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Abstrak 

Diare menjadi penyebab kematian kedua pada anak usia dibawah lima tahun. 

Angka kejadian diare pada balita di Kota Makassar pada tahun 2020 sebanyak 3.124 

anak. Salah satu penyebab terjadinya diare adalah pemberian susu formula. Angka 

cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan di Provinsi Sulawesi 

Selatan sebesar 67,8%. Kandungan susu formula berbeda dengan ASI. Selain itu, 

pemilihan jenis susu formula dan kebersihan penyajian susu formula menjadi faktor 

penyebab terjadinya diare pada bayi usai 0-6 bulan. Desain penelitian yang 

digunakan yaitu observasi analitik dan deskriptif dengan pendekatan cross 

sectional. Sampel sebanyak 114 responden yang diambil menggunakan metode 

purposive sampling. Bayi yang mengonsumsi susu formula paling banyak 

mengalami diare sebanyak 47 bayi (41.23%), sedangkan bayi yang tidak 

mengalami diare sebanyak 18 bayi (15.79%). Selain itu, bayi yang mengonsumsi 

ASI eksklusif paling banyak tidak mengalami diare sebanyak 47 bayi (41.23%), 

sedangkan bayi yang tidak mengalami diare sebanyak 2 bayi (1.75%). Hasil uji 

hubungan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p-value 0.000 yang lebih 

kecil daripada 0.05. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara konsumsi susu formula dengan kejadian diare. 
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Abstract 

Diarrhea is the second leading cause of death in children under five years old. 

During the year of 2020, the cases of diarrhea in children under five in Makassar 

were found in 3.124 children. One of the causes of diarrhea is formula feeding. The 

coverage rate of exclusive breastfeeding for infants aged 0-6 months in South 

Sulawesi Province is 67.8% which only above half of total infants. Unfortuntely, 

the nutritional content of formula milk is different from breast milk. Furthermore, 

the selection of the type of formula milk and the cleanliness of the preservation of 

formula milk are two factors that may cause diarrhea in infants. The methodological 

approach used in this research was analytic and descriptive observation by using a 

cross sectional approach. The total of 114 respondents was purposively selected as 

the samples of this research. The number of infants consuming formula milk and 

experiencing diarrhea was about 47 infants (41.23%), while there were only 18 

infants (15.79%) who did not experience any diarrhea. Contrastingly, for intants 

with exclusive breastfeeding, 47 infants (41.23%) did not get any diarrhea, while 

there were only 2 infants (1.75%) with diarrhea. These findings were analysed by 

using using the chi-square test where a p-value of 0.000 was obtained which was 

smaller than 0.05. This study concludes that there were significant relationships 

between formula milk feeding and the occurrences of diarrhea Key words: Formula 

milk feeding; diarrhea on infants aged 0-6 months.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut World Health Organization, diare adalah buang air besar yang encer 

atau cair sebanyak tiga kali per hari atau lebih (atau lebih sering dari bisaanya). 

Secara global, terdapat sekitar 1,7 miliar anak usia dibawah lima tahun mengalami 

diare. Diare menjadi penyebab kematian kedua pada anak usia dibawah lima tahun 

dengan jumlah kematian sekitar 525.000 anak setiap tahunnya (WHO 2017). 

Pada tahun 2019, kematian balita di Indonesia mencapai 29.322 anak  dengan 

kematian neonatus sebanyak 20.244 anak (Kemenkes RI 2020). Berdasarkan data 

Dinas Kesehatan Kota Makassar, kejadian diare pada balita di Kota Makassar pada 

tahun 2020 yaitu 3.124 anak. Jumlah kejadian diare pada balita terbanyak yaitu 237 

anak di Puskesmas Pattingaloang dan 128 anak di Puskesmas Tamamaung Kota 

Makassar. 

Berdasarkan data pemantauan status gizi di Indonesia pada tahun 2020, 

cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan mencapai 66,1%. Hal 

tersebut telah memenuhi target cakupan pemberian ASI eksklusif yaitu 40%. 

Terdapat 2 provinsi yang tidak mencapai target yaitu Papua Barat sebesar 34% dan 

Maluku sebesar 37,2%. Sedangkan Sulawesi Selatan berhasil mencapai target 

sebesar 67,8% (Kemenkes RI 2020). 

Salah satu penyebab terjadinya diare adalah pemberian susu formula. 

Pemberian susu formula pada kalangan orang tua menjadi hal yang bisaa terjadi. 

Ada berbagai alasan orang tua memberikan susu formula kepada anaknya seperti 
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ASI yang keluar sedikit, kesibukan ibu, kurangnya pengetahuan ibu tentang 

pemberian ASI, hemat waktu, dan tergiur dengan kandungan susu formula yang 

ditawarkan (Yulendasari and Firdaus 2019). 

ASI merupakan makanan terbaik bagi anak yang memiliki banyak kandungan 

seperti kolostrum yang banyak mengandung immunoglobulin untuk imunitas tubuh 

bayi, Lactobacillus untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dapat 

menyebabkan diare, laktosa, lemak, protein, dan lainnya yang sangat bermanfaat 

bagi perkembangan dan pertumbuhan bayi (Nirwana 2017). 

Hal tersebut sesuai dengan al-Qur’an yang sudah memerintahkan pemberian 

ASI seperti dalam QS al-Baqarah/2:233.  

ت  ٱو   لِد َٰ د ه ن   ي رْضِعْن   لْو َٰ وْل يْنِ  أ وْل َٰ نْ   ۖك امِل يْنِ  ح  اد   لِم  اع ة  ٱ ي تِم   أ ن أ ر  ض  ع ل ى  ۚلر  وْل ودِ ٱ و  ت ه ن   رِزْق ه ن   ۥل ه   لْم  كِسْو  و   

وفِ ٱبِ  عْر  سْع ه   إلِ   ن فْس   ت ك ل ف   ل    ۚلْم  ارٓ   ل    ۚاو  لِد ة    ت ض  ل دِ  و َٰ ل   اه  بِو  وْل ود   و  ل دِهِ  ۥل ه   م  ع ل ى  ۚۦبِو  ارِثِ ٱ و  لِك   مِثْل   لْو  ذ َٰ  ۗ 

اد ا ف إنِْ  الً  أ ر  اض   ع ن فِص  ا ت ر  م  نْه  ر   م ِ ت ش او  ن اح   ل  ف   و  ا ج  إنِْ   ۗع ل يْهِم  دتُّمْ  و  د ك مْ  ت سْت رْضِع وٓا   أ ن أ ر  ن اح   ف ل   أ وْل َٰ ج   

ل يْك مْ  ل مْت   إذِ ا ع  آ  مس  ات يْت م م  وفِ ٱبِ  ء  عْر  وٓا  ٱو   للّ   ٱ ت ق وا  ٱو    ۗلْم  ا للّ   ٱ أ ن   عْل م  ل ون   بمِ  ب صِير   ت عْم   

Terjemahnya: 

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

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah 

seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 

karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya 

ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin 

anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila 

kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan. (QS al-Baqarah/2:233). 
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Dalam tafsir al-Misbah, ayat ini menjelaskan kepada para ibu untuk menyusui 

anak-anaknya, baik ibu kandung ataupun bukan. Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa 

makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun adalah ASI. Namun, ASI dari 

ibu kandung lebih baik daripada yang lainnya. Anak akan merasa lebih nyaman 

ketika menyusu dengan ibu kandungnya karena anak akan mendengar suara detak 

jantung ibunya. Sejak kelahiran hingga usia dua tahun, ibu diperintahkan untuk 

menyusukan anak-anaknya. Batas maksimal ibu menyusui anak-anaknya yaitu dua 

tahun. Penyusuan selama dua tahun tersebut tidak bersifat wajib, hanya saja 

dianjurkan bagi para ibu untuk menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

(Shihab 2012). 

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa apabila seorang ibu 

memiliki kesulitan dalam menyusui anaknya, maka tidak menjadi masalah jika anak 

diberi susu selain susu dari ibunya. Syekh bin Baz mengeluarkan fatwa bahwa, 

tidaklah haram memberikan susu formula apabila telah memenuhi 2 syarat yaitu 

telah mendapatkan izin dari suami dan tidak membahayakan sang anak (Pohan 

2019). 

Dalam kitab asy-Syahrul Mumthi’ dijelaskan bahwa, Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyah menegaskan selama istri diperintahkan untuk menyusui anaknya, maka 

istri wajib mengikuti perintah suami karena suaminya memiliki kewajiban untuk 

menanggung nafkah. Dalam kitab Syarh Muntaha al-Iradat, al-Buhuti mengatakan 

bahwa diwajibkan bagi wanita merdeka menyusui anaknya ketika khawatir anaknya 

akan terlantar karena menolak minum ASI dari wanita lain. Jika anak tidak mau 

minum susu kecuali ASI ibunya, maka ibu wajib menyusuinya. (Pohan 2019). 
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Susu formula menjadi salah satu faktor penyebab diare pada bayi usia 0-6 

bulan. Kandungan susu formula berbeda dengan kandungan ASI. Selain itu, ada 

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya diare akibat pemberian susu formula, 

seperti salah dalam pemilihan jenis susu formula dan kebersihan dalam menyajikan 

susu formula. Hal tersebut yang akan menjadi fokus peneliti dalam melakukan 

penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan pemberian susu formula dengan kejadian diare 

pada bayi usia 0-6 bulan? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak terdapat hubungan pemberian susu formula dengan kejadian diare pada 

bayi usia 0-6 bulan. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan pemberian susu formula dengan kejadian diare pada bayi 

usia 0-6 bulan. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operational 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Dependen 

Diare Buang air besar yang 

encer atau cair 

sebanyak tiga kali atau 

lebih (atau lebih sering 

dari bisaanya) pada 

bayi usia 0-6 bulan. 

Kuesioner 1= diare 

0= tidak diare 

Nominal 

Pemberian 

ASI 

eksklusif 

Pemberian ASI kepada 

bayi usia 0-6 bulan 

tanpa memberikan 

makanan dan minuman 

tambahan. 

Kuesioner 1= diberikan 

ASI eksklusif 

0= tidak 

diberikan 

ASI eksklusif 

Nominal 

Pemberian 

susu 

formula 

Susu formula yang 

diberikan kepada bayi 

usia 0-6 bulan 

Kuesioner  1= diberikan 

susu formula 

0= tidak 

diberikan 

susu formula 

Nominal  
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Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

Jenis 

pemberian 

susu 

formula 

Jenis bahan dasar susu 

formula yang 

dimodifikasi 

menyerupai ASI yang 

diberikan kepada bayi 

usia 0-6 bulan. 

1. susu sapi 

2. susu kedelai 

Kuesioner  1= susu sapi 

0= susu 

kedelai 

Nominal  

Kebersihan 

penyajian 

susu 

formula 

Menjaga kebersihan 

dalam penyajian susu 

formula: 

1. mencuci tangan 

sebelum membuat susu 

formula. 

2. mencuci botol dan 

dot dengan sabun dan 

air bersih. 

3. Merebus botol dan 

dot  

Kuesioner 1= 

melakukan 

0= tidak 

melakukan 

Nominal 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pattingaloang dan Puskesmas 

Tamamaung Kota Makassar untuk mengetahui hubungan pemberian susu formula 

dengan kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan dengan melakukan pengisian 

kuesioner oleh ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan pembanding dan 

acuan, serta menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam 

kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai 

berikut:
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Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Cara 

Penelitian 

Hasil 

1.  Rika dan 

Cahya (2018) 

Hubungan Pemberian Susu Formula 

dengan Kejadian Diare pada Bayi Usia 

0-6 Bulan di Desa Koto Tinggi 

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan 

Hulu. 

Jenis penelitian ini 

adalah observasional 

dengan desain cross 

sectional.  

47 

responden 

Kuesioner 

 

 

Adanya hubungan yang bermakna 

pemberian susu formula dengan 

kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan 

di Desa Koto Tinggi. 

2. Khasanah dan 

Wiwit (2018) 

Hubungan Pemberian Susu Formula 

dengan Kejadian Diare pada Bayi Usia 

0 – 6 Bulan di Desa Gayaman 

Kecamatan Mojoanyar Kabupaten 

Mojokerto. 

Jenis penelitian ini 

adalah analitik 

observasional dengan 

desain cross sectional. 

65 

responden 

Interview Ada hubungan pemberian susu formula 

dengan kejadian diare pada bayi 0-6 

bulan di Desa Gayaman Kecamatan 

Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. 
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No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Cara 

Penelitian 

Hasil 

3.  Wahyuningsih 

(2012) 

Hubungan Pemberian Susu Formula 

Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

Umur 0-6 Bulan Di Puskesmas Kertek 

Wonosobo Tahun 2012. 

Jenis penelitian ini 

adalah survey analitik 

dengan pendekatan cross 

sectional. 

50 

responden 

Wawancara  Terdapat hubungan yang bermakna 

antara pemberian susu formula dengan 

kejadian diare pada bayi umur 0-6 

bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Kertek Wonosobo. 

4. Sari dan 

Rahayu 

(2013) 

Hubungan Pemberian Susu Formula 

Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 0-6 

Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Tegalrejo Kabupaten Magelang 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian survei 

analitik dengan 

menggunakan desain 

survei cross sectional. 

79 

responden 

Kuesioner  Terdapat hubungan antara pemberian 

susu formula dengan kejadian diare 

pada bayi 0-6 bulan yang diberi susu 

formula. 
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No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Cara 

Penelitian 

Hasil 

5. Iskandar dan 

Maulidar 

(2016) 

Hubungan Pemberian Susu Formula 

Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 0-6 

Bulan. 

Penelitian menggunakan 

metode analitik deskriptif 

dengan desain case 

control. 

72 

responden 

Kuesioner  Terdapat hubungan pemberian susu 

formula dengan kejadian diare pada 

bayi 0-6 bulan. 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pemberian susu formula dengan kejadian diare pada 

bayi usia 0-6 bulan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui jumlah pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan. 

b. Mengetahui jumlah kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan. 

c. Mengetahui jumlah pemilihan jenis susu formula pada bayi usia 0-6 bulan. 

d. Mengetahui jumlah kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan berdasarkan 

pemilihan jenis susu formula. 

e. Mengetahui kebersihan penyajian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan. 

f. Menganalisis hubungan pemberian susu formula dengan kejadian diare pada 

bayi usia 0-6 bulan. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah informasi tentang hubungan 

pemberian susu formula dengan kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan, sehingga 

bisa dijadikan acuan untuk mengurangi angka kejadian diare pada bayi usia 0-6 

bulan. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang penelitian hubungan 

pemberian susu formula dengan kejadian diare pada bayi usia 0-6 bulan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Diare 

1. Definisi Diare 

Ada beberapa pengertian diare dari berbagai sumber, seperti pengertian diare 

menurut World Health Organization (WHO) adalah buang air besar yang encer atau 

cair sebanyak tiga kali per hari atau lebih (atau lebih sering dari bisaanya). Diare 

merupakan gejala yang sering terjadi pada infeksi saluran cerna yang terjadi akibat 

infeksi bakteri, virus, atau parasit (WHO 2017). Diare ditandai dengan feses yang 

encer dengan frekuensi yang lebih sering. Feses yang encer terjadi karena usus 

halus tidak dapat menyerap cairan dengan baik sehingga cairan yang tidak terserap 

akan keluar bersama feses (Lauralee 2022). 

2. Epidemiologi Diare 

Secara global sekitar 1,7 miliar anak usia dibawah lima tahun mengalami 

diare. Diare merupakan penyebab kematian kedua pada anak usia dibawah lima 

tahun dengan jumlah kematian sekitar 525.000 anak setiap tahunnya (WHO 2017). 

Di Indonesia, diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menjadi Kejadian 

Luar Bisaa (KLB) dan menyebabkan kematian. Kejadian Luar Bisaa (KLB) diare 

pada tahun 2016 terjadi sebanyal 3 kali yang tersebar di 3 provinsi dan 3 kabupaten 

dengan penderita sebanyak 198 orang dan kematian 6 orang atau Case Fatality Rate 

(CFR 3,04%) (Kemenkes RI 2018).  

Pada tahun 2019, kematian balita di Indonesia mencapai 29.322 anak dengan 

jumlah kematian neonatus sebanyak 20.244 bayi (69%). Sebanyak 16.156 (80%) 
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kematian bayi terjadi pada usia 6 hari pertama kehidupan, 6.151 (21%) kematian 

bayi terjadi pada usia 29 hari – 11 bulan, dan 2.927 (10%) kematian bayi terjadi 

pada usia 12-59 bulan. Prevalensi diare pada balita menurut Riskesdas 2018 

mencapai 11% dengan persentase tertinggi di Sumatera Utara 14,2% dan persentase 

terendah di Kepulauan Riau 5,1%, sedangkan di Sulawesi Selatan 9,4% (Kemenkes 

RI 2020). 

3. Klasifikasi Diare 

Diare diklasifikasikan berdasarkan lama waktunya menjadi diare akut dan 

kronik. Diare akut adalah diare yang terjadi kurang dari 15 hari. Menurut World 

Gastroenterology Organisation, diare adalah pengeluaran feses semi padat atau cair 

yang sering dan tidak normal selama kurang dari 14 hari. Sedangkan diare kronik 

adalah diare yang terjadi lebih dari 15 hari (Simadibrata and Daldiyono 2017). 

4. Etiologi Diare 

Diare dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan parasit. Rotavirus dan 

Escherichia coli menjadi agen penyebab diare tersering. Diare sering terjadi karena 

air yang terkontaminasi dengan agen penyebab bakteri dan sanitasi yang kurang 

bagus (WHO 2017). 

Rotavirus menjadi patogen tersering yang menyebabkan diare akut pada anak. 

Prevalensi tertinggi terjadi pada anak usia 3 bulan sampai 24 bulan karena sistem 

imun pada bayi belum cukup matang. Transmisi dapat terjadi secara fekal-oral atau 

dari droplet (Jap and Widodo 2021). 

Bakteri menjadi salah satu penyebab diare pada anak walaupun kejadiannya 

lebih jarang dibandingkan diare akibat virus. E. coli merupakan flora normal yang 
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dapat menyebabkan diare yaitu enterotoxigenic E. coli (ETEC), 

enterohaemorrhagic E. coli (EHEC), enteroaggregative E. coli (EPEC), dan 

enteroinvasive E. coli (EIEC). Transmisi bakteri ini melalui makanan dan minuman 

yang terkontaminasi (Jap and Widodo 2021). 

Parasit yang sering menyebabkan diare pada anak adalah Giardia lamblia. 

Transmisi parasit ini melalui makanan dan air yang terkontaminasi atau secara 

fekal-oral. Diagnosis dapat ditegakan dengan ditemukannya trofozoit dalam 

pemeriksaan feses cair dan bentuk kista dalam feses padat (Jap and Widodo 2021). 

5. Faktor Risiko Diare 

Diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, 

sosiodemografi, dan perilaku. Faktor lingkungan yang sering menjadi risiko diare 

yaitu pembuangan atau pengelolaan feses yang tidak benar dan sumber air yang 

kotor. Pengelolaan feses yang tidak benar dapat menyebabkan tercemarnya air dan 

tanah yang dapat ditularkan melalui kecoa. Lingkungan yang kotor dan 

pembuangan sampah yang tidak benar dapat menyebabkan terjadinya penularan 

penyakit melalui vektor seperti cacing (Utami and Luthfiana 2017). 

Faktor sosiodemografi yang sering menjadi faktor risiko diare adalah 

pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan usia anak. Semakin tinggi 

pendidikan orang tua, maka semakin besar pengetahuannya terhadap pencegahan 

terjadinya diare. Keadaan ekonomi yang rendah memungkinkan kurangnya 

penyediaan air bersih dan penyediaan jamban. Selain itu, diare sering terjadi pada 

anak usia muda karena imunitas tubuh yang masih rendah (Utami and Luthfiana 

2017). 
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Faktor perilaku yang menjadi faktor risiko diare adalah pemberian ASI dan 

kebisaaan mencuci tangan. Bayi yang diberikan ASI eksklusif memiliki risiko lebih 

rendah terkena diare dibandingkan bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif. 

Kebisaaan mencuci tangan dapat menjadi faktor risiko diare. Mencuci tangan yang 

tidak benar dan bersih dapat menyebabkan penyebaran kuman. Selain itu juga harus 

dilakukan mencuci sayur-sayuran, buah-buahan, serta memasak makanan yang 

matang agar terhindar dari kontaminasi kuman (Utami and Luthfiana 2017). 

6. Patomekanisme Diare 

Diare dapat terjadi karena adanya faktor kausal dan faktor pejamu. Faktor 

kausal adalah kemampuan agen penyebab diare memproduksi toksin sehingga 

mempengaruhi sekresi cairan. Faktor pejamu adalah kemampuan tubuh untuk 

mempertahankan diri dari agen penyebab diare (Simadibrata and Daldiyono 2017). 

Diare terjadi karena adanya gangguan absorpsi dan gangguan sekresi. Diare 

akibat gangguan absorpsi terjadi karena volume cairan yang ada di kolon lebih 

besar daripada kapasitas absorpsi. Kelainan usus halus mengakibatkan absorpsi 

menurun atau sekresi bertambah. Selain itu, kelainan di kolon mengakibatkan 

penurunan absorpsi atau peningkatan sekresi. Diare juga dapat terjadi akibat 

gangguan motilitas, inflamasi, dan imunologi (Subagyo and Santoso 2015). 

Diare dapat disebabkan oleh infeksi. Infeksi menyebabkan terjadinya iritasi 

mukosa sehingga proses sekresi menjadi lebih cepat. Selain itu, motilitas dinding 

usus menjadi meningkat sehingga hasil sekresi menjadi lebih cepat terdorong keluar 

bersama dengan agen infeksius (Guyton and Hall 2019). 
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a. Gangguan Osmotik 

Adanya bahan yang tidak dapat diserap oleh usus halus yang bersifat 

hipertonis menyebabkan hiperosmolaritas. Perbedaan tekanan osmotik 

menyebabkan pergeseran air dan elektrolit sehingga terkumpul di lumen usus. 

Banyaknya cairan dan elektrolit akan merangsang usus untuk mengeluarkannya 

sehingga terjadi diare. Bahan-bahan yang sulit diserap yaitu Mg, glukosa, sukrosa, 

laktosa, dan maltose. Selain itu, karbohidrat dari jus buah atau bahan yang 

mengandung sorbitol dalam jumlah berlebihan juga sulit diserap (Subagyo and 

Santoso 2015). 

b. Gangguan Sekresi 

Agen penyebab diare yang mengeluarkan toksin yang dapat meningkatkan 

konsentrasi intrasel cAMP, cGMP, atau Ca yang akan mengaktifkan protein kinase. 

Protein kinase menyebabkan fosforilasi membran protein sehingga terjadi 

perubahan saluran ion dan Cl akan ke lumen usus (Subagyo and Santoso 2015). 

Peningkatan ion Cl ke lumen usus dan menghambat absorpsi tanpa menyebabkan 

kerusakan sel epitel akan menyebabkan tekanan usus meningkat dan dinding usus 

teregang. Penyebab yang tering dari gangguan ini yaitu efek dari Escherichia coli 

(Simadibrata and Daldiyono 2017). 

c. Gangguan Motilitas 

Penurunan motilitas menyebabkan pertumbuhan bakteri yang berlebihan. 

Bakteri akan berkembang biak dan menghasilkan toksin. Kemudian toksin akan 

menyebabkan hipersekresi. Selain itu, penurunan motilitas dapat menyebabkan 
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terjadinya malabsorpsi. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya diare (Subagyo 

and Santoso 2015). 

7. Manifestasi Klinis Diare 

Infeksi usus menyebabkan timbulnya diare, selain itu dapat disertai muntah, 

dan demam. Selain itu, kehilangan air dan elektrolit dapat menyebabkan dehidrasi, 

asidosis metabolik, dan hipokalemia. Nyeri perut dan tenesmus terjadi jika terdapat 

infeksi di kolon (Subagyo and Santoso 2015). 

Dehidrasi terbagi menjadi tiga berdasarkan banyaknya cairan yang keluar. 

Dehidrasi ringan terjadi kehilangan cairan 2-5% berat badan. Gejala yang terjadi 

yaitu turgor kurang, suara serak, dan mata cekung. Dehidrasi sedang terjadi 

kehilangan cairan 5-8% berat badan. Gejala yang terjadi yaitu turgor buruk, mata 

cekung, suara serak, presyok/syok, nadi cepat, serta napas cepat dan dalam. 

Dehidrasi berat terjadi kehilangan cairan 8-10% berat badan. Gejala yang terjadi 

yaitu turgor buruk, mata cekung, suara serak, presyok/syok, nadi cepat, napas cepat 

dan dalam, sianosis, otot kaku, serta kehilangan kesadaran (Simadibrata and 

Daldiyono 2017). 

Bisaanya bayi yang menderita diare akan gelisah dan sering menangis. 

Beberapa kasus ditemukan adanya keluhan nafsu makan yang berkurang. 

Ditemukan lancet pada daerah anus akibat seringnya defekasi (Sumampouw et al. 

2017). 

Gejala yang timbul pada diare akibat rotavirus yaitu diare encer, muntah, rasa 

tidak nyaman di perut, demam, dan dehidrasi. Gejala yang timbul pada diare akibat 

bakteri yaitu demam tinggi, diare berdarah, dan nyeri perut hebat. Sedangkan gejala 
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yang sering muncul yaitu diare akut, feses tampak berminyak, nyeri perut, dan 

kembung (Jap and Widodo 2021). 

8. Penegakan Diagnosis Diare 

a. Anamnesis  

Keluhan diare bisaa terjadi selama kurang dari 15 hari. Keluhan khas pada 

diare infektif adalah nausea, muntah, nyeri abdomen, demam, dan frekuensi buang 

air besar yang sering. Nausea dan muntah bisaa terjadi jika pasien mengalami 

infeksi toksigenik. Dehidrasi dapat timbul jika diare berat dan asupan terbatas. 

Pasien yang mengalami dehidrasi sering merasa haus, jumlah buang air kecil 

berkurang, warna urin yang gelap, tidak berkeringat, dan perubahan ortostatik 

(Simadibrata and Daldiyono 2017). 

b. Pemeriksaan Fisis 

Pada pemeriksaan fisis, ditemukan adanya perubahan tekanan darah, tekanan, 

nadi, dan suhu tubuh. Bisaanya ditemukan bising usus meningkat, distensi 

abdomen, dan nyeri tekan perut (Simadibrata and Daldiyono 2017). 

c. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penunjang yang bisaa dilakukan adalah pemeriksaan darah tepi 

lengkap, kadar elektrolit serum, ureum, dan kreatinin, serta pemeriksaan Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Peningkatan jumlah leukosit terjadi pada 

diare infeksi bakteri (Simadibrata and Daldiyono 2017). 
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Gambar 2.1 Algoritma tatalaksana diare akut 

9. Tatalaksana Diare 

Pasien tanpa dehidrasi dapat mengganti cairan dengan air mineral, jus buah, 

dll. Sedangkan pasien dengan dehidrasi harus diberikan cairan intravena atau 

rehidrasi oral. Cairan oral seperti pedialit dan oralit, sedangkan cairan intravena 

seperti ringer laktat diberikan sebanyak 50-200 ml/KgBB/ 24 jam (Simadibrata and 

Daldiyono 2017). 
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Beberapa hal untuk mencegah atau mengatasi dehidrasi pada diare anak yaitu 

mengganti kehilangan cairan, mengganti cairan yang sedang berlangsung, dan 

pemberian cairan rumatan. Pemberian cairan disesuaikan dengan derajat dehidrasi. 

Ada beberapa rumus untuk menentukan pemberian cairan, yaitu: (Simadibrata and 

Daldiyono 2017) 

a. BJ plasma 

Kebutuhan cairan =
𝐵𝐽 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎 − 1,025

0,001
𝑥 𝐵𝐵 𝑥 4𝑚𝑙 

b. Metode Pierce 

Dehidrasi ringan, kebutuhan cairan = 5% x BB (kg) 

Dehidrasi sedang, kebutuhan cairan = 8% x BB (kg) 

Dehidrasi berat, kebutuhan cairan = 10% x BB (kg) 

c. Metode Daldiyono 

Kebutuhan cairan =
skor

15
 x 10% x BB (kg) x 1 l 

Jika skor kurang dari 3 dan tidak syok maka diberikan cairan peroral dan skor lebih 

atau sama dengan 3 makan diberikan cairan intravena. 

Tabel 2.3 Skor Penilaian Dehidrasi 

Klinis Skor 

Haus/muntah 1 

Tekanan sistolik 60-90 mmHg 1 

Tekanan sistolik <60 mmHg 2 

Nadi >120x/menit 1 

Apatis 1 
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Klinis Skor 

Somnolen, stupor, atau koma 2 

Napas >30x/menit 1 

Facies cholerica 

(mata cekung, pipi cekung) 

2 

Vox cholerica 

(suara serak) 

2 

Turgor kulit menurun 1 

Washer women hand 

(kulit mengerut) 

1 

Ekstremitas dingin 1 

Sianosis 2 

Usia 50-60 tahun -1 

Usia >60 tahun -2 

 

Pemberian antibiotik jarang dilakukan karena diare akut pada anak sering 

disebabkan oleh Rotavirus yang tidak membutuhkan antibiotik. Antibiotik dapat 

diberikan jika diare disebabkan oleh bakteri seperti V. cholera, Shigella, 

Enterotoksigenik E. coli, Salmonella, Campylobacter dan sebagainya. Diare yang 

disebabkan oleh V. cholera dapat diberikan tetracycline 12,5 mg/kgbb 4x1 selama 

3 hari, sedangkan Shigella dapat diberikan ciprofloxacin 15 mg/kgbb 2x1 selama 3 

hari (Subagyo and Santoso 2015). 
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B. Susu Formula 

1. Definisi Susu Formula 

Susu adalah cairan berwarna putih yang dihasilkan dari kelenjar susu mamalia dan 

manusia yang mengandung gizi. Susu formula yaitu susu dalam bentuk cair atau 

bubuk yang diberikan kepada bayi dan anak-anak dengan formula tertentu 

(Nirwana 2017). Susu formula merupakan substitusi ASI sebagai makanan untuk 

bayi. Susu formula sebagai ASI untuk bayi dibuat sedemikian rupa untuk mendekati 

komposisi dari ASI (Novia Sari, Tri Wahyuni Maharani, and Puji Astuti 2020). 

2. Jenis-Jenis Susu Formula 

Susu formula diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan bahan dasar 

dan usia bayi. Susu formula berdasarkan bahan dasar terdiri dari susu sapi, susu 

kedelai, dan susu hidrolisat. Sedangkan susu formula berdasarkan usia bayi terbagi 

menjadi susu formula adaptasi dan susu formula lanjutan (Nirwana 2017). 

Susu sapi terbuat oleh protein susu sapi yang diubah menyerupai ASI. Susu 

sapi menjadi pilihan pertama sebagai pengganti ASI. Susu kedelai berasal dari sari 

kedelai. Bisaanya susu kedelai menjadi pilihan alternatif untuk bayi yang 

mengalami alergi terhadap susu sapi. Susu hidrolisat adalah susu sapi yang 

kandungan proteinnya dihidrolisis sehingga lebih mudah dicerna oleh bayi. Susu 

formula adaptasi adalah susu formula yang khusus diberikan untuk bayi dibawah 

usia 6 bulan. Susu formula lanjutan adalah susu formula yang khusus diberikan 

untuk bayi diatas usia 6 bulan. Kandungan nutrisi dan kalori pada susu formula 

lanjutan tidak jauh berbeda dengan susu formula adaptasi (Nirwana 2017). 
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Pemilihan susu formula yang tidak tepat sangat berisiko untuk kesehatan bayi 

terutama alergi atau intoleransi. Bayi yang mengalami intoleransi susu sapi dapat 

dideteksi seperti riwayat orang tua yang tidak cocok terhadap susu sapi. Selain itu, 

pemberian jenis susu formula lainnya juga harus disesuaikan dengan keadaan bayi. 

Gejala yang harus diamati sebelum menentukan susu formula yaitu gangguan 

saluran cerna (Nirwana 2017). 

3. Kandungan Susu Formula 

Susu memiliki komposisi yang bervariasi. Komponen dominan yang 

terkandung pada susu adalah air, lemak, protein, dan laktosa, sedangkan komponen 

minor yang terkandung pada susu adalah enzim, vitamin, dan gas-gas terlarut 

(Nurliyani 2020). 

a. Air 

Jumlah air ditentukan dari banyaknya laktosa yang disintesis. Air merupakan 

zat gizi yang diperlukan dalam jumlah besar dan susu menyuplai air sekitar 90% 

(Nurliyani 2020). 

b. Lemak 

Kandungan lemak ASI lebih tinggi dibandingkan susu formula. Lemak 

omega 3 dan omega 6 berperan dalam perkembangan otak bayi. Selain itu terdapat 

asam doksaheksanoik (DHA) dan asam arakidonat (ARA) yang berperan dalam 

perkembangan jaringan saraf dan retina mata (Nirwana 2017). 

c. Protein 

Protein berfungsi untuk membentuk jaringan tubuh. Kekurangan protein 

dapat menyebabkan kekurangan nutrisi, sedangkan kelebihan protein dapat 
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menyebabkan diare. Kandungan protein pada susu formula lebih tinggi 

dibandingkan ASI (8,44%:1,92%). Menurut anjuran WHO, bayi diberikan 9,1 

gram/hari protein, sedangkan kandungan protein dalam susu formula sekitar 14 

gram/hari (Novia Sari, Tri Wahyuni Maharani, and Puji Astuti 2020). Protein pada 

ASI sebagian besar adalah protein whey sedangkan pada susu formula adalah 

kasein. Terdapat sekitar 80% kandungan kasein pada susu sapi. Kandungan kasein 

pada susu formula dapat menyebabkan terjadinya alergi (Nurliyani 2020). 

d. Laktosa 

Kandungan laktosa pada ASI sekitar 2 kali lipat daripada susu formula. 

Laktosa adalah karbohidrat utama yang menjadi sumber energi. Tingginya 

kandungan laktosa pada susu formula menyebabkan terjadinya intoleransi laktosa 

pada bayi. Kejadian tersebut terjadi karena penyerapan laktosa ASI lebih baik 

dibandingkan laktosa susu formula (Novia Sari, Tri Wahyuni Maharani, and Puji 

Astuti 2020). Laktosa memberikan rasa manis pada susu formula. Laktosa juga 

berfungsi untuk membantu penyerapan natrium dan kalsium (Nirwana 2017). 

4. Kelebihan dan Kekurangan Susu Formula 

Susu formula dibuat menyerupai ASI. Susu formula mengandung Omega 3, 

DHA, AA/ARA, dan lain lain yang memberikan manfaat lebih bagi kesehatan bayi. 

Susu formula dianjurkan diberikan pada usia bayi di atas 6 bulan. Jika usia bayi 

kurang dari 6 bulan, maka harus diperhatikan dalam pemilihan jenis susu formula 

(Sudargo, Aristasari, and Afifah 2018). 

Ada beberapa alasan yang membuat ibu tidak bisa memberikan ASI sehingga 

memberikan susu formula kepada bayinya. Kondisi tersebut seperti kesehatan ibu 
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yang dapat menularkan kepada bayi. Selain itu, beberapa kondisi bayi yang 

memiliki gangguan pada metabolisme dan kesulitan menghisap ASI menjadi alasan 

diberikannya susu formula agar tetap memberikan nutrisi kepada bayi (Doreen 

2018). 

Sistem imun pada bayi masih baik serta sistem pencernaanya juga masih 

belum matang. Oleh karena itu harus diperhatikan dalam pembuatan susu formula. 

Pembuatan susu formula yang tidak higienis dapat menyebabkan diare akibat 

terkontaminasi oleh bakteri ataupun parasit (Jap and Widodo 2021). Selain itu, 

takaran dalam pembuatan susu formula harus sesuai agar tidak menyebabkan 

gangguan pencernaan (Olii 2019). 

5. Cara Penyajian Susu Formula 

Susu formula dapat diberikan sesuai petunjuk dokter atau petunjuk takaran 

yang ada pada kemasan. Susu formula mudah terkontaminasi oleh bakteri, sehingga 

diperlukan cara yang benar dalam menyajikan susu untuk bayi (Nirwana 2017). 

a. Cuci tangan sebelum membuat susu dan pastikan alat yang digunakan dalam 

keadaan steril. Alat yang digunakan harus dicuci dengan sabun dengan bersih. 

Botol yang telah dicuci sebaiknya di rebus dengan alat sterilisasi botol atau panci 

selama 10 menit. 

b. Isi botol dengan air hangat. Air yang digunakan harus dididihkan terlebih dahulu 

dan didiamkan selama 10-15 menit agar suhunya menjadi 70 celsius (suam-suam 

kuku). 

c. Masukan susu dengan takaran yang dianjurkan oleh dokter atau takaran yang 

tertera pada kemasan.  
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d. Tutup botol susu dan kocok perlahan hingga susu larut. 

e. Berikan kepada bayi tanpa menyentuh dot yang akan dimasukan ke dalam mulut 

bayi. 

Pemberian susu formula harus sesuai dengan takaran yang tepat. Takaran 

yang tidak tepat dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan bayi. Sedangkan 

fungsi pencernaan pada bayi belum optimal dan mudah terganggu. Jika terlalu 

kental makan bisa memicu gangguan pencernaan sedangkan terlalu encer bisa 

menyebabkan kurangnya penyerapan gizi (Olii 2019). 
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C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori

Pemberian susu 

formula 

Zat/kandungan yang sulit 

dicerna oleh tubuh 

Gangguan 

osmotik 

Gangguan 

motilitas 

Gangguan 

sekresi 

Hiperperistaltik 

Pergeseran air dan 

elektrolit ke luar rongga 

usus 

Diare 

Pemberian susu formula 

dan pemilihan jenis susu 

formula 

Penyajian susu formula 

yang tidak bersih 
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D. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

  

Faktor perilaku: 

1. Pemberian ASI 

eksklusif 

2. Pemberian susu 

formula  

a. Jenis susu formula 

b. Kebersihan penyajian 

susu formula 

Faktor sosiodemografi 

Faktor lingkungan 

Kejadian diare 

pada bayi 0-6 

bulan  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

analitik dan deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Desain penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan pemberian susu formula dengan kejadian 

diare pada bayi 0-6 bulan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pattingaloang dan Puskesmas 

Tamamaung, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2022. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan subjek atau objek yang akan diteliti. Populasi dari 

penelitian ini adalah bayi berusia 0-6 bulan yang ada di Puskesmas Pattingaloang 

dan Puskesmas Tamamaung sebanyak 158 bayi. 

2. Sampel  

Sampel merupakan subjek atau objek yang dianggap mewakili populasi. 

Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel sesuai dengan ketentuan tertentu. Sampel pada penelitian ini adalah bayi 
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berusia 0-6 bulan yang ada di Puskesmas Pattingaloang dan Puskesmas 

Tamamaung yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. 

𝑛 =
N

1 + N(𝑑2)
 

𝑛 =
158

1 + 158(0,052)
 

𝑛 =
158

1,395
 

𝑛 = 113,26 

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 114 bayi. 

Keterangan: 

N = besar populasi 

n = besar sampel 

d = tingkat ketepatan penelitian 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian ini adalah 

non random sampling jenis purposive sampling. Pengambilan sampel dilakukan 

sesuai dengan kriteria inklusi. 

1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota populasi 

untuk dijadikan sampel. Kriteria inklusi untuk sampel pada penelitian ini adalah: 

a. Ibu dari bayi berusia 0-6 bulan yang bertempat tinggal di lokasi penelitian. 

 

 



 

31 
 

2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah kriteria dari anggota populasi yang tidak bisa 

dijadikan sampel. Kriteria eksklusi untuk sampel pada penelitian ini adalah: 

a. Ibu dari bayi usia 0-6 bulan yang tidak bersedia dalam penelitian ini 

E. Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data primer dengan 

memberikan kuesioner kepada ibu dari bayi yang akan diteliti dan data sekunder 

untuk pengambilan data awal penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan lembar kuesioner yang berisi 

data sebagai berikut: 

1. Identitas 

2. Riwayat diare 

3. Riwayat pemberian susu formula 
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G. Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Kerangka Kerja  

Populasi: 

Bayi yang berusia 0-6 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Pattingaloang dan Puskesmas Tamamaung 

Sampel: 

Bayi yang berusia 0-6 bulan sebanyak 114 bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Pattingaloang dan Puskesmas Tamamaung 

Pengumpulan data: 

Data primer: menggunakan kuesioner untuk data penelitian 

Data sekunder: digunakan untuk pengambilan data awal di puskesmas 

Variabel dependen: 

Diare 

Variabel independen: 

1. Pemberian ASI eksklusif 

2. Pemberian susu formula 

a. Jenis susu formula 

b. Kebersihan penyajian susu formula  

Analisis data: 

Dilakukan menggunakan SPSS 

Penyajian data dalam bentuk tabel 
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H. Langkah Pengolahan Data 

Data yang didapatkan dibuat dalam bentuk presentasi dan tabel distribusi 

frekuensi dengan pengolahan tabel kemudian dilakukan pengolahan secara 

sistematik, dan harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Seleksi bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kategori.  

2. Editing dilakukan pengecekan kembali pada data yang telah didapatkan 

sebagai usaha untuk melengkapi data yang kurang lengkap.  

3. Coding dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, juga untuk 

menjaga kerahasiaan identitas responden.  

Tabulasi dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan tujuan dan 

kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis 

yang dibutuhkan sehingga mempermudah dalam analisis data. 

I. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

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

menggunakan analisis univariat untuk mengetahui karakteristik sampel dan 

responden. Kemudian melakukan uji bivariat yaitu uji Pearson Chi-Square untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel, yaitu hubungan antara susu 

formula dengan kejadian diare pada bayi 0-6 bulan. 

J. Etika Penelitian 

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar.  
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Dalam melakukan penelitian ini ada hal-hal yang berhubungan dengan etika 

penelitian, yaitu:  

1. Membuat surat pengantar yang ditujukan kepada pihak atau instansi sebagai 

permohonan izin untuk melaksanakan penelitian.  

2. Sebelum meminta responden untuk mengisi instrumen penelitian, peneliti 

menjelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan penelitian, serta meminta 

persetujuan responden untuk ikut serta dalam penelitian dengan baik dan 

sopan.  

3. Setiap responden dijamin kerahasiaannya atas data yang diperoleh dari hasil 

kuesioner dengan tidak menuliskan nama pasien, tetapi hanya berupa inisial 

pada laporan hasil penelitian.  

4. Tidak memaksa atau melakukan intervensi pada responden penelitian saat 

sedang dilakukan pengumpulan data.  

5. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pattingaloang dan 

Puskesmas Tamamaung Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian 

dimulai tanggal 8 Juli 2022 sampai 27 Juli 2022. Jumlah sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 114 sampel. Desain penelitian yang digunakan adalah observasi 

analitik dan deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan melakukan uji 

analisis univariat dan bivariat menggunakan uji Pearson Chi-Square. 

1. Analisis Univariat 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Usia Bayi 

Usia Bayi (bulan) Frekuensi (n) Persen (%) 

1 13 11.40% 

2 22 19.30% 

3 24 21.05% 

4 18 15.79% 

5 20 17.54% 

6 17 14.91% 

Total 114 100.00% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan distribusi frekuensi untuk usia bayi yaitu 

1 bulan sebanyak 13 bayi (11,4%), 2 bulan sebanyak 22 bayi (19,3%), 3 bulan 
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sebanyak 24 bayi (21,05%), 4 bulan sebanyak 18 bayi (15,79%), 5 bulan sebanyak 

20 bayi (17,54%), dan 6 bulan sebanyak 17 bayi (14,91%). 

 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Bayi 

Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persen (%) 

Laki-Laki 67 58.77% 

Perempuan 47 41.23% 

Total 114 100.00% 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan distribusi frekuensi jenis kelamin bayi 

yaitu bayi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 67 bayi (58.77%) dan bayi berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 47 bayi (41.23%).  

 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Pemberian ASI Eksklusif dan Susu Formula 

Jenis Pemberian Frekuensi (n) Persen (%) 

Susu Formula 65 57.02% 

ASI Eksklusif 49 42.98% 

Total 114 100.00% 

 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan distribusi frekuensi pemberian ASI 

eksklusif dan susu formula. Hasil menunjukan bahwa sebagian besar bayi 

mengkonsumsi susu formula sebanyak 65 bayi (57.02%), sedangkan sisanya 
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mengkonsumsi ASI eksklusif sebanyak 49 bayi (42.98%). Ini menunjukkan bahwa 

konsumsi susu formula masih lebih banyak dibandingkan ASI eksklusif. 

 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Diare 

Kejadian Diare Frekuensi (n) Persen (%) 

Tidak 65 57.02% 

Ya 49 42.98% 

Total 114 100.00% 

 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan distribusi frekuensi diare pada bayi. 

Hasil menunjukan bahwa sebagian besar bayi yang mengalami tidak diare sebanyak 

65 bayi (57.02%), sedangkan sisanya mengalami diare sebanyak 49 bayi (42.98%). 

 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Jenis Susu Formula 

Jenis Susu Formula Frekuensi (n) Persen (%) 

Susu Sapi 51 78.46% 

Susu Kedelai 14 21.54% 

Total 65 100.00% 

 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan distribusi frekuensi jenis susu formula 

bayi. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar ibu memberikan susu sapi sebanyak 

51 responden (78.46%), sedangkan sisanya memberikan susu kedelai sebanyak 14 

responden (21.54%).  
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Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Pemilihan Jenis Susu Formula dengan Diare  

Jenis Susu 

Formila 

Kejadian Diare 

Total 

Tidak Ya 

Frekuensi Persen Frekuensi Persen Frekuensi Persen 

Susu Sapi 8 12.30% 43 66.16% 51 78.46% 

Susu Kedelai 10 15.39% 4 6.15% 14 21.54% 

Total 18 27.69% 47 72.31% 65 100.00% 

 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan distribusi frekuensi pemilihan jenis susu 

formula dengan kejadian diare. Hasil menunjukkan bahwa bayi yang diberikan susu 

sapi lebih banyak mengalami diare sebanyak 43 bayi (66.16%), sedangkan yang 

tidak mengalami diare sebanyak 8 bayi (12.30%). Bayi yang diberikan susu kedelai 

lebih banyak yang tidak mengalami diare sebanyak 10 bayi (15.39%) sedangkan 

yang mengalami diare sebanyak 4 bayi (6.15%). Hal ini menunjukan bahwa bayi 

yang mengalami diare lebih banyak mengkonsumsi susu sapi. 

 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Kebersihan Penyajian Susu Formula 

Kebersihan Penyajian  

Susu Formula 

Ya Tidak 

Frekuensi (n) Persen (%) Frekuensi (n) Persen (%) 

Mencuci tangan dengan air 

mengalir dan sabun 

61 93.85% 4 6.15% 

Mencuci botol dan dot 64 98.46% 1 1.54% 

Merebus botol dan dot 41 63.08% 24 36.92% 
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Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan distribusi frekuensi kebersihan penyajian 

susu formula. Hasil menunjukkan bahwa ibu mencuci tangan dengan air mengalir 

dan sabun sebanyak 61 responden (93.85%), Ibu mencuci botol dan dot sebanyak 

64 responden (98.46%), dan ibu merebus botol dan dot sebanyak 41 responden 

(63.08%). 

 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.8 Hubungan antara Susu Formula dan Diare 

Jenis 

Pemberian 

Kejadian Diare 

Total 

p-value Tidak Ya 

Frekuensi Persen Frekuensi Persen Frekuensi Persen 

Susu Formula 18 15.79% 47 41.23% 65 57.02% 

0.000 ASI Eksklusif 47 41.23% 2 1.75% 49 42.98% 

Total 65 57.02% 49 42.98% 114 100.00% 

 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan hubungan antara konsumsi susu formula 

dan diare pada bayi. Hasil menunjukkan bahwa bayi yang mengonsumi susu 

formula paling banyak mengalami diare sebanyak 47 bayi (41.23%), sedangkan 

bayi yang tidak mengalami diare sebanyak 18 bayi (15,79%). Selain itu, bayi yang 

mengkonsumsi ASI eksklusif paling banyak tidak mengalami diare sebanyak 47 

bayi (41,23%), sedangkan bayi yang mengalami diare sebanyak 2 bayi (1,75%). 

Hasil uji hubungan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p-value sebesar 
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0.000 yang lebih kecil daripada 0.05. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara konsumsi susu formula dengan kejadian diare. 

B. Pembahasan 

Hasil penelitian didapatkan bayi yang diberikan ASI eksklusif sebanyak 49 

(42,98%) sedangkan bayi yang diberikan susu formula sebanyak 65 bayi (57,02%). 

Hal ini menunjukan bahwa lebih banyak bayi yang diberikan susu formula daripada 

bayi yang diberikan ASI eksklusif.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah 

dan Sulistyawati (2018), bahwa lebih banyak bayi yang diberikan susu formula 

daripada yang tidak diberikan susu formula. Pemberian susu formula dapat 

dipengaruhi oleh faktor pekerjaan ibu, budaya, dan pengetahuan ibu. Selain itu, 

faktor lain pemberian susu formula yaitu bayi merasa kurang puas dengan minum 

ASI sehingga ibu memberikan asupan tambahan susu formula (Herawati and Murni 

2018).  

Banyak dari ibu yang kurang mengetahui pentingnya ASI eksklusif. Padahal 

pemberian ASI eksklusif sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. 

Ada berbagai alasan ibu sehingga memberikan susu formula kepada anaknya 

seperti ASI yang keluar sedikit, ibu yang sibuk bekerja, dan keinginan ibu untuk 

memberikan tambahan asupan bayi. Semakin tinggi pendidikan ibu maka semakin 

luas pengetahuan ibu. Tetapi pada zaman sekarang, semua informasi sudah bisa 

diakses oleh semua kalangan, sehingga ibu dengan pendidikan rendah juga bisa 

mencari informasi lebih lanjut tentang pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. 
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Hasil penelitian didapatkan bayi yang menderita diare sebanyak 49 bayi 

(42,98%) sedangkan bayi yang tidak menderita diare sebanyak 65 bayi (57,02%). 

Selain itu, dari data kejadian diare di Puskesmas Pattingaloang pada tahun 2021, 

terdapat 19 bayi usia <6 bulan yang menderita diare. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Herawati dan Murni (2018), bahwa lebih banyak bayi berusia 0-6 bulan yang 

mengalami diare. Menurut peneliti, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya karena perbedaan teknik pengambilan sampel. Penelitian sebelumnya 

menggunakan teknik sampel jenuh sedangkan peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling. 

Diare paling sering terjadi pada anak usia dibawah 5 tahun. Pada bayi yang 

berusia 0-6 bulan sangat rentan mengalami diare karena sistem imun yang belum 

optimal. Diare dapat disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Penularan diare 

paling sering terjadi karena makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme 

tersebut. 

Hasil penelitian didapatkan ibu memilih jenis susu formula sapi sebanyak 51 

ibu (78,46%) dan ibu memilih jenis susu formula kedelai sebanyak 14 ibu (21,54%). 

Peneliti belum menemukan hasil penelitian yang menjelaskan variabel tersebut. 

Pemilihan susu formula yang tidak tepat dapat berisiko pada kesehatan bayi seperti 

alergi atau intoleransi. Pemberian jenis susu formula harus disesuaikan dengan 

keadaan bayi. Gejala yang harus diamati sebelum menentukan susu formula yaitu 

gangguan saluran cerna (Nirwana 2017). Susu formula sapi paling banyak 

dikonsumsi karena produknya banyak tersedia dipasaran. Sedangkan susu formula 
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kedelai jarang dikonsumsi tetapi kandungan susu kedelai juga tidak kalah dengan 

kandungan susu formula sapi (Nirwana 2017). 

Susu formula sapi lebih terkenal dikalangan masyarakat serta menjadi pilihan 

pertama ibu karena lebih banyak ditemukan daripada susu formula kedelai. Selain 

itu, harga susu formula sapi relatif lebih murah dibandingkan susu formula kedelai. 

Banyak berbagai merek yang beredar dengan harga yang berbeda. Setiap merek 

menawarkan berbagai kandungan dalam susu formula tersebut. Menurut beberapa 

pakar gizi, semakin mahal harga susu formula maka semakin banyak tambahan zat 

gizi dalam kandungannnya. Tetapi nyatanya ada beberapa susu formula dengan 

harga yang lebih murah dan memiliki kandungan yang sama dengan susu formula 

dengan harga yang mahal. Jadi ibu harus pintar dalam memilih susu formula dengan 

kandungan yang tepat dan harga yang terjangkau. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bayi yang diberikan susu sapi lebih 

banyak mengalami diare sebanyak 43 bayi (66.16%), sedangkan yang tidak 

mengalami diare sebanyak 8 bayi (12.30%). Bayi yang diberikan susu kedelai lebih 

banyak yang tidak mengalami diare sebanyak 10 bayi (15.39%) sedangkan yang 

mengalami diare sebanyak 4 bayi (6.15%). Hal ini menunjukan bahwa bayi yang 

mengalami diare lebih banyak mengkonsumsi susu sapi. Peneliti belum 

menemukan hasil penelitian yang menjelaskan variabel tersebut.  

Banyak bayi yang mengalami diare akibat pemberian susu formula. Hal ini 

terjadi karena susu formula lebih banyak mengandung protein kasein dibandingkan 

ASI. Protein kasein lebih sulit dicerna oleh usus bayi sehingga dapat menyebabkan 

terjadianya diare. (Nurliyani 2020). Susu formula kedelai dapat dijadikan alternatif 
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bagi bayi yang mengalami alergi terhadap susu sapi. Hal ini terjadi karena susu 

formula kedelai tidak mengandung laktosa seperti yang ada pada susu formula sapi. 

Tetapi dalam penelitian lebih lanjut, tidak dianjurkan pemberian susu formula 

kedelai karena dapat mempengaruhi sistem reproduksi (Kliegman and Marcdante 

2021). Susu formula mengandung fitroesterogen yang diduga dapat menyebabkan 

terjadinya pubertas dini (Testa et al. 2018). 

Ibu harus memilihan jenis susu formula yang tepat. Kandungan susu formula 

harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bayi. Susu formula memiliki kandungan 

protein, laktosa, vitamin, dan lain-lain. Ada beberapa bayi yang tidak cocok atau 

alergi terhadap laktosa pada susu sapi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya diare. 

Susu kedelai tidak memiliki kandungan laktosa seperti yang terkandung dalam susu 

sapi. Oleh karena itu, susu kedelai menjadi pilihan alternatif bagi bayi yang tidak 

cocok atau alergi terhadap laktosa susu sapi. Tetapi susu kedelai juga dapat 

menimbulkan reaksi alergi kedelai yang ditandai dengan diare dan ruam pada kulit. 

Oleh karena itu, ibu dianjurkan untuk konsultasi dengan dokter untuk pemilihan 

susu formula yang tepat. 

Hasil penelitian didapatkan bayi yang mengonsumi susu formula paling 

banyak mengalami diare sebanyak 47 bayi (41.23%), sedangkan bayi yang tidak 

mengalami diare sebanyak 18 bayi (15,79%). Selain itu, bayi yang mengkonsumsi 

ASI eksklusif paling banyak tidak mengalami diare sebanyak 47 bayi (41,23%), 

sedangkan bayi yang mengalami diare sebanyak 2 bayi (1,75%). Hasil uji hubungan 

ini memperoleh nilai p-value sebesar 0.00 yang lebih kecil daripada 0.05 yang 
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menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi ASI 

eksklusif dengan kejadian diare. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sentana, Adnyana, dan 

Subanada (2018), bahwa ASI eksklusif berhubungan secara signifikan terhadap 

kejadian diare, dimana status non-ASI eksklusif meningkatkan risiko kejadian diare 

pada bayi dengan nilai p=0,005. Disimpulkan bahwa ASI non-eksklusif 

meningkatkan risiko diare pada bayi.  

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khasanah dan 

Sulistyawati (2018), bahwa ada hubungan pemberian susu formula dengan kejadian 

diare pada bayi 0-6 bulan dengan hasil uji statistik chi-square didapatkan nilai x² 

hitung 6,763 > nilai x² tabel 3,84 yang berarti H0 ditolak H1 diterima. 

ASI berperan pada perkembangan sistem imun. Kolostrum dapat 

mengandung immunoglobulin A (IgA), lactoferrin, dam human milk 

oligosaccharide (HMO). Kandungan tersebut dapat mengurangi risiko infeksi pada 

bayi. Pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan sangat dianjurkan karena ASI 

merupakan makanan terbaik untuk bayi karena mengandung semua zat gizi yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara optimal (Saragih and 

Listianasari 2017). 

Susu formula merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Jika 

terjadi kontaminasi bakteri, maka akan berdampak negatif terhadap bayi seperti 

terjadi diare. Susu formula tidak mengandung zat proaktif lactobacillus bifidus yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri (Khasanah and Sulistyawati 2018). 
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Salah satu penyebab diare pada bayi usia 0-6 bulan adalah pemberian susu 

formula. Susu formula rentan terkontaminasi oleh mikroorganisme. Sistem imun 

pada bayi usia 0-6 bulan belum bekerja secara optimal. Sehingga lebih rentan 

menyebabkan terjadinya diare pada bayi usia 0-6 bulan. Selain itu, sistem 

pencernaan bayi usia 0-6 bulan juga belum optimal. Protein kasein yang terkandung 

dalam susu formula lebih banyak daripada protein whey. Protein kasein lebih sulit 

dicerna oleh bayi usia 0-6 bulan, sehingga bisa menyebabkan terjadinya diare. 

Selain itu, laktosa yang terkandung dalam susu formula terutama susu formula sapi, 

dapat menyebabkan terjadinya alergi yang menimbulkan diare. Serta pemberian 

susu kedelai pada bayi usia 0-6 bulan juga dapat menyebabkan terjadinya alergi 

kedelai yang menimbulkan diare. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk 

memberikan ASI eksklusif kepada bayi usia 0-6 bulan, Kandungan ASI lebih baik 

daripada kandungan susu formula. Salah satunya yaitu ASI mengandung 

immunoglobulin yang sangat penting untuk sistem imun. Protein dalam ASI lebih 

banyak protein whey dibandingkan protein kasein, sehingga protein lebih mudah 

diserap oleh bayi. Hal tersebut dapat mencegah bayi mengalami diare. 

Hasil penelitian didapatkan mayoritas ibu menjaga kebersihan dalam 

penyajian susu formula seperti ibu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun 

sebanyak 61 ibu (93,85%), ibu mencuci botol dan dot sebanyak 64 ibu (98,46%), 

dan ibu merebus botol dan dot sebanyak 41 ibu (63,08%).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lanida dan 

Farapti (2018), kebanyakan ibu terbisaa mencuci tangan dengan sabun dan sebagian 

besar melakukan teknik membersihkan botol dengan baik. Namun masih ada 
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beberapa yang kadang mencuci tangan dan tidak menggunakan sabun. Hal tersebut 

tidak dapat menghilangkan kuman yang di tangan. Selain itu, sebagian lainnya ibu 

melakukan teknik membersihkan botol yang buruk seperti hanya mencuci botol 

ataupun hanya merendam botol dalam air mendidih. Kebersihan botol yang kurang 

dapat menyebabkan botol terkontaminasi bakteri. Botol yang kotor dapat menjadi 

media mikroorganisme berkembangbiak (Fathir et al. 2017). 

Kebersihan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya 

kontaminasi mikroorganisme. Untuk mencegah terjadinya kontaminasi susu 

formula oleh mikroorganisme, maka harus menjaga kebersihan saat pembuatan 

susu formula. Sebelum membuat susu formula, ibu harus mencuci tangan dengan 

sabun dan air mengalir. Selain itu, ibu harus memastikan botol dan dot dicuci dan 

direbus dengan baik. Hal tersebut harus dilakukan untuk membunuh 

mikroorganisme yang terdapat pada tangan, botol, dan dot. Jika kebersihan dalam 

penyajian susu formula tidak baik, maka dapat menyebabkan terjadi diare. 

Dari hasil penelitian yang didapatkan, penulis menyatakan bahwa susu 

formula dapat menyebabkan terjadinya diare. Hal ini terjadi apabila ibu salah dalam 

pemilihan jenis susu formula dan tidak menjaga kebersihan dalam penyajian susu 

formula. Untuk mencegah terjadinya diare pada bayi usia 0-6 bulan, sangat 

dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif. Sesuai dengan ayat al-Quran yaitu QS 

al-Baqarah/2:233 yang memerintahkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif 

kepada bayi. Ibu dapat memberikan susu selain ASI apabila memenuhi syarat yaitu 

adanya izin yang diberikan oleh suami dan pemberian susu selain ASI yang tidak 

membahayakan bayi.  
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu: 

1. Keterbatasan waktu penelitian sehingga peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling, sehingga sampel tidak menjamin bisa menjadi 

representasi populasi yang diteliti.  

2. Kurangnya minat beberapa ibu datang ke puskesmas dan posyandu untuk 

melakukan pengecekan rutin kesehatan bayi sehingga peneliti harus datang 

ke rumah-rumah responden untuk melakukan wawancara. 

3. Hasil dari penelitian ini bergantung pada kejujuran responden dalam 

memberikan jawaban kepada peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bayi mengkonsumsi susu formula sebanyak 65 bayi (57.02%), sedangkan 

sisanya mengkonsumsi ASI eksklusif sebanyak 49 bayi (42.98%). Ini 

menunjukan bahwa konsumsi susu formula masih lebih banyak daripada ASI 

eksklusif. 

2. Bayi yang tidak mengalami diare sebanyak 65 bayi (57.02%), sedangkan 

sisanya mengalami diare sebanyak 49 bayi (42.98%). Hal ini menunjukan 

bahwa bayi yang diare lebih banyak daripada bayi yang tidak diare. 

3. Sebagian besar ibu memberikan susu sapi sebanyak 51 responden (78.46%), 

sedangkan sisanya memberikan susu kedelai sebanyak 14 responden 

(21.54%). Hal ini menunjukan bayi yang mengkonsumsi susu formula sapi 

lebih banyak daripada susu formula kedelai. 

4. Bayi yang diberikan susu sapi lebih banyak mengalami diare sebanyak 43 

bayi (66.16%), sedangkan yang tidak mengalami diare sebanyak 8 bayi 

(12.30%). Bayi yang diberikan susu kedelai lebih banyak yang tidak 

mengalami diare sebanyak 10 bayi (15.39%) sedangkan yang mengalami 

diare sebanyak 4 bayi (6.15%). Hal ini menunjukan bahwa bayi yang 

mengalami diare lebih banyak mengkonsumsi susu sapi. 



 

49 
 

5. Sebagian besar ibu menjaga kebersihan dalam penyajian susu formula seperti 

ibu melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebanyak 61 

responden (93.85%), Ibu melakukan cuci botol dan dot sebanyak 64 

responden (98.46%), dan ibu merebus botol dan dot sebanyak 41 responden 

(63.08%). 

6. Bayi yang mengonsumi susu formula paling banyak mengalami diare 

sebanyak 47 bayi (41.23%), sedangkan bayi yang tidak mengalami diare 

sebanyak 18 bayi (15,79%). Selain itu, bayi yang mengkonsumsi ASI 

eksklusif paling banyak tidak mengalami diare sebanyak 47 bayi (41,23%), 

sedangkan bayi yang mengalami diare sebanyak 2 bayi (1,75%). Hal ini 

menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara konsumsi susu formula 

dengan kejadian diare. Serta sesuai dengan al-Quran yang menjelaskan bahwa 

ibu dianjurkan memberikan ASI kepada anaknya karena ASI memiliki 

kandungan yang lebih baik untuk bayi daripada susu formula. 

B. Saran 

1. Bagi peneliti 

Peneliti diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama 

studi dan menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian dibidang 

kesehatan. Untuk peneliti selanjutnya terkhusus dalam bidang ini, diharapkan 

menambahkan variabel penelitian baru ataupun menganalisis hubungan variabel 

baru dengan kejadian diare seperti pemilihan jenis susu formula dan kebersihan 

penyajian susu formula. Selain itu, peneliti mengharapkan untuk penelitian 

selanjutnya melakukan teknik pengambilan sampel yang berbeda seperti total 
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sampling agar hasil yang didapatkan lebih kecil kemungkinan kesalahan yang lebih 

kecil. 

2. Bagi lokasi penelitian 

Peneliti mengharapkan program imunisasi dan posyandu yang telah berjalan 

di lokasi penelitian bisa memiliki alur yang lebih baik, serta memberikan arahan 

kepada ibu-ibu untuk rutin melakukan pengecekan kesehatan bayi. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMED CONSENT 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

Alamat  : 

 

Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, maka saya bersedia 

berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang akan dilakukan oleh: 

Nama  : Bunga Dhiaz Anggraini 

NIM  : 70600118016 

 

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak membahayakan dan merugikan 

saya maupun keluarga saya, sehingga saya bersedia menjadi responden dalam 

penelitian ini. 

Makassar, ………………………. 

 

 

 

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan) 
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Lampiran 2 

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN PEMBERIAN SUSU FORMULA DENGAN KEJADIAN 

DIARE PADA BAYI 0-6 BULAN DI PUSKESMAS PATTINGALOANG 

DAN PUSKESMAS TAMAMAUNG KOTA MAKASSAR 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : 

Umur   : 

Pendidikan  : 

Pekerjaan  : 

Jenis Kelamin Anak : 

 

B. PETUNJUK 

1. Berilah tanda (√) pada salah satu kolom jawaban (Ya) atau (Tidak). 

2. Jawablah sesuai dengan keadaan anak anda. 

 

Cara Pemberian Susu Formula 

No. Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1.  Apakah anak ibu mengkonsumsi susu formula bahan susu 

sapi? 
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2. Apakah anak ibu mengkonsumsi formula bahan susu 

kedelai? 

  

3. Apakah ibu mencucui tangan dengan air mengalir dan 

sabun dahulu sebelum menyajikan susu formula pada 

anak? 

  

4.  Apakah ibu selalu mencuci botol susu dan dot?   

5. Apakah ibu merebus botol atau dot sebelum digunakan?   

6. Apakah ibu selalu memilih susu menurut usia anak ibu?   

7. Apakah ibu mengikuti petunjuk pembuatan dalam 

kemasan susu formula? 

  

8. Apakah ibu mencampurkan air dingin dengan air panas 

dengan takaran sesuai petunjuk? 

  

9. Apakah ibu menggunakan sendok takar yang disediakan 

agar kekentalan sesuai? 

  

10. Apakah ibu mencampurkan berbagai merk susu?   

11. Apakah susu yang diminum <2 jam?   

12. Apakah ibu selalu mencampur susu sisa pembuatan yang 

lama dengan yang baru dibuat? 

  

13. Apakah ibu mengambil air dari sumber air yang bersih 

(tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa) saat 

menyajikan susu formula? 

  

14. Apakah ibu selalu memperhatikan batas kadaluarsa 

kemasan susu formula? 
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15. Apakah botol susu dipakai sendiri atau tidak bergantian?   

16. Apakah ibu mengocok susu sebelum diberikan pada anak?   

17. Apakah ibu memeriksa suhu susu formula yang sudah 

dibuat sebelum diberikan pada anak? 

  

18. Apakah ibu selalu memaksa bayi untuk menghabiskan 

susu? 

  

19. Apakah ibu menyendawakan bayi setelah diberikan susu?   

20. Apakah ibu memberikan susu formula dengan dot?   

 

Faktor Kejadian Diare 

No. Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

21. Apakah bayi ibu diare dalam bentuk lembek sampai cair?   

22. Apakah bayi ibu lama diarenya <14 hari?   

23. Apakah bayi ibu mengalami diare >3x dalam sehari?   

24.  Apakah bayi ibu mengalami penurunan berat badan saat 

terjadi diare? 

  

25. Apakah ibu membawa anak berobat segera ke pelayanan 

kesehatan dan mengikuti semua anjuran dokter? 
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Lampiran 3 
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62 
 

 

  



 

63 
 

 

 



 

64 
 

 



 

65 
 

 

  



 

66 
 

Lampiran 4 

Usia Bayi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 13 11.4 11.4 11.4 

2.00 22 19.3 19.3 30.7 

3.00 24 21.1 21.1 51.8 

4.00 18 15.8 15.8 67.5 

5.00 20 17.5 17.5 85.1 

6.00 17 14.9 14.9 100.0 

Total 114 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 67 58.8 58.8 58.8 

Perempuan 47 41.2 41.2 100.0 

Total 114 100.0 100.0  

 

 

Asi Eksklusif 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 65 57.0 57.0 57.0 

Ya 49 43.0 43.0 100.0 

Total 114 100.0 100.0  
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Susu Sapi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  49 43.0 43.0 43.0 

Tidak 14 12.3 12.3 55.3 

Ya 51 44.7 44.7 100.0 

Total 114 100.0 100.0  

 

Susu kedelai 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  49 43.0 43.0 43.0 

Tidak 51 44.7 44.7 87.7 

Ya 14 12.3 12.3 100.0 

Total 114 100.0 100.0  

 

 

 

Susu Formula 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 49 43.0 43.0 43.0 

Ya 65 57.0 57.0 100.0 

Total 114 100.0 100.0  
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Mencuci Tangan dengan Air Mengalir dan Sabun 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  49 43.0 43.0 43.0 

Tidak 4 3.5 3.5 46.5 

Ya 61 53.5 53.5 100.0 

Total 114 100.0 100.0  

 

Mencuci Botol dan Dot 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  49 43.0 43.0 43.0 

Tidak 1 .9 .9 43.9 

Ya 64 56.1 56.1 100.0 

Total 114 100.0 100.0  

 

Merebus Botol dan Dot 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  49 43.0 43.0 43.0 

Tidak 24 21.1 21.1 64.0 

Ya 41 36.0 36.0 100.0 

Total 114 100.0 100.0  
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Kejadian Diare 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 65 57.0 57.0 57.0 

Ya 49 43.0 43.0 100.0 

Total 114 100.0 100.0  

 

Sufor * Kejadian Diare 

Crosstab 

Count   

 

 

Kejadian Diare 

Total Tidak Ya 

 

Sufor 

Tidak 47 2 49 

Ya 18 47 65 

Total 65 49 114 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 53.065a 1 .000   

Continuity Correctionb 50.317 1 .000   

Likelihood Ratio 62.369 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 52.599 1 .000   

N of Valid Cases 114     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.06. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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