%). 

Tabel 4. 4  Distribusi Status Nutrisi (BB/PB) Bayi dengan Riwayat BBLR di 

Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022 

Status Nutrisi 

(BB/PB) 

Frekuensi  

(n) 

Persentase  

(%) 

Gizi Buruk 0 0.0 

Gizi Kurang 18 11.3 

Gizi Baik 123 76.9 

Berisiko gizi lebih 7 4.4 

Gizi Lebih 6 3.8 

Obesitas 6 3.8 

Total 160 100.0 

Sumber: Data primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.4 didapatkan bayi di Puskesmas Kota Makassar 

sebagian besar menunjukkan status nutrisi (BB/PB) gizi baik yakni sebanyak 123 

bayi (76.9%), bayi dengan status nutrisi (BB/PB) gizi kurang sebanyak 18 bayi 

(11.3%), bayi dengan status nutrisi (BB/PB) berisiko gizi lebih sebanyak 7 bayi 

(4.4%), bayi dengan status nutrisi (BB/PB) gizi lebih sebanyak 6 bayi (3.8%), bayi 

dengan status nutrisi (BB/PB) obesitas sebanyak 6 bayi (3.8%). 

2. Analisis Bivariat  

Hubungan pemberian suplementasi susu formula terhadap status nutrisi bayi 

pada usia 0-6 bulan dapat dilihat dari tabel berikut. 
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Tabel 4. 5  Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status 

Nutrisi Bayi (BB/U) dengan Riwayat BBLR pada Usia 0-6 Bulan di 

Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022 

 

Suplementasi 

Susu 

Formula 

Status Nutrisi (BB/U) 

 

Total 

 

P-

value 

Kurang 

(%) 

 

Normal 

(%) 

Risiko 

Lebih 

(%) 

Ya 30 

(44.8%) 

30 

(44.8%) 

7 

(10.4%) 

67 

(100.0%) 

0.001 

Tidak 16 

(17.2%) 

77 

(82.8%) 

0 

(0.0%) 

93 

(100.0%) 

Total 46 

(28.7%) 

107 

(66.9%) 

7 

(4.4%) 

160 

(100.0%) 

Sumber : Data primer dan sekunder, 2020-2022 

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa jumlah bayi yang diberikan 

suplementasi susu formula sebanyak 67 bayi dari total sampel yaitu 160 bayi, dan 

bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) normal sebanyak 30 bayi (44.8%) dari 

total bayi yg diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi 

(BB/U) kurang sebanyak 30 bayi (44.8%) dari total bayi yang diberikan 

suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) risiko lebih 

sebanyak 7 bayi (10.4%). Jumlah bayi yang tidak diberikan suplementasi susu 

formula sebanyak 93 bayi dari total sampel yaitu 160 bayi, dan bayi yang memiliki 

status nutrisi (BB/U) normal sebanyak 77 bayi (82.8%) dari total anak yang tidak 

diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) 

yang kurang sebanyak 16 bayi (17.2%) dari total bayi yang tidak diberikan 

suplementasi susu formula, sedangkan bayi yang memiliki status nutrisi (BB/U) 

resiko lebih sebanyak 7 bayi (10.4%) dari total anak yang tidak diberikan 

suplementasi susu formula. 
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Hasil analisis untuk melihat hubungan pemberian suplementasi susu 

formula dengan status nutrisi bayi BBLR usia 0-6 bulan menggunakan uji statistik 

chi-square, dikatakan terdapat hubungan yang signifikan jika p-value <0,05. Pada 

penelitian ini didapatkan p-value 0.001 yang berarti terdapat hubungan antara 

pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi (BB/U) riwayat 

BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 

Tabel 4. 6  Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status 

Nutrisi Bayi (PB/U) dengan Riwayat BBLR Pada Usia 0-6 Bulan di 

Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022 

 

Suplementasi 

Susu 

Formula 

Status Nutrisi (PB/U) 

 

Total 

 

P-

value 

Sangat 

Pendek 

(%) 

 

Pendek 

(%) 

Normal 

(%) 

Tinggi 

(%) 

Ya 1 

(1.5%) 

44 

(65.7%) 

22 

(32.8%) 

0  

(0.0%) 

67 

(100.0%) 

0.001 

Tidak 1 

(1%) 

34 

(36.6%) 

58 

(62.4%) 

0  

(0.0%) 

93 

(100.0%) 

Total 2 

(1.2%) 

78 

(48.8%) 

80 

(50.0%) 

0  

(0.0%) 

160 

(100.0%) 

Sumber : Data primer dan sekunder, 2020-2022 

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan bahwa jumlah bayi yang diberikan 

suplementasi susu formula sebanyak 67 bayi dari total sampel yaitu 160 bayi, dan 

bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) pendek sebanyak 44 bayi (65.7%) dari 

total bayi yang diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status 

nutrisi (PB/U) normal sebanyak 22 bayi (32.8%) dari total bayi yang diberikan 

suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) sangat pendek 

sebanyak 1 bayi (1.5%) dari total bayi yang diberikan suplementasi susu formula. 
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Jumlah bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula sebanyak 93 bayi dari 

total sampel yaitu 160 bayi, bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) normal 

sebanyak 58 bayi (62.4%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu 

formula, bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) yang pendek sebanyak 34 

(36.6%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula, bayi yang 

memiliki status nutrisi (PB/U) sangat pendek sebanyak 1 (1%) dari total bayi yang 

tidak diberikan suplementasi susu formula. 

 Hasil analisis untuk melihat hubungan pemberian suplementasi susu 

formula dengan status nutrisi bayi BBLR usia 0-6 bulan menggunakan uji statistik 

chi-square, dikatakan terdapat hubungan yang signifikan jika p-value < 0,05. Pada 

penelitian ini didapatkan p-value 0.001 yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi 

(PB/U) riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar, maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 

Tabel 4. 7  Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status 

Nutrisi Bayi (BB/PB) dengan Riwayat BBLR Pada Usia 0-6 Bulan di 

Puskesmas Kota Makassar Tahun 2020-2022 

 

Suplement-

asi Susu 

Formula 

 Status Nutrisi (BB/PB)  

 

Total 

 

P-

value 

Gizi 

buruk 

(%) 

Gizi 

kurang 

(%) 

Gizi 

baik 

(%) 

Berisiko 

gizi 

lebih 

(%) 

Gizi 

lebih 

(%) 

Obesitas 

(%) 

Ya 0 
(0.0%) 

9 
(13,4%) 

45 
(67,2%) 

4  
(6.0%) 

4 
(6.0%) 

5  
(7.5%) 

67 
(100.0%) 

0.080 

Tidak 0 
(0.0%) 

9 
(9.7%) 

78 
(83.9%) 

3  
(3.2%) 

2  
(2.2%) 

1 
(1.1%) 

93 
(100.0%) 

Total 0 

(0.0%) 

18 

(11.3%) 

123 

(76.9%) 

7  

(4.4%) 

6  

(3.8%) 

6 

(3.8%) 

160 

(100.0%) 

Sumber : Data primer dan sekunder, 2020-2022 
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Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa jumlah bayi yang diberikan 

suplementasi susu formula sebanyak 67 bayi dari total sampel yaitu 160 bayi, dan 

bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) normal sebanyak 45 bayi (67,2%) dari 

total bayi yang diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status 

nutrisi (BB/PB) gizi kurang sebanyak 9 bayi (13.4%) dari total bayi yang diberikan 

suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) obesitas 

sebanyak 5 bayi (7.5%) dari total bayi yang diberikan suplementasi susu formula, 

bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) beresiko gizi lebih sebanyak 4 bayi 

(6.0%) dari total bayi yang diberikan suplementasi susu formula, dan bayi yang 

memiliki status nutrisi (BB/PB) gizi lebih sebanyak 4 bayi (6.0%) dari total bayi 

yang diberikan suplementasi susu formula. Jumlah bayi yang tidak diberikan 

suplementasi susu formula sebanyak 93 bayi dari total sampel yaitu 160 bayi, bayi 

yang memiliki status nutrisi (BB/PB) gizi baik sebanyak 78 bayi (83.9%) dari total 

bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status 

nutrisi (BB/PB) gizi kurang sebanyak 9 bayi (9.7%) dari total bayi yang tidak 

diberikan suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) 

berisiko gizi lebih sebanyak 3 bayi (3.2%) dari total bayi yang tidak diberikan 

suplementasi susu formula, bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) gizi lebih 

sebanyak 2 bayi (2.2%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu 

formula, dan bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) obesitas sebanyak 1 bayi 

(1.1%) dari total bayi yang tidak diberikan suplementasi susu formula. 

 Hasil analisis untuk melihat hubungan pemberian suplementasi susu 

formula dengan status nutrisi bayi BBLR usia 0-6 bulan menggunakan uji statistik 
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chi-square, dikatakan terdapat hubungan yang signifikan jika p-value < 0,05. Pada 

penelitian ini didapatkan p-value 0.080 yang berarti tidak terdapat hubungan antara 

pemberian suplementasi susu formula dengan status nutrisi bayi (BB/PB) riwayat 

BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota Makassar, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha ditolak dan H0 diterima. 

B. Pembahasan 

1. Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status 

Nutrisi Berat Badan Menurut Umur (BB/U) Bayi BBLR Usia 0-6 Bulan 

Susu formula merupakan produk olahan susu yang dibuat khusus untuk bayi 

dan memiliki kandungan menyerupai kandungan yang dimiliki ASI. Kandungan zat 

gizi yang terdapat didalam susu formula tersebut tidak seluruhnya dapat diserap 

baik oleh tubuh bayi (Suryani, 2021). Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa 

bayi yang diberikan suplementasi susu formula sebanyak 67 bayi yang memiliki 

status nutrisi (BB/U) normal sebanyak 30 bayi (44.8%), bayi yang memiliki status 

nutrisi (BB/U) kurang sebanyak 30 bayi (44.8%), dan bayi yang memiliki status 

nutrisi (BB/U) risiko lebih sebanyak 7 bayi (10.4%). Hasil uji chi-square 

ditunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian suplementasi susu formula 

dengan status nutrisi (BB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut diketahui bahwa bayi yang mengalami status nutrisi 

(BB/U) yang tidak normal lebih banyak. Secara teori, pemberian susu formula dapat 

menyebabkan berat badan tidak normal jika diberikan tidak sesuai dengan 

kebutuhan bayi, berat badan yang tidak normal ini juga dapat disebabkan oleh 

kandungan yang terdapat dalam susu formula. Susu formula mengandung dua 
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macam protein utama, yaitu whey dan kasein. Protein yang terdapat pada susu 

formula lebih banyak terdiri dari kasein dari pada protein whey. Protein whey 

merupakan protein halus, lembut, dan mudah dicerna, sedangkan kasein adalah 

protein yang bentuknya kasar, bergumpal, dan sukar dicerna oleh usus bayi, 

sehingga terdapat dua resiko yang sering terjadi pada penggunaan susu formula, 

yaitu susu formula yang yang diberikan dengan pelarutan yang tidak tepat seperti 

penambahan air yang berlebih akan menyebabkan bayi kekurangan gizi. Hal ini 

disebabkan oleh karena pada saat penambahan air yang berlebih, kadar kalori dan 

juga protein pada susu formula akan berkurang. Kalori dan protein ini merupakan 

nutrisi yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan bayi, sehingga jika nutrisi ini 

kurang maka kebutuhan tubuh bayi untuk pertumbuhannya tidak terpenuhi dan 

dapat menyebabkan gizi bayi kurang atau bahkan dapat menimbulkan malnutrisi, 

dan sebaliknya jika susu formula yang dibuat terlalu kental maka dapat 

menimbulkan kegemukan (Sjarif dkk., 2011).  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frelestanty & 

Yunida (2018), dituliskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pemberian susu formula dengan status nutrisi bayi usia 0-6 bulan, didapatkan bayi 

yang diberikan susu formula dan berstatus gizi (BB/U) baik sebanyak 14 bayi 

(30.4%), sedangkan bayi yang berstatus gizi (BB/U) buruk atau kurang yaitu 

sebanyak 7 bayi (15.2%). Penelitian lain yang dilakukan oleh Noor, dkk (2019) 

dituliskan bahwa terdapat hubungan antara pemberian susu formula dengan status 

gizi berat badan bayi usia 3-5 bulan, sebanyak 54 bayi yang diberikan susu formula 

memiliki gizi berlebih. Status gizi berat badan berlebih ini dipengaruhi oleh kadar 
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protein, frekuensi pemberian susu, dan ukuran botol. Pemberian susu dengan 

dengan kadar tinggi protein pada susu formula memiliki resiko terjadi status gizi 

berat badan lebih 4 kali dibandingkan kadar normal protein, kadar protein yang 

tinggi pada susu formula menstimulasi insulin dan IGF-1 yang berdampak pada 

berat badan bayi. Frekuensi pemberian susu formula > 12 kali dalam sehari 

meningkatkan kejadian status gizi berat badan berlebih, dan faktor lainnya adalah 

ukuran botol. Pemberian susu formula dengan ukuran botol susu >180 ml 

berkorelasi 0.21 kali terjadinya peningkatkan berat badan (Retnowati dkk., 2020). 

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya juga mendukung 

hasil penelitian ini. 

Susu formula memiliki jumlah kalori yang lebih besar dibanding ASI, 

sehingga bayi yang diberikan susu formula yang melebihi kebutuhannya akan 

beresiko obesitas (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2010). Sebaliknya pemberian 

susu formula dapat menyebabkan berat badan kurang (kurus) pada bayi, hal ini 

dikarenakan konsumsi gizi yang tidak mencukupi kebutuhannya dalam waktu 

tertentu. Kekurangan gizi secara umum menyebabkan gangguan pada proses 

pertumbuhan, produksi tenaga, pertahanan tubuh, perilaku, struktur dan fungsi otak, 

maka dari itu semakin bertambah usia bayi maka makin bertambah pula 

kebutuhannya (Frelestanty & Haryanti, 2018), salah satu penyebab kekurangan 

berat badan pada bayi yang diberikan susu formula adalah pemberian susu formula 

terlalu encer, hal ini dapat menyebabkan kadar kalori dan juga protein dalam susu 

formula berkurang sehingga nutrisi bayi tidak terpenuhi dan menyebabkan 

pertumbuhannya terhambat. Selain itu, susu formula mempunyai efek samping 
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antara lain; kurang praktis karena harus dipersiapkan terlebih dahulu, tidak dapat 

bertahan lama, mahal dan tidak selalu tersedia, cara penyajian harus tepat jika tidak 

akan dapat menyebabkan alergi atau gangguan pencernaan yang akan berpengaruh 

pada pertumbuhan bayi, kontaminasi mikroorganisme, bayi bisa diare dan sering 

muntah, menyebabkan bayi terkena infeksi. Sehingga memungkinkan cukup besar 

bayi yang mengkonsumsi susu formula akan mengalami status gizi berat badan 

kurang (kurus) ataupun berat badan berlebih (gemuk) (Sjarif, dkk., 2011; Yuliana 

& Melyani, 2019). Namun terdapat pula kondisi bayi memerlukan susu formula 

seperti pada bayi yang mengalami galaktosemia, kondisi ini menyebabkan bayi 

tidak dapat mencerna galaktosa dengan baik, oleh karena itu bayi membutuhkan 

susu formula bebas galaktosa. Selain itu, kondisi bayi feniletonuria, bayi dengan 

berat badan lahir yang amat sangat rendah, bayi berisiko hipoglikemia juga 

merupakan kondisi yang memerlukan susu formula, namun dalam penggunaannya 

harus memperhatikan aturan dan kebutuhan bayi. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita 

Rahel, dkk (2020) dituliskan bahwa anak yang diberikan kombinasi susu formula 

menunjukkan bahwa semua anak memiliki pertumbuhan dan status nutrisi yang 

normal. Hal ini disebabkan karena asupan nutrisi yang didapatkan bayi tercukupi 

dan pemberian susu formula sesuai dengan kebutuhan tubuh bayi (Frelestanty & 

Haryanti, 2018).   
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2. Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status 

Nutrisi Panjang Badan Berdasarkan Usia (PB/U) Bayi BBLR Usia 0-6 Bulan 

Berdasarkan data penelitian ditunjukkan bahwa total sampel bayi BBLR 

sebanyak 160 bayi. Bayi yang mendapatkan suplementasi susu formula sebanyak 

67 bayi, bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) pendek sebanyak 44 bayi (65.7%), 

bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) normal sebanyak 22 bayi (32.8%), bayi 

yang memiliki status nutrisi (PB/U) sangat pendek sebanyak 1 bayi (1.5%). Hasil 

uji chi-square menunjukkan adanya hubungan antara pemberian suplementasi susu 

formula dengan status nutrisi (PB/U) bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa bayi yang diberikan 

suplementasi susu formula lebih banyak mengalami status nutrisi (PB/U) pendek 

dari pada bayi yang memiliki status nutrisi (PB/U) normal. Hal ini dapat disebabkan 

oleh karena nutrisi yang diberikan kepada bayi tidak sesuai dengan kebutuhannya, 

hal ini karena kandungan kalsium dalam susu formula yang diberikan kepada bayi 

tidak dapat memenuhi kebutuhan kalsium bayi, sehingga bayi tidak cukup 

menyerap semua nutrisi untuk menyokong pertumbuhan panjang badannya. 

Panjang bayi yang pendek tidak hanya disebabkan oleh pemberian nutrisi, tetapi 

juga dapat disebabkan oleh genetik dan panjang badan yang pendek saat dilahirkan 

(Novianti, 2020). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Apriyani, 

dkk (2022), ditunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian suplementasi 

susu formula dengan status gizi (PB/U) bayi 0-6 bulan, dengan nilai p-value 0.050 

(p > 0.05) yakni pada bayi yang diberikan suplementasi susu formula mempunyai 
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status gizi (PB/U) yang tidak normal (pendek) (Sitohang, dkk., 2022). Penelitian 

yang dilakukan oleh Anita, dkk (2020), dituliskan bahwa bayi yang diberikan susu 

formula mengalami pertumbuhan yang kurang (pendek) lebih banyak, sebanyak 66 

bayi (91.7%) dibandingkan bayi yang diberikan ASI eksklusif, sedangkan bayi 

yang memiliki pertumbuhan normal sebanyak 11 bayi (15.3%). Hal ini disebabkan 

oleh kadar kalsium yang terdapat di dalam susu formula yang diberikan kepada bayi 

tidak dapat memenuhi kebutuhan kalsium tubuh bayi, sehingga pembentukan dan 

pertumbuhan tulang tidak sempurna (Pramulya, dkk., 2021). Hal ini menunjukkan 

bahwa penelitian-penelitian sebelumnya juga mendukung hasil penelitian ini. 

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hamid (2020), didapatkan hasil uji statistik chi-square diperoleh nilai p-value= 

0.929 (p < 0.05), dituliskan bahwa tidak terdapat hubungan antara pemberian 

suplementasi susu formula dengan panjang badan menurut umur (PB/U) pada usia 

6-24 bulan. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan bahwa pemberian susu 

formula kepada bayi mempunyai resiko lebih besar terhadap kejadian status gizi 

pendek (Hamid, dkk., 2020).  

Status nutrisi panjang badan bayi yang tidak normal pada penelitian ini tidak 

hanya disebabkan oleh pemberian nutrisinya, tetapi juga dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, yakni genetik dan riwayat panjang lahir rendah. Penelitian yang 

dilakukan Aring, dkk (2018) dituliskan bahwa genetik dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak yang dilahirkan, orang tua yang pendek 

memungkinkan untuk menurunkan sifat pendek tersebut kepada anak yang 
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dilahirkannya. Penelitian Windasari, dkk (2020), dituliskan bahwa anak dengan 

BBLR menunjukkan kurangnya gizi yang diasuh ibu selama masa kehamilan dan 

gaya hidup sehingga pertumbuhan janin tidak optimal. Bayi dengan riwayat BBLR 

akan mempengaruhi pertumbuhan anak selanjutnya  termasuk tinggi badan anak, 

sehingga bayi dengan BBLR berpeluang lebih tinggi untuk tumbuh pendek 

dibandingkan bayi BBLN (berat badan lahir normal) (Windasari, dkk., 2020). 

Kekurangan nutrisi yang berlangsung lama dapat berpengaruh pada pertumbuhan 

dimana terjadi hambatan dalam pencapaian tinggi badan yang sesuai, hal ini biasa 

terjadi pada basyarakat yang berpendapatan kurang (Aring, dkk., 2018). Penelitian 

yang dilakukan oleh Devriany, dkk (2018) terkait pemberian nutrisi pada bayi, 

dituliskan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara panjang 

badan kelompok neonatus yang diberikan ASI eksklusif dengan kelompok neonatus 

yang diberikan suplementasi susu formula. Rata-rata panjang badan kelompok bayi 

neonatus yang diberikan ASI eksklusif lebih besar, yaitu 10.87 cm dibandingkan 

dengan kelompok bayi neonatus yang diberikan suplementasi susu formula, yaitu 

8.53 cm (Devriany, dkk., 2018). Terdapat kecenderungan bahwa pemberian ASI 

non eksklusif (suplementasi susu formula) kepada bayi mempunyai resiko lebih 

besar terhadap kejadian status gizi tidak normal (Ginanti, dkk., 2015). Namun 

terdapat beberapa kondisi bayi membutuhkan susu formula, misalkan pada bayi 

yang mengalami galaktosemia, fenilketonuria, hiperbilirubinemia, dan bayi yang 

lahir dengan berat badan yang amat sangat rendah, namun dalam pemakaiannya 

harus memperhatikan kebutuhan bayi seperti tepat frekuensi, takaran, dan sanitasi 

penyajiannya. 
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3. Hubungan Pemberian Suplementasi Susu Formula dengan Status 

Nutrisi Berat Badan Berdasarkan Panjang Badan (BB/PB) Bayi BBLR Usia 

0-6 Bulan 

Status gizi balita dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor langsung dan tidak 

langsung. Faktor langsung yang mempengaruhi status gizi balita adalah penyakit 

infeksi dan asupan makan balita. Sedangkan faktor tidak langsung yang 

mempengaruhi status gizi balita adalah salah satunya adalah konsumsi susu 

formula. Susu formula adalah salah satu makanan pendamping ASI. Berdasarkan 

data penelitian ditunjukkan bahwa total sampel bayi BBLR sebanyak 160 bayi. 

Bayi yang mendapatkan suplementasi susu formula sebanyak 67 bayi, bayi yang 

memiliki status nutrisi (BB/PB) normal sebanyak 45 bayi (67,2%), bayi yang 

memiliki status nutrisi (BB/PB) gizi kurang sebanyak 9 bayi (13.4%), bayi yang 

memiliki status nutrisi (BB/PB) obesitas sebanyak 5 bayi (7.5%), bayi yang 

memiliki status nutrisi (BB/PB) beresiko gizi lebih sebanyak 4 bayi (6.0%), dan 

bayi yang memiliki status nutrisi (BB/PB) gizi lebih sebanyak 4 bayi (6.0%). Hasil 

uji chi-square menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pemberian 

suplementasi susu formula dengan status nutrisi (BB/PB) bayi riwayat BBLR pada 

usia 0-6 bulan. Dari hasil penelitian tersebut menandakan bahwa bayi yang 

mendapatkan dan yang tidak mendapatkan susu formula memiliki peluang yang 

sama untuk menderita gizi kurang ataupun gizi berlebih. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2020), 

disebutkan bahwa tidak ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan 

status gizi (BB/PB). Penelitian lain yang dilakukan oleh Latta, dkk (2017), 

disebutkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pemberian suplementasi susu 
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formula dengan status gizi bayi menurut indeks BB/PB, dengan nilai uji chi-square 

diperoleh nilai ρ = 0,716. Secara teori, pemberian susu formula dengan status nutrisi 

harusnya memiliki hubungan, namun pada penelitian ini tidak melihat prematur 

atau tidaknya bayi yang diteliti sehingga kekuatan penelitiannya kurang. 

 Proses pembuatan susu formula, kandungan karbohidrat, protein dan 

mineral dari susu sapi telah diubah kemudian ditambah vitamin serta mineral 

sehingga mengikuti komposisi yang dibutuhkan sesuai untuk bayi berdasarkan 

usianya. Susu formula yang dibuat dari susu sapi telah diproses dan diubah 

kandungan komposisinya sebaik mungkin agar kandungannya sama dengan ASI 

tetapi tidak 100% sama (Sjarif dkk., 2011). Status nutrisi (BB/PB) gizi baik pada 

penelitian ini disebabkan oleh asupan nutrisi yang didapatkan bayi tercukupi dan 

pemberian susu formula sesuai dengan kebutuhan tubuh bayi. Penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riance, dkk (2017), dikatakan bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara riwayat pemberian ASI tidak eksklusif 

(Suplementasi susu formula) dengan indeks BB/TB bayi 6-11 bulan.  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan kendala dikarenakan 

yaitu peneliti kekurangan nomor telepon responden sehingga sulit dihubungi. 

Peneliti tidak melihat prematur atau tidaknya bayi yang diteliti dan hasil penelitian 

bergantung pada kejujuran dari responden, sebab menggunakan instrumen 

penelitian kuesioner. Beberapa responden penelitian sudah berpindah domisili 

sehingga sulit untuk dikunjungi sehingga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, 

selain itu waktu penelitian juga dibatasi oleh jadwal akademik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan penelitian, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status 

nutrisi (BB/U) riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota 

Makassar Tahun 2020-2022, dengan nilai p-value sebesar 0.001. 

2. Terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status 

nutrisi (PB/U) riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota 

Makassar Tahun 2020-2022, dengan nilai p-value sebesar 0.001. 

3. Tidak terdapat hubungan pemberian suplementasi susu formula dengan status 

nutrisi (BB/PB) riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan di Puskesmas Kota 

Makassar Tahun 2020-2022, dengan nilai p-value sebesar 0.080. 

4. Bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan suplementasi susu 

formula di Puskesmas Kota Makassar sebesar 41.9%. 

5. Bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan ASI di Puskesmas 

Kota Makassar sebesar 58.1%. 

6. Bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan suplementasi susu 

formula di Puskesmas Kota Makassar memiliki status nutrisi (BB/U) yang 

kurang sebanyak 30 bayi (44.8%), risiko berat badan lebih sebanyak 7 bayi 

(10.4%), sedangkan BB/U nomal sebanyak 30 bayi (44.8%). 
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7. Bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan suplementasi susu 

formula di Puskesmas Kota Makassar memiliki status nutrisi (PB/U) yang 

tidak normal lebih banyak yaitu pendek sebanyak 44 bayi (65.7%), dan bayi 

yang sangat pendek sebanyak 1 bayi (1.5%), sedangkan bayi yang memiliki 

PB/U normal sebanyak 22 bayi (32.8%). 

8. Bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yang diberikan suplementasi susu 

formula di Puskesmas Kota Makassar memiliki status nutrisi (BB/PB) yang 

normal yaitu 45 bayi (67.2%), gizi kurang sebanyak 9 bayi (13,4%), obesitas 

sebanyak 5 bayi (7.5%), gizi berisiko lebih sebanyak 4 bayi (6.0%), dan gizi 

lebih sebanyak 4 bayi (6.0%). 

B. Saran 

1. Bagi Ibu 

Kepada ibu terutama yang memiliki bayi BBLR disarankan agar 

meningkatkan program ASI eksklusif dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi 

hingga bayi berusia 6 bulan. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Memerlukan peran dari tenaga kesehatan puskesmas untuk meningkatkan 

penyuluhan terkait pentingnya pemberian ASI, kondisi-kondisi yang 

memperbolehkan pemberian susu formula pada bayi, serta dalam pemberian susu 

formula harus memperhatikan kebutuhan bayi, takaran susu formula dan 

kebersihan.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik meneliti tentang hubungan pemberian suplementasi susu formula 

dengan pertumbuhan bayi riwayat BBLR pada usia 0-6 bulan yaitu, sebagai 

berikut. 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

terkait pengukuran lingkar kepala pada BBLR usia 0-6 bulan. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melihat prematuritas sampel. 

c. Dapat dilakukan penelitian \lanjutan pada sampel yang sama untuk melihat 

pertumbuhan bayi saat balita. 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

Lampiran Kuesioner. 

1. Kuesioner ini terdiri dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dilengkapi dengan tempat untuk mengisi jawaban maupun alternatif jawaban 

yang telah disediakan. 

2. Pengisian jawaban dilakukan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Berilah tanda (V) pada jawaban yang sesuai! 

Nama ibu                                 :  

Umur ibu                                 :  

Pekerjaan                                 :  

Pendidikan                               :  

Nama anak                               :  

Jenis kelamin                           :  

Umur anak                               :  

Berat Badan Lahir (BBL)        :  

Panjang Badan Lahir (PBL)    :  

BB saat ini/saat usia 6 bulan    :   

1) Apakah ibu hanya memberikan susu formula tanpa memberikan 

makanan/minuman lain pada bayi 0-6 bulan? 

                  Ya     Tidak 

2) Apakah ibu hanya memberikan susu formula selain ASI pada bayi 0-6 

bulan? 

Ya     Tidak 
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3) Apakah bayi pernah mengalami sakit lama pada 0-6 bulan? 

Ya     Tidak 
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Lampiran Informed Consent. 

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : …………………………………………………………… 

Jenis Kelamin(L/P) : …………………………………………………………… 

Umur/Tgl Lahir : …………………………………………………………… 

Alamat   : …………………………………………………………… 

Telp   : …………………………………………………………… 

Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/*sebagai orang 

tua/*suami/*istri/*anak/*wali dari: 

Nama   : …………………………………………………………… 

Jenis Kelamin(L/P) : …………………………………………………………… 

Umur/Tgl Lahir : …………………………………………………………… 

Alamat   : …………………………………………………………… 

Telp   : …………………………………………………………… 

Dengan ini menyatakan SETUJU/MENOLAK untuk dilakukan pengukuran berat 

badan dan panjang badan 

Dari penjelasan yang diberikan, telah saya mengerti segala hal yang 

berhubungan dengan tindakan yang akan dilakukan dan kemungkinana pasca 

tindakan yang dapat terjadi sesuai penjelasan yang diberikan. 
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Makassar, ……………………2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksana,  

Ttd 

 

 

 

(…………………..) 

 

 

Yang membuat pernyataan,  

Ttd 

 

 

 

(…………………..) 
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Lampiran Uji Statistik 

 

Analisis Univariat 

 
Jenis Kelamin Bayi 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Laki-laki 76 47.5 47.5 47.5 

Perempuan 84 52.5 52.5 100.0 

Total 160 100.0 100.0  

 
Usia Bayi 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

0-12 bulan 55 34.4 34.4 34.4 

13-24 bulan 66 41.3 41.3 75.6 

25-36 bulan 39 24.4 24.4 100.0 

Total 160 100.0 100.0  

 
Usia Ibu 

 
Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15-25 tahun 41 25.6 25.6 25.6 

26-35 tahun 106 66.3 66.3 91.9 

36-45 tahun 13 8.1 8.1 100.0 

Total 160 100.0 100.0 
 

 
Pekerjaan Ibu 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

IRT 127 79.4 79.4 79.4 

Swasta 13 8.1 8.1 87.5 

PNS 19 11.9 11.9 99.4 

Pengusaha 1 .6 .6 100.0 

Total 160 100.0 100.0  
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Tingkat Pendidikan Ibu 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 31 19.4 19.4 19.4 

SMP 41 25.6 25.6 45.0 

SMA 63 39.4 39.4 84.4 

D3 1 .6 .6 85.0 

S1 24 15.0 15.0 100.0 

Total 160 100.0 100.0  

 
Suplementasi Susu Formula 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 67 41.9 41.9 41.9 

Tidak 93 58.1 58.1 100.0 

Total 160 100.0 100.0  

 

 

Analisis Bivariat 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Suplementasi susu 

formula * Berat badan 

menurut usia 

160 100,0% 0 0,0% 160 100,0% 

 
Suplementasi susu formula * Berat badan menurut usia 

Crosstabulation 

 

Berat badan menurut 

usia 

Total 

kuran

g 

norma

l 

risiko 

lebih 

Suplementasi 

susu formula 

Ya Count 30 30 7 67 

% within 

Suplementasi 

susu formula 

44,8% 44,8% 10,4% 100,0

% 
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% within Berat 

badan menurut 

usia 

65,2% 28,0% 100,0

% 

41,9% 

% of Total 18,8% 18,8% 4,4% 41,9% 

Tida

k 

Count 16 77 0 93 

% within 

Suplementasi 

susu formula 

17,2% 82,8% 0,0% 100,0

% 

% within Berat 

badan menurut 

usia 

34,8% 72,0% 0,0% 58,1% 

% of Total 10,0% 48,1% 0,0% 58,1% 

Total Count 46 107 7 160 

% within 

Suplementasi 

susu formula 

28,7% 66,9% 4,4% 100,0

% 

% within Berat 

badan menurut 

usia 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

% of Total 28,7% 66,9% 4,4% 100,0

% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,431a 2 <,001 

Likelihood Ratio 31,155 2 <,001 

Linear-by-Linear 

Association 

4,175 1 ,041 

N of Valid Cases 160   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,93. 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
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Suplementasi susu 

formula * Panjang 

badan menurut usia 

160 100,0% 0 0,0% 160 100,0% 

 

Suplementasi susu formula * Panjang badan menurut usia 
Crosstabulation 

 

Panjang badan menurut 

usia 

Total 

sangat 

pendek 

pende

k normal 

Suplementasi susu 

formula 

Ya Count 1 44 22 67 

% within 

Suplementasi susu 

formula 

1,5% 65,7% 32,8% 100,0

% 

% within Panjang 

badan menurut 

usia 

50,0% 56,4% 27,5% 41,9% 

% of Total 0,6% 27,5% 13,8% 41,9% 

Tida

k 

Count 1 34 58 93 

% within 

Suplementasi susu 

formula 

1,1% 36,6% 62,4% 100,0

% 

% within Panjang 

badan menurut 

usia 

50,0% 43,6% 72,5% 58,1% 

% of Total 0,6% 21,3% 36,3% 58,1% 

Total Count 2 78 80 160 

% within 

Suplementasi susu 

formula 

1,3% 48,8% 50,0% 100,0

% 

% within Panjang 

badan menurut 

usia 

100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

% of Total 1,3% 48,8% 50,0% 100,0

% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,617a 2 ,001 

Likelihood Ratio 13,838 2 <,001 

Linear-by-Linear Association 12,628 1 <,001 

N of Valid Cases 160   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,84. 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Suplementasi susu 

formula * Berat badan 

menurut panjang badan 

160 100,0% 0 0,0% 160 100,0% 

 

Suplementasi susu formula * Berat badan menurut panjang badan 
Crosstabulation 

 

Berat badan menurut panjang badan 

gizi 

kuran

g 

gizi 

baik 

berisiko 

gizi lebih 

gizi 

lebih 

obesi

tas 

Suplementasi 

susu formula 

Ya Count 9 45 4 4 5 67 

% within 

Suplementasi 

susu formula 

13,4% 67,2

% 

6,0% 6,0% 7,5% 100,0

% 

% within Berat 

badan menurut 

panjang badan 

50,0% 36,6

% 

57,1% 66,7

% 

83,3

% 

41,9

% 



 

100 

 

% of Total 5,6% 28,1

% 

2,5% 2,5% 3,1% 41,9

% 

Tid

ak 

Count 9 78 3 2 1 93 

% within 

Suplementasi 

susu formula 

9,7% 83,9

% 

3,2% 2,2% 1,1% 100,0

% 

% within Berat 

badan menurut 

panjang badan 

50,0% 63,4

% 

42,9% 33,3

% 

16,7

% 

58,1

% 

% of Total 5,6% 48,8

% 

1,9% 1,3% 0,6% 58,1

% 

Total Count 18 123 7 6 6 160 

% within 

Suplementasi 

susu formula 

11,3% 76,9

% 

4,4% 3,8% 3,8% 100,0

% 

% within Berat 

badan menurut 

panjang badan 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

% of Total 11,3% 76,9

% 

4,4% 3,8% 3,8% 100,0

% 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,325a 4 ,080 

Likelihood Ratio 8,453 4 ,076 

Linear-by-Linear 

Association 

4,088 1 ,043 

N of Valid Cases 160   

a. 6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is 2,51. 
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Lampiran Dokumentasi  
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