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ABSTRAK 

Nama            : Az Zahra Khairunnisa Syamsuri 
NIM              : 70200118006 
Judul              :Distribusi Spasial Kejadian Stunting Berdasarkan Faktor Risiko 

Berbasis SIG di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 

 

Menurut UNICEF (2013) kejadian stunting disebabkan oleh beberapa 
faktor risiko, diantaranya yaitu asupan makanan zat gizi makro dan mikro serta 
penyakit terutama riwayat penyakit infeksi, panjang badan lahir, berat badan lahir, 
ketersediaan pangan keluarga, pola asuh, pelayanan kesehatan dan kesehatan 
lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi spasial 
kejadian stunting berdasarkan faktor risiko berbasis SIG di Wilayah Kerja 
Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
deskriptif yang menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Populasi dalam 
penelitian adalah seluruh balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 
2022 yang berjumlah 1.353 balita. Sampel sebanyak 309 dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat dan 
analisis spasial yang menggunakan Nearest Neighbour Analysis (NNA) dengan 
hasil akhir berupa pola random, clustered, dan dispersed. 

Hasil penelitian menunjukkan secara spasial kejadian stunting 
berdasarkan faktor risiko berpola mengelompok (clustered) dengan desa tertinggi 
yaitu Desa Katumbangan. Rekomendasi yang diberikan yaitu pihak pemerintah dan 
tenaga kesehatan dapat melakukan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif 
berdasarkan peta distribusi dengan kasus kejadian stunting tertinggi. 

Kata Kunci : Stunting, Spasial, Sistem Informasi Geografis (SIG) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan yang ada dalam Sustainable Development Goals (SDG’s) 

terkait dengan kesehatan terutama gizi masyarakat adalah mengakhiri segala 

bentuk malnutrisi. Masalah gizi bagian penting dalam hal pertumbuhan dan 

perkembangan karena terdapat keterkaitan dan berhubungan dengan kecerdasan. 

Status gizi bayi dan balita merupakan salah satu indikator gizi masyarakat, dan 

telah dikembangkan menjadi salah satu indikator kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan kelompok bayi dan balita sangat rentan terhadap 

berbagai penyakit kekurangan gizi. Masalah kekurangan gizi secara global sampai 

saat ini yang masih mendapatkan perhatian utama terutama di sebagian negara 

berkembang. Masalah kurang gizi kronis tersebut yaitu dalam postur tubuh pendek 

atau stunting (UNICEF, 2020). 

Stunting atau anak dengan postur pendek adalah suatu kondisi kurang gizi 

kronis pada balita yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan pada 

fase kehidupan awal. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Standar Antropometri Anak, stunting adalah balita dengan status gizi 

yang berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan 

standar baku World Health Organization-Multicentre Growth Reference Study  

(WHO-MGRS) tahun 2006, nilai z scorenya kurang dari -3 SD dikategorikan 

sangat pendek (severely stunted) dan nilai z scorenya -3 SD sd kurang dari -2 SD 

dikategorikan pendek (Kemenkes RI, 2020). 
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Keberadaan anak sangat dinantikan bagi lingkungan keluarga, masyarakat, 

maupun pemerintah, sehingga setiap proses pertumbuhan dan perkembangannya 

harus diperhatikan agar dapat tumbuh optimal. Anak usia 0-5 tahun adalah masa 

kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan individu berkambang dengan pesat, 

bahkan bisa dikatakan sebagai tingkat perkembangan. Masa ini disebut “usia 

emas” (the golden age) yang sangat menentukan perkembangan kualitas manusia. 

Balita sejak lahir sampai usia 2 tahun merupakan masa kritis karena dibutuhkan  

seluruh zat gizi (makro dan mikro) 2 secara seimbang untuk mencapai tinggi 

badan, berat badan dan perkembangan optimal (Permendikbud, 2014). 

Publikasi WHO (2018) terbaru yang berjudul reducing stunting in children 

menyatakan bahwa pada tahun 2016, prevalensi kejadian stunting yaitu 22,9% atau 

sekitar 154 juta anak di dunia mengalami stunting (Kemenkes RI, 2018a). Menurut 

data dari WHO pada tahun 2019 prevalensi balita stunting secara global mencapai 

21,3% atau 144 juta dengan Asia berada pada peringkat kedua dengan persentase 

31,9%.  Sedangkan pada tahun 2020 berdasarkan data WHO, prevalensi stunting 

sebanyak 149,2 juta (22,0%) anak dibawah usia 5 tahun mengalami stunting. 

Kejadian stunting pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 

yaitu sebesar 21,3% (WHO, 2020). 

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan angka 

stunting tertinggi yaitu 30,8%. Berdasarkan riskesdas tahun 2018 di Indonesia, 

proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada balita 17,7%, sedangkan proporsi 

status gizi sangat pendek dan pendek pada balita mencapai 30,8%. Sehingga di 

Indonesia prevalensi stunting menurun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% 
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pada tahun 2018, atau rata-rata turun 1,4% per tahun (Riskesdas, 2018). Survei 

Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebanyak 5,33 juta balita alami stunting, 

target penurunan 3% pertahun. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia 

(SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting sampai saat ini masih berada pada angka 

24,4% (SSGI, 2021). Oleh karena itu, angka prevalensi stunting di Indonesia masih 

di atas 20%, artinya belum mencapai target WHO yang di bawah 20% (WHO, 

2020). 

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, 

diketahui sebanyak 10 provinsi termasuk dalam kategori berat yang mengalami 

stunting dengan angka prevalensi stunting tertinggi, dan 3 besar diantaranya adalah 

Nusa Tenggara Timur (43,82%), Sulawesi Barat (40,38%), dan Nusa Tenggara 

Barat (34,89%). Selain itu, berdasarkan data SSGBI tahun 2019, prevalensi 

stunting di Sulawesi Barat telah mencapai 40,38% (SSGBI, 2019). Masalah 

kesehatan masyarakat dianggap berat bila prevalensi pendek sebesar 30-39% dan 

serius bila prevalensi pendek ≥40%. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa 

Provinsi Sulawesi Barat masih termasuk dalam kategori serius. Akan tetapi, 

berdasarkan data SSGI pada 2021 prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat 

menurun yaitu sebesar 33,8%, Namun, masih menjadi provinsi dengan prevalensi 

tertinggi kedua (SSGI, 2021). 

Prevalensi balita stunting di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat 

berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang 

menunjukkan bahwa Kabupaten dengan prevalensi balita stunting yang paling 

tertinggi yaitu Kabupaten Polewali Mandar sebesar 36,0%, disusul Kabupaten 
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Majene 35,7% dan Kabupaten Mamasa sebesar 33,7%. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021, jumlah 

balita yang mengalami stunting berdasarkan TB/U sebanyak 7.657 balita (23,84%) 

dengan kategori sangat pendek sebanyak 1.944 balita dan kategori pendek sebanyak 

5.713 balita. 

Berdasarkan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis 

Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi kejadian stunting yang tertinggi pada balita 

berdasarkan kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 berada di 

Kecamatan Campalagian yaitu mencapai 17,81% dengan 1.364 anak. Sehingga 

prevalensi kejadian stunting yang tertinggi pada balita berdasarkan Puskesmas di 

Kecamatan Campalagian pada tahun 2021 adalah Puskesmas Katumbangan yaitu 

sebesar 42,6% dengan jumlah balita stunting sebanyak 559 dengan status gizi balita 

sangat pendek sebanyak 174 balita dan status gizi balita pendek sebanyak 385    

balita (e-PPGBM, 2021).  

Kerangka konseptual UNICEF (2013) menyebutkan bahwa terdapat empat 

penyebab kekurangan gizi termasuk stunting pada anak, yaitu faktor langsung, 

faktor tidak langsung, faktor masalah utama, dan faktor masalah dasar. UNICEF 

menggabungkan penyebab, kekurangan gizi dari segi biologis dan sosio ekonomi 

yang mencakup penyebab pada tingkat mikro dan makro. Masalah utama terjadinya 

stunting disebabkan oleh kemiskinan, karakteristik keluarga, sosiodemografi dan 

pendapatan keluarga.  

Kejadian stunting disebabkan oleh beberapa faktor risiko, diantaranya 

disebabkan secara langsung dan tidak langsung. Menurut kerangka konseptual yang 
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dirumuskan oleh UNICEF diketahui bahwa, faktor penyebab langsung stunting 

yaitu asupan makanan zat gizi makro dan mikro serta penyakit terutama riwayat 

penyakit infeksi, panjang badan lahir dan berat badan lahir. Sedangkan faktor 

penyebab tidak langsung stunting yaitu ketersediaan pangan keluarga, pola asuh 

seperti Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, pemberian            

MP-ASI, pelayanan kesehatan seperti pemantauan pertumbuhan, status imunisasi 

balita dan pemberian vitamin A serta kesehatan lingkungan (UNICEF, 2013).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pasyamei Rumbune Kala dkk 

(2022) mengatakan bahwa dari 29 responden menggambarkan bahwa 58,6% 

dengan jenis kelamin balita laki-laki, 62,1% dengan Berat Badan lahir rendah, 31% 

yang mengalami stunting, dengan 55,2% ibu berpendidikan tinggi, 58,6% sebagai 

ibu rumah tangga, sedangkan 58,6% ayah berpendidikan menengah, 44,8% bekerja 

wiraswasta, 65,5% pendapatan keluarga <2 juta, 58,5% ibu berpengetahuan tinggi, 

62,1% riwayat ASI balita tidak eksklusif dan 69% balita memiliki riwayat pernah 

menderita penyakit ISPA. sehingga yang menjadi faktor risiko terjadinya stunting 

adalah berat badan lahir rendah, pendapatan keluarga, riwayat ASI eksklusif dan 

riwayat penyakit ISPA pada anak usia 0-59 bulan di Gampong Meunasah Intan 

Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. 

Analisis spasial tentang stunting di Indonesia baik tingkat nasional maupun 

daerah masih jarang dilakukan. Terutama di Kabupaten Polewali Mandar 

khususnya di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan belum dilakukan distribusi 

kejadian stunting berdasarkan faktor risiko dengan pendekatan spasial. Hal ini 

dikarenakan saat ini pengolahan data yang ada pada pelayanan kesehatan yang 
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disajikan dalam bentuk Microsoft excel dinilai masih kurang efektif saat melakukan 

analisis, dalam hal ini pengolahan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Polewali Mandar belum menggunakan Sistem Informasi Geografis. 

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 menekankan 

untuk melakukan program dengan pendekatan spasial, yang dimana salah satu 

program tersebut adalah program penurunan stunting (Peraturan Pemerintah Nomor 

3 Tahun 2019, 2019). 

Sebaran kasus stunting berdasarkan faktor risikonya dapat dipetakan 

melalui Sistem Informasi Geografis (SIG). Sampai saat ini, perkembangan 

teknologi sangat memudahkan untuk melakukan pengolahan data. Salah satunya 

adalah dengan program SIG. Sistem Informasi Geografis merupakan salah satu 

jenis visualisasi epidemiologi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan 

gambaran dalam bentuk peta dari distribusi suatu kondisi. Selain itu, SIG 

merupakan sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk 

melakukan analisis spasial (Kusuma & Sukendra, 2016). Sehingga pendekatan 

spasial dengan penggunaan SIG sangat penting dilakukan karena dengan 

menggunakan analisis dalam SIG dapat membantu pihak yang membutuhkan untuk 

melihat pola sebaran kejadian stunting serta kaitannya dengan faktor risiko stunting 

pada suatu wilayah (Putra & Suariyani, 2021). Sistem informasi geografis di bidang 

kesehatan mulai banyak digunakan untuk mengatasi masalah gizi. Diantaranya 

untuk menghubungkan dan mengintegrasi berbagai data dengan cepat dan akurat 

serta menggambarkan analisis data dengan langsung melihat peta. Gambaran visual 
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yang dihasilkan membuat masyarakat lebih mudah mengerti data masalah gizi 

dengan mudah (Setyawati et al., 2017).  

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nanthiyan Khampa 

Usada dkk (2019) menunjukkan bahwa kasus gizi kurang pada balita di Kota 

Tangerang tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018, namun terdapat 

beberapa wilayah kecamatan yang mengalami peningkatan yaitu Kecamatan 

Larangan, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Batu Ceper, dan                        

Kecamatan Neglasari. Dari hasil analisis spasial terdapat faktor-faktor yang 

memengaruhi terjadinya gizi kurang pada balita yaitu kejadian BBLR, posyandu, 

IMD, pemberian ASI eksklusif, kejadian pneumonia, dan kejadian diare. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah melihat bagaimana pola distribusi spasial kejadian stunting 

berdasarkan faktor risiko berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) di Wilayah 

Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pola distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan faktor risiko 

berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pola distribusi spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 

b. Mengetahui pola distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

riwayat penyakit infeksi pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 

c. Mengetahui pola distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan status 

imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten 

Polewali Mandar Tahun 2022. 

d. Mengetahui pola distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan berat 

badan lahir pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 

e. Mengetahui pola distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

panjang badan lahir pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 

f. Mengetahui pola distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

pemberian ASI eksklusif pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 

g. Mengetahui pola distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan waktu 

pemberian MP-ASI pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 
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h. Mengetahui pola distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

pemberian vitamin A pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 

i. Mengetahui pola distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan tinggi 

badan orang tua di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten 

Polewali Mandar Tahun 2022. 

j. Mengetahui pola distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

sosiodemografi (usia ibu, pendidikan ibu, usia balita, jenis kelamin 

balita) di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali 

Mandar Tahun 2022. 

k. Mengetahui pola distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan 

tingkat pendapatan keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat dan sadar akan masalah stunting bahwa 

stunting harus dicegah dan ditanggulangi bersama serta masyarakat harus 

memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi stunting serta menambah 

pengetahuan masyarakat terkait pola distribusi spasial kejadian stunting 

berdasarkan faktor risiko. 
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2. Program Studi 

Menambah referensi dan pengembangan keilmuan bagi civitas akademik 

terkait distribusi spasial kejadian stunting berdasarkan faktor risiko berbasis SIG di 

Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 

3. Peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sumber rujukan dan literature mengenai distribusi spasial 

kejadian stunting berdasarkan faktor risiko stunting berbasis SIG sebagai acuan 

bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

4. Peneliti 

Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan aplikasi SIG dan menambah 

serta menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama masa perkuliahan dalam 

kehidupan di masyarakat. 

 

E. Definisi Operasional 

Agar menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran yang berbeda-beda 

antara pembaca, maka peneliti perlu melakukan Batasan-batasan pengertian pada 

setiap variabel dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Stunting 

Yang dimaksud dengan stunting pada penelitian ini adalah status gizi pada 

balita yang memiliki Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dengan ambang batas 

(z-score) kurang dari -2 SD (Standar Deviasi) dengan status stunting balita yaitu 

stunting dan tidak stunting yang berada di Puskesmas Katumbangan Kabupaten 

Polewali Mandar Tahun 2022 yang dapat diobservasi dan menjadi data spasial. 
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2. Riwayat Penyakit Infeksi  

Yang dimaksud dengan riwayat penyakit infeksi balita pada penelitian ini 

adalah keadaan dimana balita yang menderita riwayat penyakit infeksi (ISPA, 

pneumonia, diare, kecacingan, campak, tuberculosis dan lain-lain) atau pernah 

didiagnosis oleh tenaga kesehatan selama masa hidupnya dengan riwayat penyakit 

infeksi yaitu ada atau tidak ada berdasarkan hasil pemeriksaan catatan buku 

KIA/KMS di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2022. 

3. Status Imunisasi 

Yang dimaksud dengan status imunisasi pada penelitian ini adalah keadaan 

balita yang telah mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan yaitu lengkap atau tidak 

lengkap (1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 4 dosis Polio/ IPV, 3 dosis DPT-HB-

Hib dan 1 dosis  campak serta 1 dosis DPT-HB-Hib dan 1 dosis campak untuk dosis 

lanjutan) sesuai dengan usia balita pada saat penelitian berdasarkan hasil 

pemeriksaan catatan buku KIA/KMS di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 

4. Berat Badan Lahir  

Yang dimaksud Berat Badan Lahir pada penelitian ini adalah balita dengan 

riwayat berat badan lahir yaitu BBLR atau tidak BBLR berdasarkan hasil 

pemeriksaan rekam medik di puskesmas/catatan buku KIA/KMS di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 
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5. Panjang badan lahir 

Yang dimaksud panjang badan lahir pada penelitian ini adalah balita dengan 

riwayat panjang badan lahir yaitu pendek atau normal berdasarkan hasil 

pemeriksaan rekam medik/catatan buku KIA/KMS di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 

6. Pemberian ASI Eksklusif 

Yang dimaksud pemberian ASI eksklusif pada penelitian ini adalah ASI yang 

diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai berusia 6 bulan dengan mendapatkan 

ASI eksklusif atau tidak ASI eksklusif berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2022. 

7. Waktu Pemberian MP-ASI 

Yang dimaksud waktu pemberian MP-ASI pada penelitian ini adalah usia 

balita yang mendapatkan MP-ASI pertama kali yaitu MP-ASI dini atau MP-ASI 

tepat waktu berdasarkan hasil wawancara responden di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 

8. Pemberian Vitamin A 

Yang dimaksud pemberian vitamin A pada penelitian ini adalah balita yang 

mendapatkan vitamin A dosis tinggi sesuai dengan usianya dengan mendapatkan 

vitamin A lengkap atau tidak lengkap (1 kali untuk anak usia  6-11 bulan dan 2 kali 

untuk anak usia 12-59 bulan) berdasarkan hasil pemeriksaan buku KIA/KMS di 

Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. 
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9. Tinggi badan orang tua 

Yang dimaksud tinggi badan ibu dan ayah pada penelitian ini adalah hasil 

pengukuran antropometri yang dilakukan untuk menggambarkan pertumbuhan 

pada dengan hasil pengukuran pendek atau normal yang menggunakan alat bantu 

microtoise. 

10. Sosiodemografi  

Yang dimaksud sosiodemografi pada penelitian ini adalah gambaran tentang 

manusia baik jumlah sumber daya maupun mutu sumber daya tersebut yang 

meliputi usia ibu, usia balita, jenis kelamin balita, dan tingkat pendidikan ibu. 

a. Usia Ibu 

Yang dimaksud usia orang tua pada penelitian ini adalah lamanya masa 

hidup orang tua baik ibu sejak dilahirkan sampai dengan pada saat dilakukan 

penelitian dengan rentan usia 17-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, atau             

46–55 tahun. 

b. Pendidikan Ibu 

Yang dimaksud tingkat pendidikan ibu pada penelitian ini adalah 

pendidikan terakhir yang ditamati ibu pada saat penelitian dilakukan dengan 

tingkat pendidikan yaitu tidak bersekolah, tamat SD/MI, tamat SMP/MTs, 

tamat SMA/MA, atau tamat Perguruan Tinggi. 

c. Usia balita 

Yang dimaksud usia balita pada penelitian ini adalah lamanya masa 

hidup balita sejak dilahirkan sampai dengan pada saat dilakukan penelitian 
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dengan rentan usia 0-11 bulan, 12-23 bulan, 24-35 bulan, 36-47 bulan, atau          

48-59 bulan. 

d. Jenis kelamin balita 

Yang dimaksud jenis kelamin balita pada penelitian ini adalah jenis 

kelamin yang dimiliki balita baik perempuan maupun laki-laki. 

11. Tingkat Pendapatan Keluarga 

Yang dimaksud tingkat pendapatan keluarga pada penelitian ini adalah 

keseluruhan penghasilan keluarga yang diperoleh dari pekerjaan pokok maupun 

pekerjaan sampingan dari seluruh anggota keluarga yang bekerja berdasarkan 

dengan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar  Rp. 2.680.000,00 dengan tingkat 

pendapatan keluarga rendah atau tinggi. 
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F. Kajian Pustaka 

NO TAHUN 
NAMA 

PENULIS 
LINK AKSES 

JUDUL 

PENELITIAN 

METODE 

PENELITIAN 

VARIABEL 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN 

1 2020 

Vilda Ana Veria 

Setyawati, 

Bambang Agus 

Herlambang dan 

Ahmad Khoirul 

Anam 

https://doi.org/10.336

33/visikes.v19i2.3696 

WEB GIS 

Pemetaan Trend 

Kejadian 

Stunting di 

Provinsi Jawa 

Tengah 2015-

2017 

Jenis penelitian ini adalah 
kuantitatif dan 
menggunakan pendekatan 
deskriptif dengan desain 
research and development 
(R and D). Populasinya 
yaitu seluruh kejadian 
stunting di Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2015-2017 
dengan sampel 35 
Kabupaten/Kota. 
Instrumen penelitian 
menggunakan software 
Quantum GIS. 

Kejadian stunting 

Wilayah dengan kondisi stunting 

<20% pada tahun 2015 di Kota 

Purbalingga, Kudus, Semarang, 

Pemalang, Tegal, Surakarta dan 

Semarang; tahun 2016 di 

Banyumas, Magelang, Kendal, 

Semarang, Kota Semarang, 

Salatiga, Kota Semarang dan 1 

zona hijau (<10%) di Pati. Pada 

tahun 2017 seluruh wilayah di 

Jawa Tengah termasuk dalam 

kondisi kronis. Berdasarkan 

pemetaan tahun 2015, zona 

kuning paling banyak ditemukan. 

Pada tahun 2016 zona kuning 

bergeser ke wilayah lain dan 

terdapat satu zona hijau. Pada 

2017, seluruh wilayah berada di 

zona merah. 

2 2020 

Nilatul Izah, Evi 

Zulfiana dan 

Nora 

Rahmanindar 

http://dx.doi.org/10.26

751/jikk.v11i1.764 

Analisis Sebaran 

dan Determinan 

Stunting pada 

Balita 

Berdasarkan 

Pola Asuh 

Jenis penelitian ini adalah 
kuantitatif dan 
menggunakan pendekatan 
analitik observasional 
dengan desain case 
control. Populasinya 
adalah seluruh balita yang 

Kejadian stunting, 
status imunisasi 

dan pemberian 

ASI eksklusif 

Status imunisasi tidak 

berpengaruh terhadap kejadian 

stunting, pemberian ASI eksklusif 

berpengaruh terhadap kejadian 

stunting. 

https://doi.org/10.33633/visikes.v19i2.3696
https://doi.org/10.33633/visikes.v19i2.3696
http://dx.doi.org/10.26751/jikk.v11i1.764
http://dx.doi.org/10.26751/jikk.v11i1.764
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NO TAHUN 
NAMA 

PENULIS 
LINK AKSES 

JUDUL 

PENELITIAN 

METODE 

PENELITIAN 

VARIABEL 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN 

(Status 

Imunisasi dan 

Pemberian ASI 

Eksklusif) 

berusia 6-59 bulan di 
Wilayah Kecamatan 
Wanasari Kabupaten 
Brebes dan jumlah sampel 
sebanyak 86 sampel  
dengan teknik 
pengambilan sampel 
menggunakan accidental 
sampling. Instrumen yang 
digunakan yaitu kuesioner 
untuk mengukur status 
imunisasi balita dan 
pemberian ASI eksklusif 
pada balita. 
 

3 2020 

Ima Maria, 

Nurjannah, 

Mudatsir, 

Bakhtiar dan 

Said Usman 

https://doi.org/10.217

76/ub.majalahkesehata

n.2020.007.04.4 

Analisis 

Determinan 

Stunting 

Menurut 

Wilayah 

Geografi di 

Indonesia Tahun 

2018 

Jenis penelitian 
menggunakan kuantitatif 
dengan pendekatan 
analitik observasional. 
Populasinya adalah 
seluruh wilayah geografi 
di Indonesia Tahun 2018. 
Jumlah sampel sebanyak 
34 provinsi. Instrumen 
penelitian menggunakan 
data publik resmi dan 
dapat diunduh secara 
daring, yakni Riskesdas 
2018, Data dan Informasi 
Profil Kesehatan 

Kejadian stunting 
pada balita 0 – 59 
bulan, persentase 
penduduk miskin, 
cakupan imunisasi 
menyusu dini 
(IMD), cakupan 
ASI eksklusif, 
cakupan imunisasi 
dasar lengkap 
(IDL), ibu hamil 
dengan TTD, 
proporsi 
penduduk 
merokok dan rasio 

Persentase populasi di bawah 

kemiskinan (r = 0,431, p = 0,011), 

persentase imunisasi dasar 

lengkap (r = -0,485, p = 0,004), 

persentase ibu hamil dengan 

tablet tambah darah (r = -0,341, p 

= 0,048), dan rasio puskesmas (r 

= -0,439, p = 0,009) memiliki 

hubungan negatif terhadap 

stunting kecuali kemiskinan. 

Hasil uji multivariat menunjukkan 

bahwa cakupan imunisasi dasar 

lengkap dan rasio puskesmas per 

https://doi.org/10.21776/ub.majalahkesehatan.2020.007.04.4
https://doi.org/10.21776/ub.majalahkesehatan.2020.007.04.4
https://doi.org/10.21776/ub.majalahkesehatan.2020.007.04.4
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Indonesia 2018, dan Data 
dan Informasi Kemiskinan 
Kabupaten/Kota Tahun 
2018 

puskesmas per 
kecamatan. 
 

kecamatan merupakan faktor 

determinan yang paling 

berpengaruh terhadap stunting 

4 2021 

Dyah Aryanti 

dan Dwi Putri 

Kartini 

https://ejournal.upm.a

c.id/index.php/energy/

article/view/905/783 

Sistem Informasi 

Geografis 

Pemetaan 

Stunting di Kota 

Probolinggo 

Berbasis 

Android 

Jenis penelitian 

menggunakan kuantitatif 

dengan pendekatan 

deskriptif. Populasinya 

adalah seluruh kejadian 

stunting di Kota 

Probolinggo. Instrumen 

penelitian menggunakan 

aplikasi Android Studio, 

Sublime Text, dan MySql 

sebagai database yang 

menggunakan metode 

waterfall. 

Kejadian stunting 

Dapat menampilkan data stunting 

setiap kelurahan yang ada di Kota 

Probolinggo yang ditandai dengan 

marker berbeda warna sesuai 6 

pembagian kelas sebagai bahan 

analisis bagi Dinas Kesehatan 

(DINKES) Kota Probolinggo. 

Aplikasi ini terdiri dari 2 

pengguna, yaitu web sebagai 

admin yang dapat memasukkan 

data stunting dan pada android 

sebagai client untuk menampilkan 

data stunting. 

5 2021 

Alfi Fadliana 

dan Pangestuti 

Prima Darajat 

https://journals.upi-

yai.ac.id/index.php/ikr

aith-

informatika/article/vie

w/1408 

Pemetaan Faktor 

Risiko Stunting 

Berbasis Sistem 

Informasi 

Geografis 

Menggunakan 

Metode 

Geographically 

Weighted 

Regression 

Jenis penelitian 
menggunakan kuantitatif 
dengan pendekatan 
deskriptif. Populasinya 
adalah seluruh kabupaten 
dan kota di Provinsi Jawa 
Timur. Jumlah sampel 
sebanyak 29 kabupaten 
dan 9 kota di Provinsi 
Jawa Timur. Instrumen 
penelitian menggunakan 

Kejadian stunting, 

Bayi baru lahir 

mendapat IMD, 

akses sanitasi 

layak, pemberian 

ASI, Imunisasi 

lengkap dan 

sumber air 

minum. 

Variabel bayi baru lahir mendapat 

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan 

rumah tangga memiliki akses 

sanitasi layak berpengaruh secara 

signifikan terhadap prevalensi 

Balita stunting di seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur. Dan pada beberapa 

kabupaten/kota tertentu juga 

dipengaruhi oleh variabel anak 

https://ejournal.upm.ac.id/index.php/energy/article/view/905/783
https://ejournal.upm.ac.id/index.php/energy/article/view/905/783
https://ejournal.upm.ac.id/index.php/energy/article/view/905/783
https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/1408
https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/1408
https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/1408
https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/1408
https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/1408
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data sekunder stunting dan 
untuk menganalisis faktor 
risiko stunting 
menggunakan pendekatan 
model Geographically 
Weighted Regression 
(GWR) 
 

usia 0-23 bulan (Baduta) diberi 

ASI, Balita mendapat imunisasi 

lengkap, dan rumah tangga 

dengan sumber air minum layak. 

6 2021 

Skhana M. 

Sanam, Imelda 

Manurung dan 

Sigit Purnawan 

https://doi.org/10.355

08/mkm.v3i2.3082 

Pemetaan 

Kejadian 

Stunting di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Bati 

Berdasarkan 

Ketersediaan Air 

Bersih 

Jenis penelitian adalah 
kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif. 
Populasinya adalah 
seluruh balita stunting di 
wilayah kerja puskesmas 
bati. Jumlah sampel 
sebanyak 119 sampel 
Dengan menggunakan 

teknik pengambilan 

sampel yaitu total 

sampling. Instrumen 

penelitian menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

Kejadian stunting, 

Jenis sumber air, 

ketinggian 

wilayah 

Jenis sumber air yang lebih 

banyak digunakan adalah sumur 

dengan jumlah 46 buah dan 

berada di wilayah dengan 

ketinggian >1000 mdpl. Perlu 

adanya upaya penanggulangan 

stunting dari pemerintah yang 

lebih intensif karena stunting 

merupakan masalah gizi yang 

mendapat prioritas dalam 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional periode 

2019-2024. 

7 2021 

Kedir Y. 

Ahmed, 

Kingsley E. 

Agho, Andrew, 

Amit Arora, dan 

https://doi.org/10.339

0%2Fnu13062104 

Mapping 

Geographical 

Differences and 

Examining the 

Determinants of 

Jenis penelitian adalah 
kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif. 
Populasinya adalah 
seluruh balita stunting di 
Ethiopia sebanyak 10.752. 

Stunting, IMD, 
frekuensi makan 
minum, status 
menyusui, 
Berat dan tinggi 
badan ibu, 

Prevalensi stunting pada anak di 

bawah lima tahun adalah 36,3% 

(95% kredibel interval (CrI); 

22,6%, 51,4%) di Ethiopia, 

dengan variasi yang luas di sub-

https://doi.org/10.35508/mkm.v3i2.3082
https://doi.org/10.35508/mkm.v3i2.3082
https://doi.org/10.3390%2Fnu13062104
https://doi.org/10.3390%2Fnu13062104
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Felix Akpojene 

Ogbo 

Childhood 

Stunting in 

Ethiopia: A 

Bayesian 

Geostatistical 

Analysis 

Jumlah sampel sebanyak 
645 sampel dengan 
menggunakan teknik 
cluster sampling. 

Penyakit diare, 

ISPA, Anemia, 

status gizi, 

pendidikan, 

pekerjaan, 

kunjungan 

antenatal care, 

tempat lahir, 

status pendapatan, 

dan sumber air 

nasional dan kelompok umur. 

Prevalensi stunting anak berkisar 

antara 56,6% (37,4-74,6%) di 

zona Khusus Mekelle di wilayah 

Tigray hingga 25,5% (10,5-

48,9%) di zona Sheka di wilayah 

Bangsa, Bangsa, dan Masyarakat 

Selatan. Faktor-faktor yang 

terkait dengan penurunan stunting 

di Ethiopia termasuk tidak 

diterimanya ASI, BMI ibu 

(kelebihan berat badan/obesitas), 

status pekerjaan (bekerja), dan 

pendapatan rumah tangga yang 

lebih tinggi, sementara yang 

memungkinkan tinggal di wilayah 

geografis "kering", kecil ukuran 

lahir anak, dan BMI ibu (berat 

badan kurang). 

8 2021 

Nanthiyan 

Khampa Usada, 

Kartika Sari 

Wanodya, dan 

Nadia Trisna 

http://dx.doi.org/10.51

181/bikfokes.v2i1.474

0 

Analisis Spasial 

Gizi Kurang 

Balita di Kota 

Tangerang 

Tahun 2019 

Jenis penelitian adalah 
kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif 
dengan desain studi 
ekologi. Populasinya 
adalah seluruh balita gizi 
kurang yang berada di 
Kota Tangerang Tahun 

Gizi kurang, 

jumlah posyandu, 

kasus BBLR, 

cakupan Inisiasi 

Menyusu Dini 

(IMD), cakupan 

ASI eksklusif, 

Kasus gizi kurang pada balita di 

Kota Tangerang tahun 2019 

mengalami penurunan dari tahun 

2018, namun terdapat beberapa 

wilayah kecamatan yang 

mengalami peningkatan yaitu 

Kecamatan Larangan, Kecamatan 

http://dx.doi.org/10.51181/bikfokes.v2i1.4740
http://dx.doi.org/10.51181/bikfokes.v2i1.4740
http://dx.doi.org/10.51181/bikfokes.v2i1.4740
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2019 sebanyak 5.555 
kasus. Jumlah sampel 
sebanyak 5.555 sampel. 
Instrumen penelitian 
menggunakan analisis 
spasial menggunakan 
ArcGIS Desktop 10.4.1 

kejadian diare 

balita, kejadian 

pneumonia balita. 

Jatiuwung, Kecamatan Batu 

Ceper, dan Kecamatan Neglasari. 

Dari hasil analisis spasial terdapat 

faktor-faktor yang memengaruhi 

terjadinya gizi kurang pada balita 

yaitu kejadian BBLR, posyandu, 

inisiasi menyusui dini (IMD), 

pemberian ASI eksklusif, 

kejadian pneumonia, dan kejadian 

diare. 

9 2022 

Pasyamei 

Rumbune Kala, 

Yayu Anggriani, 

Putri Raisah, 

Hafni Zahara, 

Taufik Karma, 

Melsi Efrika, 

Wildan Seni, 

Lensoni dan 

Murni 

http://dx.doi.org/10.33

024/mnj.v4i5.5957 

Gambaran 

Faktor Risiko 

Kejadian 

Stunting Pada 

Anak Usia 0-59 

Bulan di 

Gampong 

Meunasah Intan 

Kecamatan Kuta 

Baro Kabupaten 

Aceh Besar 

Jenis penelitian adalah 
kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif. 
Populasinya adalah 
seluruh anak stunting usia 
0-59 bulan di Gampong 
Meunasah Intan 
Kecamatan Kuta Baro 
Kabupaten Aceh Besar. 
Jumlah sampel sebanyak 
29 sampel dengan teknik 
pengambilan yaitu total 
sampling. Instrumen 
penelitian menggunakan 
wawancara dengan 
menggunakan kuesioner. 

Kejadian stunting, 
jenis kelamin, 
berat badan lahir 
balita, pendidikan 
ibu, pekerjaan ibu, 
pendidikan ayah, 
pekerjaan ayah, 
pendapatan 
keluarga, 
hubungan dengan 
balita, 
pengetahuan ibu, 
riwayat ASI 
eksklusif, riwayat 
ISPA. 

Dari 29 responden 

menggambarkan bahwa 58,6% 

dengan jenis kelamin balita laki-

laki, 62,1% dengan Berat Badan 

lahir rendah, 31% yang 

mengalami stunting, dengan 

55,2% ibu berpendidikan tinggi, 

58,6% sebagai ibu rumah tangga, 

sedangkan 58,6% ayah 

berpendidikan menengah, 44,8% 

bekerja wiraswasta, 65,5% 

pendapatan keluarga <2 juta, 

58,5% ibu berpengetahuan tinggi, 

62,1% riwayat ASI balita tidak 

eksklusif dan 69% balita memiliki 

riwayat pernah menderita 

http://dx.doi.org/10.33024/mnj.v4i5.5957
http://dx.doi.org/10.33024/mnj.v4i5.5957
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penyakit ISPA. sehingga yang 

menjadi faktor risiko terjadinya 

stunting adalah berat badan lahir 

rendah, pendapatan keluarga, 

riwayat ASI eksklusif dan riwayat 

penyakit ISPA pada anak usia 0-

59 bulan di Gampong Meunasah 

Intan Kecamatan Kuta Baro 

Kabupaten Aceh Besar. 

10 2022 

Siri Hundstad 

Quamme, dan 

Per Ole Iversen 

https://doi.org/10.101

6/j.nutos.2022.01.009 

Prevalence of 

child stunting in 

Sub-Saharan 

Africa and its 

risk factors 

Jenis penelitian adalah 

kuantitatif dengan 

pendekatan deskriptif. 

Populasinya seluruh anak 

stunting di Sub-Saharan 

Afrika. Instrumen 

penelitian menggunakan 

pengukuran antropometri, 

DHS, dan kuesioner. 

Kejadian stunting,  

BBLR, jarak 

kehamilan, 

pendidikan, 

pendapatan, 

praktik pemberian 

makanan, 

perubahan iklim. 

Anak-anak di SSA sangat 

terpengaruh oleh stunting, dengan 

prevalensi rata-rata 41%. Stunting 

secara signifikan lebih tinggi pada 

anak >1 tahun, pada anak laki-

laki, pada berat badan lahir 

rendah, pada jarak antar 

kehamilan yang lebih pendek, 

pada ibu dengan pendidikan 

rendah, dan pendapatan pada 

rumah tangga miskin dan rawan 

pangan. Pendidikan ibu, praktik 

pemberian makan dan faktor 

lingkungan (misalnya perubahan 

iklim) merupakan faktor risiko 

yang penting. 

 

https://doi.org/10.1016/j.nutos.2022.01.009
https://doi.org/10.1016/j.nutos.2022.01.009
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Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka perbedaan penelitian yang akan 

peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada lokasi penelitian 

dan variabel penelitian. Dimana dapat dilihat bahwa telah ada penelitian 

sebelumnya yang melakukan pemetaan distribusi kejadian stunting dan faktor risiko 

berbasis SIG. Tetapi belum ada yang melakukan distribusi spasial kejadian stunting 

berdasarkan faktor risiko berbasis Sistem Informasi Geografis di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Stunting 

1. Definisi Stunting 

Stunting adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang 

kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau 

tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan 

anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronis yang disebabkan oleh 

banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada 

bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan 

datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif 

yang optimal (Kemenkes RI, 2018a). 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, akibat dari 

kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk anak seusianya. 

Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah 

bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. 

Stunting merupakan istilah para nutrisi untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak 

sesuai dengan ukuran yang semestinya (bayi pendek). Stunting adalah keadaan 

dimana tinggi badan berdasarkan umur di bawah normal, atau keadaan dimana 

tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya (TNP2K, 

2017). 

Selain itu, stunting atau kurang gizi kronis adalah suatu bentuk lain dari 

kegagalan pertumbuhan. Kurang gizi kronis adalah keadaan yang sudah terjadi 

sejak lama, bukan seperti gizi akut. Anak yang mengalami stunting sering terlihat 
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memiliki badan normal yang proporsional, namun sebenarnya tinggi badannya 

lebih pendek dari tinggi badan normal yang dimiliki anak seusianya. Sehingga 

untuk menciptakan generasi yang sehat baik jasmani maupun Rohani dan memiliki 

tingkat kecerdasan yang tinggi baik secara intelektual maupun emosional 

diperlukan perhatian khusus kepada calon ibu dalam memilih asupan yang sehat 

dan bergizi (UNICEF, 2012).  

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan manusia untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup agar dapat melaksanakan tugas kekhalifahan, 

Al-Qur’an memberikan petunjuk tentang makanan bergizi dengan istilah halalan 

thayyiban (Andriyani, 2019). Dalam firman Allah SWT QS. Al-Maidah/5:88 

tentang halalan thayyiban untuk hidup sehat dan makan makanan bergizi berikut 

ini. 

نُوْنَ  هٖ مُؤْمم نْتُمْ بم
َ
يْْٓ ا ذم

َّ
َ ال اتَّقُوا اللّٰه بًاۖ وَّ م

ا طَي 
ً
ل
ٰ
ُ حَل مُ اللّٰه

ُ
وْا مِمَّا رَزَقَك

ُ
ل
ُ
 ٨٨وَك

Terjemahnya : 

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki 
yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-
Nya kamu beriman” (Kementerian Agama RI, 2019). 

 

Berdasarkan tafsir dari Kementerian Agama RI menegaskan bahwa dan 

makanlah oleh kamu wahai orang-orang yang beriman, dari apa yang telah 

diberikan Allah kepadamu, berupa bahan makanan yang berasal dari darat maupun 

dari laut, baik protein nabati maupun protein hewani sebagai rezeki yang halal dan 

baik untuk menopang aktivitas kamu dalam hidup dan kehidupan ini dan 

bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya, yang kepada-Nya kamu beriman dengan ikhlas dan istiqamah. 
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Dalam penelitian ini, anak yang kurang asupan makanan yang sehat dan 

bergizi akan mengalami stunting sehingga anak yang mengalami stunting juga 

termasuk anak yang lemah karena tumbuh kembangnya yang kurang optimal dan 

maksimal. Sehingga dalam islam anak yang mengalami stunting sangat 

memperhatikan generasi yang lemah karena islam membutuhkan generasi yang 

kuat dan sehat dalam berdakwah sehingga masa depan islam menjadi cerah dan 

berkemajuan. Anak juga merupakan salah satu amanah dari Allah SWT. Selain itu, 

anak adalah investasi masa depan untuk dijadikan pemimpin dan penerus bangsa. 

Maka dari itu, orang tua bertanggung jawab untuk melindungi sang anak semenjak 

di dalam kandungan hingga lahir ke dunia (Baihaki, 2017). 

Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’/4:9 tentang takut 

kepada Allah SWT, larangan meninggalkan anak dalam keadaan lemah dan orang 

tua bertanggung jawab dalam menciptakan generasi-generasi penerus yang 

berkualitas berikut ini. 

يَقُوْ 
ْ
وَل  َ اللّٰه قُوا  يَتَّ

ْ
فَل مْۖ  يْهم

َ
عَل خَافُوْا  عٰفًا  ضم ةً  يَّ م

ذُر  مْ  هم فم
ْ
خَل نْ  مم وْا 

ُ
تَركَ وْ 

َ
ل ينَْ  ذم

َّ
ال يَخْشَ 

ْ
ا  وَل

ً
قَوْل وْا 

ُ
ل

يْدًا  ٩ سَدم
Terjemahnya : 

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 
meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka 
khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan 
berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak 
keturunnya)” (Kementerian Agama RI, 2019). 

 

Dalam tafsir Al-Maraghi menafsirkan pada ayat ini bahwa Allah 

menganjurkan setiap orang tua untuk tidak menghasilkan keturunan yang lemah 

dan tidak mempunyai daya saing dalam kehidupan, melainkan berusaha 
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mewujudkan generasi yang berkualitas dalam semua aspek kehidupan dan memiliki 

kualitas yang baik dengan tetap memperhatikan pendidikan jasmani  dan rohaninya 

karena orang tua merasa khawatir jika anaknya dalam keadaan lemah (Sa’adah, 

2018). 

Jika kita kaitkan dengan QS. An-Nisa ayat 9 maka dapat disimpulkan bahwa 

parenting islami (pola asuh islam) mengemukakan cara mendidik, membina, 

membiasakan, dan membimbing anak agar tidak menjadi dzurriyyatan dhi’aafa 

(keturunan yang serba lemah) dalam menjalan tugas sebagai khalifah fil ardh baik 

secara fisik, ekonomi, sosial, pengetahuan, dan spiritual. Pada potongan ayat 

terakhir QS. An-Nisa ayat 9 Allah memberikan solusi agar dzurriyyatan dhi’afan 

itu tidak terjadi kepada kita yaitu dengan perintah taqwa dan berkata yang baik 

(qoulan sadidan) bisa berupa verbal maupun non verbal atau perbuatan 

(Mustaqimah, 2021). 

Dari kata sadidan, yang mengandung makna meruntuhkan sesuatu kemudian 

memperbaikinya atau ucapan yang meruntuhkan jika disampaikan harus pula 

diperbaiki dalam arti kritik yang disampaikan hendaknya kritik yang membangun, 

sehingga informasi yang disampaikan harus mendidik. Maka, dapat disimpulkan 

Qaulan Sadidan berarti pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari 

segi substansi (materi, isi, pesan) maupun redaksi (tata bahasa). Sehingga, nilai-

nilai parenting Islami (pola asuh islami) yang bisa kita ambil dalam kata qoulan 

sadidan sekaligus bisa lakukan dalam rangka menghindarkan anak keturunan kita 

dari dzurriyyatan dh’aafa (keturunan yang serba lemah) (Mustaqimah, 2021). 
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2. Dampak Stunting 

Menurut UNICEF (2013) beberapa dampak dari stunting dan pengaruhnya 

sebagai berikut anak-anak yang mengalami stunting lebih awal yaitu sebelum usia 

enam bulan, akan mengalami stunting lebih berat menjelang usia dua tahun. Faktor 

dasar yang menyebabkan stunting dapat mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan intelektual. Pengaruh gizi pada anak usia dini yang mengalami 

stunting dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang kurang. 

Sedangkan menurut WHO (2020) adapun dampak yang ditimbulkan stunting 

dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. 

1) Dampak jangka pendek 

a. Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian; 

b. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal;  

c. Peningkatan biaya kesehatan 

2) Dampak jangka panjang  

a. Postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan 

pada umumnya); 

b. Meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya; 

c. Menurunnya kesehatan reproduksi; 

d. Kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah; 

dan 

e. Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal 
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3. Penilaian Stunting pada Anak 

Indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur 

(TB/U) menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan 

umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (severely 

stunted). Yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. 

Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-

anak dengan tinggi badan diatas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh 

gangguan endokrin. Namun, hal ini jarang terjadi di indonesia. Terdapat perbedaan 

istilah dalam pengukuran balita yaitu PB dan TB, yaitu : 

a. Panjang badan (PB) digunakan untuk mengukur anak usia 0 - 24 bulan dan 

anak dalam posisi telentang. Bila anak usia 0 - 24 bulan diukur dengan berdiri, 

maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan menambah 0,7 cm.  

b. Tinggi badan (TB) digunakan untuk mengukur anak usia diatas 24 bulan dan 

anak diukur dalam posisi berdiri. Bila anak usia lebih dari 24 bulan diukur 

dengan telentang, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan 0,7 cm. 

Tabel 2.1 Kategori dan ambang Status Gizi Anak  

Berdasarkan Indeks PB/U atau TB/U 

Indeks 
Kategori Status 

Gizi 
Ambang Batas (Z-

score) 

Panjang badan 

menurut umur 

(PB/U) atau tinggi 

badan menurut umur 

(TB/U) ANAK 0-60 

bulan 

Sangat pendek <-3 SD 

Pendek 
-3 SD sampai dengan 

<- 2 SD 

Normal 
-2 SD sampai dengan 

2 SD 

Tinggi >2 D 

Sumber: PMK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak 
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4. Pencegahan Stunting 

Stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals 

(SDG’s) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu 

menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta 

mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka 

stunting hingga 40% pada tahun 2025. 

   Upaya percepatan pencegahan stunting perlu menyasar penyebab 

langsung dan tidak langsung untuk mencapai target penurunan stunting yang telah 

ditetapkan. Pada tahun 2010, telah dibentuk gerakan global yang bernama Scalling-

Up Nutrition (SUN) dengan prinsip bahwa semua penduduk berhak untuk 

memperoleh akses makanan yang cukup dan bergizi. Pada tahun 2012, pemerintah 

Indonesia bergabung dalam gerakan tersebut melalui intervensi stunting yang 

secara garis besar dibagi menjadi dua intervensi yakni intervensi gizi spesifik dan 

intervensi gizi sensitif (TNP2K, 2017). 

a. Intervensi gizi spesifik 

Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung 

mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama 0 – 23 

bulan. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan 

anak serta penurunan faktor risiko infeksi (BKKBN, 2021). Intervensi ini ditujukan 

kepada anak 1.000 hari pertama kehidupan serta berkontribusi pada 30% penurunan 

stunting, intervensi bersifat jangka pendek dan umumnya dilakukan pada sektor 

kesehatan (TNP2K, 2017). Terdapat dua kelompok intervensi gizi spesifik yaitu: 
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1) Intervensi prioritas yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak 

langsung pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau 

semua sasaran.  

a) Intervensi prioritas gizi spesifik pada ibu hamil mencakup pemberian 

makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 

pemberian suplementasi tablet tambah darah. 

b) Intervensi prioritas gizi spesifik pada ibu menyusui dan anak 0 – 23 

bulan mencakup promosi serta konseling pemberian ASI eksklusif, 

promosi serta konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), 

penatalaksanaan gizi buruk, pemberian makanan tambahan pemulihan 

bagi anak gizi kurang, dan pemantauan pertumbuhan.  

2) Intervensi pendukung yaitu intervensi yang berdampak secara tidak 

langsung pada pencegahan stunting melalui mekanisme perbaikan gizi 

dan kesehatan yang dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi. 

a) Intervensi pendukung gizi spesifik pada ibu hamil yakni pemberian 

suplementasi kalsium dan pemeriksaan kehamilan. 

b) Intervensi pendukung gizi spesifik pada ibu menyusui dan anak balita 

mencakup pemberian suplementasi vitamin A, pemberian 

suplementasi bubuk tabur gizi seperti taburia, pemberian imunisasi, 

pemberian suplementasi zinc untuk pengobatan diare, dan manajemen 

terpadu balita sakit. 
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   Berikut gambaran intervensi gizi spesifik percepatan penurunan stunting 

sesuai dengan kelompok sasaran. 

Tabel 2.2 

Intervensi gizi spesifik percepatan penurunan stunting 

 

Kelompok 

sasaran 
Intervensi prioritas 

Intervensi 

pendukung 

Intervensi 

prioritas 

sesuai kondisi 

Ibu hamil • Pemberian makanan 

tambahan bagi ibu 

hamil Kurang 

Energi Kronis 

• Pemberian 

suplementasi tablet 

tambah darah 

• Pemberian 

suplementasi 

kalsium 

• Pemeriksaan 

kehamilan 

• Perlindungan 

dari malaria 

• Pencegahan 

HIV 

Ibu menyusui 

dan anak 0 -23 

bulan 

• Promosi dan 

konseling 

pemberian ASI 

eksklusif 

• Promosi dan 

konseling 

pemberian makan 

bayi dan anak 

• Penatalaksanaan 

gizi buruk 

• Pemberian 

makanan tambahan 

bagi pemulihan 

anak gizi kurang 

• Pemantauan dan 

promosi 

pertumbuhan 

• Pemberian 

suplementasi 

vitamin A 

• Pemberian 

suplementasi 

bubuk tabur gizi 

• Pemberian 

imunisasi  

• Pemberian 

suplementasi 

zinc untuk 

pengobatan 

diare 

• Manajemen 

terpadu balita 

sakit  

Pencegahan 

kecacingan 

Remaja putri 

dan wanita 

usia subur 

• Pemberian 

suplementasi tablet 

tambah darah 

  

Anak 24 – 59 

bulan 
• Penatalaksanaan 

gizi buruk  

• Pemberian 

makanan tambahan  

bagi pemulihan 

anak gizi kurang 

• Pemberian 

suplementasi 

vitamin A 

• Pemberian 

suplementasi 

bubuk tabur gizi 

• Pemberian 

suplementasi 

Pencegahan 

kecacingan 
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• Pemantauan dan 

promosi 

pertumbuhan 

zinc untuk 

pengobatan 

diare 

• Manajemen 

terpadu balita 

sakit 

 

b. Intervensi gizi sensitif 

Intervensi gizi sensitif ialah intervensi yang ditujukan untuk faktor risiko tidak 

langsung pada stunting. Intervensi ini umumnya dilaksanakan oleh sektor non 

kesehatan. Sasaran dari intervensi adalah masyarakat secara umum. 

Adapun kelompok dan jenis intervensi yakni sebagai berikut: 

1) Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi dengan intervensi penyediaan 

akses air bersih dan air minum dan penyediaan akses sanitasi layak. 

2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dengan intervensi 

mencakup penyediaan akses jaminan kesehatan, penyediaan akses kepada 

pelayanan kesehatan dan KB, penyediaan akses bantuan tunai bersyarat untuk 

keluarga kurang mampu. 

3) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan 

anak. Adapun intervensi yang dilakukan yaitu promosi kesehatan mengenai 

gizi di berbagai media, penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua, 

penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini, 

dan memantau tumbuh kembang anak, penyediaan konseling reproduksi pada 

remaja. 

4) Peningkatan akses pangan bergizi dengan beberapa intervensi seperti 

penyediaan akses bantuan pangan bagi keluarga yang kurang mampu, 
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pengembangan pertanian serta peternakan dalam memenuhi kebutuhan pangan 

dan gizi di rumah tangga. 

Tabel 2.3 

Intervensi gizi sensitif percepatan penurunan stunting 

 

Jenis Intervensi Program/Kegiatan Intervensi 

Peningkatan 

penyediaan air minum 

dan sanitasi 

• Akses air minum yang aman 

• Akses sanitasi yang layak 

Peningkatan akses dan 

kualitas pelayanan 

gizi dan kesehatan 

• Akses pelayanan Keluarga Berencana 

• Akses Jaminan Kesehatan 

• Akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin 

Peningkatan 

kesadaran, komitmen, 

dan praktik 

pengasuhan dan gizi 

ibu dan anak 

• Penyebarluasan informasi melalui berbagai media 

• Penyediaan konseling perubahan perilaku antar 

pribadi 

• Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua 

• Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini, 

promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan 

tumbuh kembang anak 

• Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi 

untuk remaja 

• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

Peningkatan akses 

pangan bergizi 
• Akses bantuan pangan non tunai untuk keluarga 

kurang mampu 

• Akses fortifikasi bahan pangan utama 

• Akses kegiatan kawasan rumah tangga pangan 

lestari 

• Penguatan regulasi mengenai label dan iklan 

pangan 

 

B. Tinjauan Umum tentang Faktor Risiko Stunting 

Menurut kerangka konseptual UNICEF (2013) menyebutkan bahwa terdapat 

empat penyebab kekurangan gizi termasuk stunting pada anak, yaitu faktor 

langsung, faktor tidak langsung, faktor masalah utama, dan faktor masalah dasar. 
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UNICEF menggabungkan penyebab, kekurangan gizi dari segi biologis dan sosio 

ekonomi yang mencakup penyebab pada tingkat mikro dan makro. 

1. Faktor penyebab langsung dan tidak langsung 

Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya stunting pada balita baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Menurut UNICEF (2013) dalam 

Kemenkes RI (2018) beberapa faktor yang memengaruhi stunting diantaranya 

adalah : 

a. Penyebab langsung 

Faktor penyebab langsung terdiri atas asupan makanan dan penyakit terutama 

penyakit infeksi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan. Dimana seorang anak 

dengan asupan makanan yang tidak memadai lebih rentan  terhadap penyakit. 

Sehingga penyakit akan memengaruhi nafsu makan, menghambat penyerapan 

nutrisi dalam makanan dan bersaing untuk mendapatkan energi anak. 

1) Asupan Makan Kurang  

Zat gizi sangat penting bagi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peningkatan 

ukuran dan massa konstituen tubuh yang merupakan salah satu hasil dari proses 

metabolisme. Asupan zat gizi yang menjadi faktor risiko terjadinya stunting dapat 

dikategorikan menjadi 2 yaitu asupan zat gizi makro atau makronutrien dan asupan 

zat gizi mikro atau mikronutrien. Berdasarkan beberapa penelitian, asupan zat gizi 

makro yang paling memengaruhi terjadinya stunting adalah asupan protein, 

sedangkan asupan zat gizi mikro yang paling memengaruhi kejadian stunting 

adalah asupan Vitamin A dan seng (Aritonang et al., 2020). 



35 

 

 
 

Sehingga dengan berkurangnya asupan pada ibu dan anak maka akan 

menyebabkan berat badan lahir. Berat lahir dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 

rendah dan normal. Disebut dengan BBLR jika berat lahirnya < 2500 gram 

(Kemenkes RI, 2010).  

2) Penyakit Infeksi  

Penyebab langsung malnutrisi adalah diet yang tidak adekuat dan penyakit 

(UNICEF, 2015). Penyakit infeksi atau dikenal dengan istilah penyakit menular 

adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh agen biologi (virus, bakteri atau 

parasit) yang ditularkan atau berpindah dari satu orang yang sakit ke orang yang 

sehat atau yang belum terkena penyakit baik secara langsung atau melalui 

perantara. Infeksi klinis dan subklinis yang termasuk ke dalam framework WHO 

antara lain penyakit diare, kecacingan, infeksi saluran pernafasan, dan malaria. Dari 

beberapa penyakit tersebut berdasarkan literatur yang ditemukan, infeksi yang 

utama terkait penyebab kejadian stunting adalah infeksi saluran pernafasan dan 

penyakit diare. 

Dalam syariat islam tidak diperbolehkan umat muslim manusia harus 

mengonsumsi asupan makan dan minum secara tidak berlebih-lebihan demi 

menjaga kesehatan dan mencegah datangnya suatu penyakit. Sebagaimana Allah 

SWT berfirman dalam QS. Al-A’raf/7:31 sebagai berikut. 

بُّ  يُحم ا 
َ
ل نَّهٗ  ام فُوْاۚ  سْرم

تُ ا 
َ
وَل وَاشْرَبُوْا  وْا 

ُ
ل
ُ
وَّك دٍ  مَسْجم م 

 
ل
ُ
نْدَ ك عم مْ 

ُ
يْنَتَك زم خُذُوْا  دَمَ 

ٰ
ا يْْٓ  يٰبَنم  ۞

يْنَࣖ   فم مُسْرم
ْ
 ٣١ال

Terjemahnya : 

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap 
(memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah 
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berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang 
berlebihan.” (Kementerian Agama RI, 2019). 

 

Kebutuhan asupan makan dan minum memang merupakan kebutuhan 

fisiologis manusia. Agar manusia dapat menjadi keseimbangan unsur-unsur fisik 

dan kebutuhan ini sangatlah kuat sehingga manusia akan mengesampingkan 

kebutuhan lain apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan 

fisiologis khususnya kebutuhan asupan makan pada kenyataannya mengarah pada 

perilaku israf (melampaui batasan kecukupan) (Nisa’, 2016).  

Sehingga berdasarkan tafsir dari Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa 

pada ayat yang lalu Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua 

urusan, maka pada ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum 

secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Dalam rangka beribadah, Kami telah 

menyediakan makanan dan minuman, maka makan dan minumlah apa saja yang 

kamu sukai dari makanan dan minuman yang halal, baik dan bergizi, tetapi jangan 

berlebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau 

kadarnya, ataupun dalam makan dan minum. Karena sungguh, Allah tidak 

menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran-Nya kepada orang yang 

berlebih-lebihan dalam hal apa pun. Dalam penelitian ini balita harus menjaga pola 

makannya dengan cara tidak melebih-lebihkan makan maupun minum sehingga 

dapat tercegah dari permasalahan gizi yaitu stunting. 

Hal ini sejalan dengan hadits berikut ini. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda,  
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مِقْدَامََ
ْ
َ سمعتَ قال الكندي كرب معديَ بنَ ال

َ
َِ رَسُول يقول وسلم عليه الَل صلى الَلّ  

َ ما
َ
ا وِعَاءَ  آدَمََ بن مَلأ َ من شَر ّ َ آدَمََ بن حَسْبَُ بَطْن  ت 

َ
لا
ُ
ك
ُ
بَهَُ يُقِمْنََ أ

ْ
َ كان فان صُل

َ
لا  

ةََ
َ
ثَُ مَحَال

ُ
ثَُ طَعَامَ  فَثُل

ُ
َ وَثُل َ شَرَاب  ث 

ُ
الألبانيَ وصححه والترمذي أحمد رواه لِنَفَسِهَِ وَثُل  

 

Artinya : 

“Sahabat Al Miqdan bin Ma’dykareb Al Kindi mengisahkan: Aku pernah 
mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tidaklah 
seorang anak Adam memenuhi suatu kantung yang lebih buruk 
dibanding perutnya. Bila tidak ada pilihan, maka cukuplah baginya 
sepertiga dari perutnya untuk makanan, sepertiga lainnya untuk 
minuman dan sepertiga lainnya untuk nafasnya” (HR. Ahmad, At-

Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim). 

 

Pada hadits di atas, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan bahwa 

hendaknya anda mencukupkan diri dengan beberapa suap makanan yang dapat 

menegakkan tulang punggung anda. Dengan demikian anda tidak menjadi lemas. 

Bila anda masih merasa perlu untuk makan lebih banyak, maka hendaknya anda 

makan sepertiga dari daya tampung perut anda. Dengan demikian anda menyisakan 

sepertiga dari ruang perut anda untuk air minum dan sepertiga lainnya untuk nafas 

anda. Pembagian ini sangat berguna bagi kesehatan badan dan jiwa anda. Karena 

bila perut dipenuhi oleh makanan, maka tidak tersisa lagi ruang untuk minuman. 

Sehingga bila anda minum, maka pernapasan menjadi sesak. Dengan adanya 

tersebut, anda menjadi mudah lelah dan sesak napas, bagaikan orang yang memikul 

beban terlalu berat. Ditambah lagi perut kenyang memiliki pengaruh buruk terhadap 

kepribadian dan jiwa anda. Anda menjadi malas beribadah, dan dorongan birahi 

anda menguat. Pendek kata, perut yang senantiasa penuh itu berakibat buruk bagi 

kesehatan raga dan jiwa. Sehingga dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit. 

Dalam penelitian ini balita harus menjaga pola makannya dalam hal ini harus sesuai 
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dengan jumlah dan frekuensi makan minum sehingga dapat tercegah dari berbagai 

penyakit khususnya permasalahan gizi yaitu stunting. 

b. Penyebab Tidak Langsung 

Faktor penentu status gizi anak secara tidak langsung, dipengaruhi oleh tiga 

faktor penentu yang berhubungan dengan tingkat rumah tangga, meliputi ketahanan 

pangan  

1) Ketersediaan Pangan Keluarga 

Masalah ketahanan pangan keluarga merupakan penyebab tidak 

langsung yang memengaruhi status gizi, dimana ketahanan pangan keluarga 

akan menentukan kecukupan konsumsi setiap anggota keluarga (UNICEF, 

2013). Ketersediaan pangan keluarga meliputi ketersediaan bahan pangan, 

stabilitas ketersediaan dan aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan. Dalam 

jangka panjang masalah kerawanan pangan dapat menjadi penyebab 

meningkatnya prevalensi stunting, kondisi tersebut memengaruhi asupan gizi 

pada balita sehingga mengakibatkan terjadinya kegagalan selama proses tumbuh 

kembang yang diawali pada masa kehamilan (Kemenkes RI, 2018a). 

Ketahanan pangan (food security) pada suatu negara merupakan aspek 

penting dalam upaya pencegahan stunting, sehingga untuk meningkatkan 

ketahanan pangan diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, 

keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat (Bappenas RI, 2018). 

2) Pola Asuh 

Menurut UNICEF (2015) kondisi kekurangan gizi pada anak tidak hanya 

disebabkan oleh kurangnya makanan bergizi yang cukup tetapi juga karena 
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praktik pola asuh yang tidak baik. Pola asuh termasuk di dalamnya adalah 

inisiasi menyusu dini (IMD), menyusui eksklusif sampai dengan 6 bulan, dan 

pemberian ASI dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI) sampai 

dengan usia 2 tahun (Kemenkes RI, 2018a). 

a) IMD (Inisiasi Menyusu Dini) 

IMD memengaruhi kejadian stunting karena melalui IMD bayi akan 

mendapatkan ASI pertama kali yang mengandung kolostrum yang tinggi, 

kaya akan antibodi dan zat penting untuk pertumbuhan usus, dan ketahanan 

terhadap infeksi yang sangat dibutuhkan bayi demi kelangsungan hidupnya 

(Permadi et al., 2016).  

b) Pemberian ASI Eksklusif 

Durasi pemberian ASI eksklusif yang dianjurkan oleh WHO dimulai 

dari satu jam pertama setelah lahir sampai bayi berusia 6 bulan, dimana pada 

6 bulan pertama kehidupan merupakan periode pertumbuhan otak yang paling 

cepat hingga bayi berusia 2 tahun (Kemenkes RI, 2018a). 

ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja bagi bayi sejak lahir 

sampai usia 6 bulan. Namun ada pengecualian, bayi diperbolehkan  

mengonsumsi obat – obatan, vitamin dan mineral tetes atas saran dokter. 

Selama 6 bulan pertama pemberian ASI eksklusif, bayi tidak diberikan 

makanan dan minuman lain (susu formula, jeruk, madu, air, teh, dan makanan 

padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, bubur nasi, biskuit, nasi tim). 

Sedangkan ASI predominan adalah pemberian ASI kepada bayi, tetapi pernah 



40 

 

 
 

memberikan sedikit air atau minuman berbasis air, misalnya teh, sebagai 

makanan/minuman prelakteal sebelum ASI keluar (Kemenkes RI, 2018a).  

Dalam mencapai tumbuh kembang yang optimal di dalam Global 

Strategy For Infant and Young Child Feeding bahwa WHO/UNICEF 

merekomendasikan empat hal penting yang harus dilakukan mulai dari bayi 

yaitu memberikan ASI kepada bayi selama 30 menit setelah bayi lahir, 

memberikan hanya ASI saja atau pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir 

sampai bayi berumur 6 bulan, memberikan MP-ASI sejak berusia 6 bulan 

sampai 24 bulan dan meneruskan pemberian ASI sampai berusia 24 bulan 

atau lebih. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Luqman/31:14, 

Allah SWT sebagai berikut. 

يْ  لم رْ 
ُ
اشْك نم 

َ
ا عَامَيْنم  يْ  فم هٗ 

ُ
صَال فم وَّ وَهْنٍ  ى 

ٰ
عَل وَهْنًا  هٗ  مُّ

ُ
ا تْهُ 

َ
حَمَل  ۚ وَالمدَيْهم بم سَانَ 

ْ
ن ام
ْ
ال يْنَا    وَوَصَّ

يْرُ   مَصم
ْ
يَّ ال

َ
ل وَالمدَيْكََۗ ام  ١٤وَلم

Terjemahnya : 

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

Agama RI, 2019). 
 

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama RI menegaskan bahwa dan 

Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang 

tuanya, terutama ibu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah-tambah seiring makin besarnya kandungan dan saat 

melahirkan, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Jika demikian, 

bersyukurlah kepada-Ku atas nikmat yang telah Aku karuniakan kepadamu 
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dan bersyukurlah juga kepada kedua orang tuamu karena melalui keduanya 

kamu bisa hadir di muka bumi ini. Hanya kepada Aku tempat kembalimu dan 

hanya Aku yang akan membalasmu dengan cara terbaik. Dalam penelitian ini 

ibu balita memiliki tanggung jawab dalam menyusui balita hingga 2 tahun 

agar tercegah dari permasalahan gizi yaitu stunting. 

c) Pemberian MP-ASI 

Menurut UNICEF (2015) pemberian makanan pendamping ASI 

merupakan faktor penting dalam kelangsungan hidup anak terutama pada 

masa pertumbuhan dan perkembangan. Meningkatkan pemberian makanan 

pendamping ASI bersama dengan pemberian ASI yang berkelanjutan terbukti 

efektif dalam meningkatkan pertumbuhan anak serta dapat mengurangi 

terjadinya stunting pada anak. 

Mulai usia 6 bulan ke atas, anak mulai diberikan makanan pendamping 

ASI (MP-ASI) karena sejak usia ini, ASI saja tidak mencukupi kebutuhan 

anak. Pengetahuan dalam pemberian MP-ASI menjadi sangat penting 

mengingat banyak terjadi kesalahan dalam praktek pemberiannya, seperti 

pemberian MP-ASI yang terlalu dini pada bayi yang usianya kurang dari 6 

bulan. Sebaliknya, penundaan pemberian MP-ASI (tidak memberikan MP-

ASI sesuai waktunya) akan menghambat pertumbuhan bayi karena alergi dan 

zat-zat gizi yang dihasilkan dari ASI tidak mencukupi kebutuhan lagi 

sehingga akan menyebabkan kurang gizi (Rahayu et al., 2018). 
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3) Faktor lingkungan 

a) Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan yang baik pada balita akan meningkatkan kualitas 

pertumbuhan dan perkembangan balita. Dalam program kesehatan anak, pelayanan 

kesehatan bayi minimal 4 kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali 

pada umur 3-5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. 

Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, 

DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), pemantauan pertumbuhan, Stimulasi Deteksi 

Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A pada bayi 

umur 6-11 bulan, penyuluhan pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping 

ASI (MP-ASI). Sedangkan pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan 

kesehatan bagi anak umur 12-59 bulan yang memperoleh pelayanan sesuai standar, 

meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan 

perkembangan minimal 2 kali setahun dan pemberian vitamin A sebanyak 2 kali 

setahun (Kemenkes RI, 2016). 

Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten. Imunisasi 

adalah upaya yang menimbulkan/meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara 

aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila seseorang terkena penyakit tersebut 

maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tujuan dari imunisasi 

adalah untuk menurunkan angka morbiditas, mortalitas dan disabilitas akibat 

Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) seperti difteri, pertusis, 

tetanus, TBC, campak, poliomielitis, hepatitis B, Hemofilus Influenza tipe B (Hib), 

HPV (Human Papiloma Virus) dan hepatitis A (Kementerian Kesehatan RI, 2014).  
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b) Lingkungan  

Sanitasi lingkungan memiliki peran yang cukup dominan terhadap kesehatan 

anak dan tumbuh kembangnya. Aspek kebersihan baik perorangan maupun 

lingkungan, memegang peranan yang penting dalam menimbulkan penyakit. 

Kebersihan yang kurang dapat menyebabkan anak sering sakit, seperti diare, 

kecacingan, demam tifoid, hepatitis, malaria, demam berdarah, dan sebagainya 

(Simbolon et al., 2017). 

Praktik hygiene yang buruk menimbulkan risiko tinggi munculnya bakteri. 

Bakteri-bakteri inilah yang akan masuk ke tubuh anak melalui makanan yang biasa 

disajikan di rumah, dan dapat berdampak terhadap timbulnya penyakit diare pada 

anak. Durasi diare yang berlangsung lama akan membuat anak mengalami 

kehilangan zat gizi, dan bila tidak diimbangi dengan asupan zat gizi yang cukup 

maka akan terjadi gagal tumbuh (Desyanti & Nindya, 2017). 

2. Faktor masalah utama 

Faktor penentu gizi anak selanjutnya, dipengaruhi oleh faktor masalah utama. 

Penyebab masalah utama gizi di level masyarakat adalah kuantitas dan kualitas 

sumber daya potensial yang ada di masyarakat misalnya manusia, ekonomi, 

lingkungan, organisasi dan teknologi. Menurut kerangka konseptual UNICEF 

(2013), adapun penyebab utama permasalahan gizi di level masyarakat yang 

berkaitan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di masyarakat adalah 

sosiodemografi, dan pendapatan keluarga. 
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1. Sosiodemografi 

Sosiodemografi memperlihatkan berbagai karakteristik individu maupun 

kelompok yang meliputi karakteristik sosial dan demografi, Karakteristik sosial dan 

demografi yaitu tingkat pendidikan, usia balita, jenis kelamin balita, dan usia orang 

tua. 

a) Pendidikan 

Pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap pengasuhan anak, 

karena dengan pendidikan yang tinggi pada orang tua akan memahami 

pentingnya peranan orang tua dalam pertumbuhan anak. Selain itu, dengan 

pendidikan yang baik, diperkirakan memiliki pengetahuan gizi yang baik pula. 

Ibu yang berpendidikan lebih baik cenderung lebih mudah menerima informasi 

gizi dan menerapkan pengetahuannya dalam mengasuh anak dan dalam praktik 

pemberian makanan. Kebijakan dalam dunia pendidikan juga dapat menjaga 

remaja perempuan dari pernikahan dini dan risiko melahirkan pada usia muda 

(WHO, 2014). 

Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan orang yang berilmu 

pengetahuan terutama pada orang tua. Orang tua yang mempunyai anak 

sangatlah penting dalam menambah pengetahuan dan berpendidikan. Karena 

tanpa adanya pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. 

Sehingga dalam Al-Qur’an memperingatkan manusia agar mencari ilmu 

pengetahuan sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Mujadalah/58:11 

menyebutkan : 
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مْۚ وَام 
ُ
ك
َ
ُ ل سم فَافْسَحُوْا يَفْسَحم اللّٰه مَجٰلم

ْ
ى ال حُوْا فم مْ تَفَسَّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
يْل ذَا قم مَنُوْْٓا ام

ٰ
ينَْ ا ذم

َّ
يُّهَا ال

َ
  يٰٓا

َ
يْل ذَا قم

شُزُوْا يَرْفَعم  
ْ
شُزُوْا فَان

ْ
وْنَ ان

ُ
مَا تَعْمَل ُ بم

مَ دَرَجٰتٍَۗ وَاللّٰه
ْ
ل عم
ْ
وْتُوا ال

ُ
ينَْ ا ذم

َّ
مْْۙ وَال

ُ
نْك مَنُوْا مم

ٰ
ينَْ ا ذم

َّ
ُ ال اللّٰه

يْرٌ   ١١خَبم

Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu 
“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila 
dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan 
mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan” (Kementerian Agama RI, 2019). 

 

Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi 

kelangsungan hidup manusia. Dengan pengetahuan dalam hal ini 

berpendidikan, manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang 

benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa mudarat.  

Oleh karena itu, orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan memberikan 

respon yang lebih rasional dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah 

atau mereka yang tidak berpendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, 

maka semakin mudah seseorang dalam menerima serta mengambangkan 

pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan 

kesejahteraan keluarganya. Wanita atau ibu dengan pendidikan rendah atau 

tidak berpendidikan biasanya memiliki lebih banyak anak daripada mereka 

yang berpendidikan tinggi. Mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya 

sulit untuk memahami dampak negatif dari mempunyai banyak anak (Rahayu 

et al., 2018). Dalam penelitian ini orang tua balita harus berusaha 

berpendidikan tinggi dan mempunyai pengetahuan yang banyak sehingga 

dapat menerima berbagai informasi terkait permasalahan gizi kemudian 
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menerapkan pengetahuannya dalam mengasuh anak dan dalam praktik 

pemberian makanan dengan hal tersebut anak dapat terhindar dari 

permasalahan gizi yaitu stunting. 

b) Usia balita 

Pertumbuhan pada usia balita dan prasekolah lebih lambat dibandingkan 

pada masa bayi namun pertumbuhannya stabil. Masa balita merupakan usia 

paling rawan, karena pada masa ini balita sering terkena penyakit infeksi 

sehingga menjadikan anak berisiko tinggi menjadi kurang gizi. Pada usia 

prasekolah yaitu usia 2-6 tahun, anak mengalami pertumbuhan yang stabil, 

terjadi perkembangan dengan aktivitas jasmani yang bertambah dan 

meningkatnya keterampilan dan proses berfikir. Memperlambatnya kecepatan 

pertumbuhan ini tercermin dalam penurunan nafsu makan, padahal dalam masa 

ini anak-anak membutuhkan kalori dan zat gizi yang adekuat untuk memenuhi 

kebutuhan akan zat gizi mereka. 

d) Jenis kelamin balita 

Jenis kelamin menentukan besar kecilnya status gizi anak. Anak laki-

laki biasanya membutuhkan lebih banyak zat gizi seperti energi dan protein 

lebih banyak daripada anak perempuan. Jenis kelamin merupakan faktor 

internal seseorang yang berpengaruh terhadap komposisi tubuh dan distribusi 

lemak subkutan antara anak laki-laki dan perempuan berbeda.  

e) Usia orang tua 

Pasangan orang tua yang masih muda cenderung lebih demokratis dan 

permisif dalam menerapkan pola asuh kepada anak-anaknya. Pasangan dengan 
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usia yang lebih tua cenderung lebih keras dalam memberikan pengasuhan 

kepada anak-anaknya, dimana orang tua lebih dominan dalam mengambil 

keputusan dan pendidikan kepada anak-anak mereka. 

2. Pendapatan keluarga 

Pendapatan keluarga sangat memengaruhi tercukupi atau tidaknya kebutuhan 

primer, sekunder, serta perhatian dan kasih sayang yang akan diperoleh anak. 

Secara garis besar pendapatan keluarga dapat diartikan dengan sejumlah upah yang 

diterima oleh anggota keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, 

sekunder, dan tersier. Tingkat pendapatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu rendah dan 

tinggi berdasarkan dengan upah minimum kabupaten (UMK).  

Tabel 2.4 Upah Minimum Kabupaten Polewali Mandar  

Tahun 2022 

Wilayah UMK 

Kabupaten Polewali Mandar Rp. 2.680.000,00 

Sumber: Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 

188.4/453/SULBAR/XI/2021  

3. Faktor Masalah Dasar 

Masalah dasar dari timbulnya masalah gizi adalah krisis politik dan sosial 

budaya. Pada krisis politik ketidakmampuan pengelola negara dalam mengelola 

proses politik, sehingga banyak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, 

sehingga pelaksanaan program pembangunan negara tidak sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kesejahteraan umum tidak dapat tercapai 

secara optimal. Selanjutnya ketidakcakapan para pemimpin dalam mengelola 

negara yang mengakibatkan banyak penyalahgunaan anggaran, akan berdampak 

pada rendahnya mutu pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, 
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menyebabkan negara tidak mampu membuka lapangan kerja, yang mengakibatkan 

pada tingginya angka pengangguran, sehingga memunculkan kemiskinan 

C. Tinjauan Umum tentang Spasial 

1. Definisi spasial 

Kata spasial berasal dari kata space yang berarti ruang. Spasial lebih fokus 

kepada ekosistem sehingga dapat memperhatikan tempat, ketinggian, dan waktu. 

Analisis spasial dapat digunakan dalam berbagai bidang keilmuan antara lain 

ekonomi, budaya, dan kesehatan. Analisis spasial merupakan salah satu bagian dari 

kajian sistem informasi geografis (SIG) dengan mempertimbangkan berbagai aspek 

yang bertujuan untuk menentukan zonafikasi lahan yang sesuai dengan 

karakteristik yang ada. Selain itu analisis spasial merupakan teknik atau proses yang 

terdiri atas sejumlah perhitungan dan evaluasi logika (matematis) dalam rangka 

menemukan potensi hubungan atau pola-pola yang (mungkin) memiliki unsur-

unsur geografis yang terkandung dalam data digital dengan batas wilayah tertentu. 

Dalam bidang kesehatan analisis spasial merupakan bagian dari manajemen 

penyakit untuk menganalisis dan menguraikan tentang data penyakit secara 

geografi yang berkaitan dengan kependudukan, persebaran penyakit, lingkungan, 

perilaku dan sosial ekonomi (Anasiru, 2016). Menurut Undang-undang No.4 tahun 

2011, spasial merupakan aspek keruangan suatu kejadian yang mencakup lokasi, 

letak, dan posisinya. Informasi dari data keruangan yang menunjukkan lokasi, letak 

dan posisi suatu kejadian di bumi disebut sebagai informasi geospasial.  

Pemanfaatan analisis spasial harus didukung dengan data spasial. Data spasial 

adalah data yang berkaitan dengan lokasi berdasarkan geografi yang terdiri dari 
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lintang-bujur dan wilayah. Data spasial menerapkan prinsip distribusi geografis 

berupa fenomena fisikal seperti iklim, kepadatan penduduk atau permasalahan 

kesehatan sesuai lokasi sebenarnya (Paruntu et al., 2018). Terdapat beberapa teknik 

untuk menghubungkan titik pada suatu wilayah dengan analisis spasial sebagai 

berikut (Tantho, 2022). 

a. Pengukuran, teknik dengan mengukur secara langsung suatu titik lokasi dengan 

skala dengan bentuk garis lurus, melengkung dan luas. 

b. Analisis topografi, Teknik ini berhubungan dengan fungsi overlay yaitu 

menggambarkan hubungan kewilayahan antar variabel. 

c. Analisis jejaring, yaitu cara analisis dengan menelusuri alur dan model satu 

titik yang dihubungkan dengan titik yang lain melalui suatu jaringan seperti 

menentukan jalur yang pendek untuk digunakan sebagai jalur evakuasi dan 

emergensi. 

d. Analisis permukaan, Teknik untuk mengeliminir data yang tidak diperlukan 

sehingga memudahkan untuk mengetahui hubungan faktor risiko dengan suatu 

unit atau penyakit dalam wilayah spasial. 

e. Statistik spasial, dilakukan dengan cara menggunakan statistic untuk 

mengetahui korelasi, kecenderungan permukaan ataupun menentukan tetangga 

terdekat.  

f. Nearest Neighbor Analysis (NNA) adalah salah satu Teknik statistik spasial 

berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara dua distribusi data spasial 

secara kuantitatif dengan menghitung jarak antar dua distribusi tersebut. 
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2. Format data spasial 

Secara sederhana format dalam bahasa komputer berarti bentuk dan kode 

penyimpanan data yang berbeda antara file satu dengan lainnya. Dalam SIG, data 

spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu: 

a. Data vektor.  

Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam 

kumpulan garis, area (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir 

pada titik yang sama), titik dan nodes (titik perpotongan antara dua buah garis). 

Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam 

merepresentasikan fitur titik, batasan dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk 

analisa yang membutuhkan ketepatan posisi, misalnya pada basis data batas-batas 

kadaster. (Sumantri et al., 2019). 

b. Data raster 

Data raster (sel grid) adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan 

jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid 

yang disebut dengan pixel (picture element).  

3. Manfaat analisis spasial bagi informasi kesehatan 

Analisis spasial dengan sistem informasi geografis, memiliki peranan penting 

terutama di bidang kesehatan. Saat ini pemanfaatan analisis spasial memberikan 

kontribusi dalam bidang kesehatan seperti : 

a) Memonitor status kesehatan untuk mengidentifikasi status kesehatan yang ada 

dimasyarakat.  

b) Menentukan studi populasi dalam studi epidemiologi  



51 

 

 
 

c) Mengidentifikasi sumber dan rute infeksi penularan penyakit. 

d) Mengukur masalah kesehatan masyarakat di suatu wilayah.  

Pemanfaatan analisis spasial juga dapat memperkirakan persebaran penyakit 

pada wilayah tertentu serta untuk monitoring kesehatan dengan identifikasi faktor 

risiko dalam studi epidemiologi tertentu. Analisis spasial dapat dilakukan dengan 

melakukan geocoding alamat di area studi selama periode waktu yang relevan 

dengan penyakit. Hal tersebut dilakukan untuk memonitor dan mengontrol 

penyebaran penyakit melalui langkah pengawasan (Fajriatin Wahyuningsih, 2014). 

Menurut (Fitria et al., 2014), beberapa contoh fungsi analisis spasial yang 

biasa digunakan dalam analisis data kesehatan yaitu:  

a. Buffering (untuk melihat jangkauan/ cakupan wilayah kejadian suatu kejadian 

kasus).  

b. Overlay analysis (untuk mengetahui lokasi kejadian suatu kasus di area 

tertentu). 

c. Network analysis (menggunakan karakteristik jaringan, seperti perjalanan dan 

ketersediaan transportasi, untuk melihat pergerakan atau perpindahan suatu 

sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi lain, misal: mengukur berapa lama 

waktu yang dibutuhkan untuk mengakses suatu fasilitas kesehatan). 

D. Tinjauan Umum tentang Sistem Informasi Geografis  

1. Definisi Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau yang biasa disebut juga Geographical 

Information System (GIS) merupakan sistem informasi yang terdiri dari 

penggabungan antara beberapa komponen yang terdiri dari hardware, software, 
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peta (geografis), dan informasi seputar peta tersebut (data atribut) yang digunakan 

untuk mendapatkan, menganalisis, mengolah, mengintegrasikan, memanipulasi, 

memperagakan, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbentuk geografis 

yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan perencanaan, meneliti, dan 

mengolah suatu permasalahan (Aryanti & Kartini, 2021).  

Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System/GIS) yang 

selanjutnya disebut SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang 

digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Secara 

umum pengertian SIG adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, 

perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama 

secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, 

mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data 

dalam suatu informasi berbasis geografis. (Sumantri et al., 2019). 

2. Penggolongan jenis dan macam Informasi Geografi 

Informasi geografi menampilkan informasi yang direferensikan secara 

geografis, yang meliputi lokasi, seperti garis lintang, bujur maupun lokasi jalan 

(Sumantri et al., 2019). 

a. Data spasial (keruangan) 

Merupakan data yang mempresentasikan aspek keruangan dari suatu 

fenomena atau mengidentifikasikan posisi geografis suatu fenomena. 

Contohnya antara lain letak suatu wilayah, posisi sumber minyak bumi, dan 

sebagainya. Data spasial dapat berbentuk titik (dot), contohnya posisi terminal; 



53 

 

 
 

garis (poly line), contohnya jaringan jalan raya; area (polygon), contohnya 

wilayah kecamatan (Sumantri et al., 2019). 

b. Data atribut (deskripsi) 

Merupakan data yang mempresentasikan aspek-aspek 

deskripsi/penjelasan dari suatu fenomena di permukaan bumi dalam bentuk 

kata-kata, angka, atau tabel. Contohnya kepadatan penduduk, jenis tanah, dan 

sebagainya. Data atribut dapat berupa data kuantitatif (angka-angka/statistik), 

contohnya jumlah penduduk data kualitatif (kualitas/mutu), contohnya tingkat 

kesuburan tanah (Sumantri et al., 2019). 

3. Manfaat SIG 

Manfaat sistem Informasi Geografis sangatlah beragam, beberapa manfaat 

SIG sebagai berikut : 

a. Sebagai alat analisis komunikasi dan integrasi antar disiplin ilmu terutama 

yang memerlukan informasi-informasi geosciences (Bafdal et al., 2011). 

b. Memecahkan masalah seputar akurasi representasi, akurasi prediksi dan 

keputusan yang diambil berdasarkan representasi, minimalisasi volume data 

yang digunakan, maksimalisasi kecepatan komputasi, kesesuaian dengan para 

pengguna, perangkat lunak, dan proyek-proyek yang lain mengenai bumi. 

4. Pengenalan aplikasi SIG 

Saat ini aplikasi-aplikasi ataupun software-software pemetaan mengalami 

perkembangan yang pesat. Berbagai software pemetaan sangat berguna sebagai alat 

bantu (tool) dalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan masalah 

pemetaan seperti penelitian. Para pengguna software pemetaan sangat diuntungkan 
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dengan semakin banyaknya software pemetaan yang ada saat ini. Salah satu 

software pemetaan yang dikembangkan secara open source adalah Quantum GIS 

(Sumantri et al., 2019). 

Quantum GIS merupakan salah satu perangkat lunak open source yang dapat 

digunakan untuk pengelolaan data spasial dan pengembangan aplikasi Sistem 

Informasi Geografis. Quantum GIS merupakan salah satu software atau perangkat 

lunak SIG yang berbasis open source dan free (gratis) untuk keperluan pengolahan 

data geospasial. Pemanfaatan software Quantum GIS ini dapat digunakan untuk 

input data SIG dan pengolahan data geospasial sebagai pilihan alternatif dari 

software SIG komersial seperti ArcView, ArcGIS atau MapInfo Professional 

(Sumantri et al., 2019). 

5. SIG dalam Kesehatan Masyarakat 

Menurut Indarto (2010) SIG dapat mengidentifikasi suatu kejadian dan 

melakukan tindakan pencegahan sehingga dapat melakukan suatu pemecahan 

masalah agar suatu kejadian tidak terjadi. Penggunaan SIG dalam kesehatan 

masyarakat dapat membantu dalam efektivitas biaya, waktu, dan tenaga. Hal ini 

dikarenakan SIG dapat mengatur, mengolah dan mendistribusikan data terkait 

kesehatan dengan database yang besar dan dapat terus diperbarui. Pengolahan data 

spasial suatu kejadian penyakit maupun lingkungan dengan hardware dan software 

yang digunakan dalam SIG dapat membantu dalam pemecahan dan menjawab 

permasalahan terkait kesehatan. Menurut Center of Disease Control (2019) SIG 

dalam kesehatan masyarakat dapat digunakan dalam berbagai hal yaitu;  
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a. Menjadi alat monitoring derajat kesehatan guna melakukan identifikasi 

terkait permasalahan kesehatan yang terdapat di masyarakat. Secara spesifik 

SIG berperan dalam melakukan pemetaan terkait dengan kelompok 

masyarakat yang berada di suatu area berdasarkan status kesehatan tertentu, 

contohnya status penyakit infeksi.  

b. Identifikasi faktor risiko kesehatan yang ada di masyarakat. SIG dapat 

memberikan data lengkap mengenai beberapa komponen yang menjadi faktor 

risiko misalnya terkait pola penularan.  

c. Membangun hubungan kerjasama dengan masyarakat untuk mengatasi 

permasalahan kesehatan.  

d. Pembentukan kebijakan terkait kesehatan. Misalnya penetapan jumlah tenaga 

kesehatan yang disebar secara merata dan jaraknya terhadap fasilitas 

pelayanan kesehatan. 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Modifikasi Konseptual UNICEF tentang determinan kekurangan Gizi 
Anak (wasting, stunting, dan underweight) 

Sumber : unicef’s Approach To Scealing Up Nutrition Tahun 2013 

 

Konsekuensi lintas 

generasi 

DAMPAK JANGKA 

PENDEK; morbiditas, 

mortalitas, disabilitas 
 

DAMPAK JANGKA 

PANJANG; tinggi  badan saat 

dewasa, kemampuan kognitif, 

produktivitas ekonomi, 

kesehatan reproduksi, penyakit 

tidak menular. 
 

KEKURANGAN GIZI ANAK: 
(wasting, stunting, underweight) 

Penyakit terutama penyakit 
infeksi 

ASUPAN MAKANAN 
zat Gizi makro (Karbohidrat, 

protein lemak dan energy) dan 
Mikro (Vit C, zat besi dan zink) 

 

PENYEBAB 
LANGSUNG 

 

Pelayanan kesehatan 

(Pemantauan 

pertumbuhan, status 

imunisasi balita, 

pemberian vitamin A) 

dan kesehatan 

lingkungan 

Pola Asuh 

(Pemberian ASI 

Eksklusif, pemberian 

MP-ASI) 

Ketersediaan pangan 

keluarga (Rumah 

Tangga) 

PENYEBAB 
TIDAK 
LANGSUNG 

 

Sosiodemografi, pendapatan keluarga 

 

MASALAH 
UTAMA 

 

Krisis politik, sosial budaya, kemiskinan dll 

 

MASALAH 
DASAR 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyebab langsung 

1. Riwayat Penyakit Infeksi  
2. Panjang Badan Lahir 
3. Berat Badan Lahir  
4. Tinggi Badan Orang Tua 

Penyebab tidak langsung 

1. Pemberian ASI Eksklusif 
2. Waktu Pemberian MP-ASI 
3. Status Imunisasi  
4. Pemberian Vitamin A 

Masalah Utama  

1. Sosiodemografi (Usia ibu, 
pendidikan ibu, usia balita, 
jenis kelamin balita) 

2. Tingkat pendapatan 
Keluarga  

Kejadian Stunting  

Data spasial dengan 
menggunakan 
Quantum GIS  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

dengan cara-cara mengikuti kaidah keilmuan yanti konkrit/empiris, objektif 

terukur, rasional dan sistematis, dengan data hasil penelitian yang diperoleh yang 

berupa angka-angka serta analisis menggunakan metode statistika (Kemenkes RI, 

2018b). Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk melihat gambaran 

fenomena yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu (Kemenkes RI, 2018b). 

Penelitian ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis yaitu Quantum 

GIS versi 3.62.2 dengan pengambilan data mengenai distribusi spasial kejadian 

stunting berdasarkan faktor risikonya. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi 

Sulawesi Barat. Puskesmas Katumbangan membawahi  5 (lima) Desa meliputi Desa 
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Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Desa Panyampa, Desa Botto, dan Desa 

Gattungan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2022 – Juni 2023. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi diartikan sebagai seluruh unsur atau elemen yang menjadi objek 

penelitian (Kemenkes RI, 2018b). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 1.353 balita. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan (Kemenkes RI, 2018b). 

Sampel dalam penelitian ini adalah balita di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar yang 

berjumlah 309 balita, responden merupakan ibu balita. 

a. Besar sampel 

Penentuan besar sampel dalam penelitian ini dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan rumus Slovin : 

𝑛 =  
𝑁

1 +  𝑁 (𝑒)2
 

Keterangan : 

N = besar populasi 

n = besar sampel 

e = tingkat ketepatan yang diinginkan 5% (0,05) 
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Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah : 

𝑛 =  
𝑁

1 +  𝑁 (𝑒)2
 

𝑛 =  
1.353

1 +  1.353 (0,05)2
 

𝑛 =  
1.353

1 +  1.353 (0,0025)
 

𝑛 =  
1.353

1 +  3,3825
 

𝑛 =  
1.353

4,3825
 

𝑛 =  308,727895 = 309 

  Jadi besar sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 309 sampel. 

b. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling dengan jenis purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik sampling yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan pada 

karakteristik atau kriteria tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan 

karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun kriteria sampel 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi adalah kriteria yang akan menyaring anggota populasi 

menjadi sampel yang memenuhi kriteria secara teori yang sesuai dan terkait 
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dengan topik dan kondisi penelitian (Kemenkes RI, 2018b). Kriteria inklusi 

dalam penelitian ini antara lain : 

a. Memiliki buku KIA/KMS 

b. Memiliki anak berusia 6 – 59 bulan 

c. Responden yang bersedia untuk diambil titik koordinat rumahnya 

d. Apabila responden memiliki lebih dari satu balita, maka anak terakhir yang 

menjadi subjek penelitian 

2) Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah kriteria yang dapat digunakan untuk 

mengeluarkan anggota sampel dari kriteria inklusi atau dengan kata lain ciri-

ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai sampel (Kemenkes RI, 

2018b). Kriteria eksklusi dalam penelitian ini antara lain: 

a. Responden menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian 

b. Responden memiliki balita yang tidak berada pada kondisi yang sehat 

c. Salah satu orang tua (ayah atau ibu) sedang berada di luar daerah selama 

kurang lebih satu bulan 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui dengan pengumpulan data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya (Kemenkes RI, 2018b). Data primer dalam 

penelitian ini adalah dengan melakukan observasi ke tempat tinggal balita untuk 
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mendapatkan data spasial berupa titik koordinat melalui smartphone dengan 

menggunakan aplikasi GPS Essentials. Adapun tahapan-tahapan pengumpulan 

data spasial dilakukan sebagai berikut: 

1) Collecting 

Collecting merupakan tahapan pengumpulan data kejadian stunting dari 

laporan Puskesmas dan observasi langsung. 

2) Cleaning 

Cleaning merupakan tahapan pemilihan data terkait kejadian stunting agar 

dapat dijadikan data spasial. 

3) Plotting 

Plotting merupakan tahapan observasi dengan perekaman dan pencatatan 

lokasi balita yang mengalami stunting melalui aplikasi GPS essentials. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada (Kemenkes RI, 2018b). Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh untuk mendapatkan data kejadian stunting dan data 

faktor risiko stunting. 

1. Data prevalensi kejadian stunting berupa data yang diperoleh dari Dinas 

Kesehatan Polewali Mandar. Data yang diperoleh merupakan data balita di 

Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 

2022. 

2. Data prevalensi kejadian stunting berdasarkan faktor risiko tahun 2022 yang 

diperoleh dari hasil penelitian Afifah Cahya Imani Arifin. 
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3. Buku KIA/KMS untuk mengetahui berat badan lahir, panjang badan lahir, 

riwayat penyakit infeksi, status imunisasi, dan pemberian vitamin A, pekerjaan 

ibu, pendidikan dan usia ibu. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Kemenkes RI, 2018b). Dalam 

penelitian ini, adapun instrumen yang digunakan antara lain: 

1. GPS Essentials 

GPS (Global Positioning System) digunakan untuk mengetahui titik 

sebaran kejadian stunting dan menentukan titik koordinat lokasi dalam 

penelitian. GPS adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang 

dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat (Budiawan et al., 2017). 

2. Software Quantum GIS versi 3.62.2 (QGIS) dan Map Source (peta SHP) 

Dalam riset ini digunakan untuk mengolah data spasial dan pembuatan 

peta sebaran kejadian stunting berdasarkan faktor risiko stunting. Quantum 

GIS merupakan salah satu software atau perangkat lunak SIG yang berbasis 

open source dan free (gratis) untuk keperluan pengolahan data geospasial. 

Pemanfaatan software Quantum GIS ini dapat digunakan untuk input data SIG  

dan pengolahan data geospasial sebagai pilihan alternatif dari software SIG 

komersial (Sumantri et al., 2019). 
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3. Lembar Observasi Plotting Kejadian Stunting 

Dalam riset ini digunakan tabel observasi plotting pada balita untuk 

mengetahui dan mencatat lokasi alamat yang kemudian akan diambil titik 

koordinatnya. 

4. ERSI ArcGIS versi 10.5 

Dalan riset ini digunakan untuk melihat pola penyebaran dan mengolah 

nilai Analisis Tetangga Terdekat (Nearest Neighbour Analysis). 

5. Laptop 

Dalam riset ini digunakan untuk menginput dan mengolah hasil. 

6. Buku KIA/KMS 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh diolah menggunakan beberapa software pengelolah data 

khusus data spasial sebagai berikut: 

a) Transferring, adalah proses mengambil dan memindahkan data poin kejadian 

stunting dari GPS Essentials ke laptop melalui bluetooth. 

b) Processing, adalah proses merubah data point menjadi data spasial kejadian 

stunting menjadi bentuk GPX atau KML kemudian data diolah lebih lanjut 

melalui aplikasi Quantum GIS 3.26.2. 

c) Finishing, merupakan tahap finishing data atau pengecekan data dengan 

melihat jumlah titik lokasi kejadian stunting dengan tabel observasi plotting 

khusus untuk menghindari kesalahan input. 
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2. Analisis Data 

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah 

analisis univariat dan analisis spasial. 

1) Analisis univariat  

Analisis univariat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi terhadap 

variabel yang diteliti seperti kejadian stunting dan faktor risiko stunting tahun 2022 

yang disajikan dalam bentuk tabel dan peta.  

2) Analisis spasial 

Analisis spasial yang digunakan dalam penelitian ini adalah overlay dan 

analisis tetangga terdekat (Nearest Neighbour Analysis) untuk menentukan pola 

distribusi kejadian stunting berdasarkan faktor risiko di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar. 

a. Overlay 

Overlay bertujuan untuk mengetahui lokasi kejadian suatu kasus di area 

tertentu (Hilaluddin, 2015). Dengan bantuan software Quantum GIS versi 

3.26.2 dan Mapsource (Peta SHP). Adapun variabel yang digambarkan pada 

penelitian ini adalah kejadian stunting, riwayat penyakit infeksi, pemberian 

ASI eksklusif, waktu pemberian MP-ASI, pemberian vitamin A, status 

imunisasi, panjang badan lahir, berat badan lahir, tinggi badan orang tua, 

sosiodemografi (usia ibu, usia balita, jenis kelamin balita, pendidikan ibu) dan 

tingkat pendapatan keluarga. 
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b. Nearest Neighbour Analysis (NNA) 

Nearest Neighbour Analysis diperkenalkan oleh Clark dan Evans 

merupakan suatu metode analisis kuantitatif geografi yang digunakan untuk 

menggambarkan hubungan antara dua distribusi data spasial dengan 

menghitung jarak antar dua distribusi tersebut.  

Analisis tetangga terdekat merupakan salah satu analisis yang digunakan 

untuk menjelaskan pola distribusi dari titik-titik lokasi tempat dengan 

menggunakan perhitungan yang mempertimbangkan, jarak, jumlah titik lokasi, 

dan luas wilayah, hasil akhir berupa perhitungan indeks memiliki rentangan 

antara 0 – 2,15. 

 

 

Pada penelitian ini, nilai NNI kejadian stunting dihasilkan melalui ESRI 

ArcGIS 10.5, adapun nilai NNI yang dihasilkan sebagai berikut. 

1. NNI = 1 berarti kejadian stunting berdasarkan faktor risiko di wilayah 

pengamatan berpola acak (random). 

2. NNI = <1 berarti kejadian stunting berdasarkan faktor risiko di wilayah 

pengamatan berpola berkelompok (clustered). 

3. NNI = >1 berarti kejadian stunting berdasarkan faktor risiko di wilayah 

pengamatan berpola menyebar (dispersed). 

Dispersed Random

 

Clustered
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Visi dan Misi Puskesmas Katumbangan 

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut Puskesmas 

Katumbangan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten 

Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas pengabdiannya kepada masyarakat 

telah menetapkan Visi dan Misi yang ingin dicapai ditahun 2021 sebagai berikut. 

Visi : “Terwujudnya Pelayanan Puskesmas Katumbangan yang 

Professional, Responsible, Inovatif, Mediate, Akuntable, Menuju 

Masyarakat Sehat Dan Mandiri Tahun 2025.” 

Misi :1. Mewujudkan pengelolaan administrasi manajemen puskesmas 

yang cepat dan akurat. 

2. Mewujudkan penyelenggaraan upaya puskesmas (UKM dan 

UKP, service system) yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat 

target. 
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3. Mewujudkan pencapaian hasil kegiatan puskesmas melalui 

komunikasi, koordinasi dan integrasi lintas sektor dan lintas 

program. 

4. Mewujudkan kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga 

dan masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat. 

2. Kondisi Geografis 

Puskesmas Katumbangan merupakan Puskesmas termuda di Kabupaten 

Polewali Mandar yang terletak di Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian 

yang berjarak 37 km dari ibu kota Kabupaten (Polewali). 

a. Wilayah Kerja 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Puskesmas Katumbangan 

membawahi 5 (lima) Desa sebagai wilayah kerjanya yaitu : 

1) Desa Katumbangan 

2) Desa Katumbangan Lemo 

3) Desa Panyampa 

4) Desa Botto 

5) Desa Gattungan 

Dimana kondisi geografis wilayah kerja tersebut terdiri dari daerah daratan, 

daerah pegunungan dan daerah pesisir pantai. Klasifikasi kondisi geografis dari 

masing-masing Desa tersebut sebagai berikut: 

✓ Desa Katumbangan, Desa Katumbangan Lemo, Desa Botto, masuk kategori 

daerah daratan. 

✓ Desa Gattungan masuk kategori daerah pegunungan. 
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✓ Desa Panyampa masuk kategori daerah pesisir pantai. 

b. Batas dan Luas Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

1) Batas Wilayah 

Batas-batas Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan adalah sebagai berikut: 

✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Luyo 

✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mapilli 

✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar 

✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parappe wilayah kerja Puskesmas 

Campalagian. 

2) Luas Wilayah 

Luas wilayah kerja Puskesmas Katumbangan yang terdata sampai saat ini 

adalah 24 𝑘𝑚2, dimana luas masing-masing Desa tersebut adalah sebagai berikut : 

✓ Desa Katumbangan  : 5,00 𝑘𝑚2 

✓ Desa Katumbangan Lemo : 4,25 𝑘𝑚2 

✓ Desa Panyampa   : 6,24 𝑘𝑚2 

✓ Desa Botto   : 5,73 𝑘𝑚2 

✓ Desa Gattungan   : 2,77 𝑘𝑚2 
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Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

3. Kondisi Demografi 

a. Penyebaran Penduduk 

Jumlah penduduk yang tersebar di 5 desa dalam wilayah kerja UPTD 

Puskesmas Perawatan Katumbangan sebanyak 20.205 jiwa. Desa 

Katumbangan merupakan desa yang memiliki penduduk terbanyak yaitu 

5.494 jiwa dan Desa Gattungan merupakan desa yang memiliki penduduk 

terendah yaitu 2.307 jiwa. 

b. Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Perawatan 

Katumbangan tahun 20221 sebesar 842 𝑗𝑖𝑤𝑎/𝑘𝑚2. Tingkat kepadatan 

penduduk antar desa bervariasi, Desa yang memiliki tingkat kepadatan 

penduduk tertinggi adalah Desa Katumbangan mencapai 1.099 𝑗𝑖𝑤𝑎/

𝑘𝑚2  sebaliknya Desa Panyampa memiliki tingkat kepadatan penduduk 

paling rendah yaitu 576 𝑗𝑖𝑤𝑎/𝑘𝑚2.  
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c. Sosial Ekonomi 

Penduduk Kecamatan Campalagian mempunyai mata pencaharian 

yang bervariasi namun sebagian besar bekerja sebagai petani dengan hasil 

pertanian seperti padi, kelapa, kakao, dan palawija, sebagian sebagai 

nelayan, petambak, wirausaha, pegawai dan buruh. 

d. Pendidikan 

Ketersediaan sarana pendidikan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan terbilang masih minim, terbukti hal ini dengan jumlah 

Sekolah Dasar (16 Sekolah) dari 5 Desa, yang artinya rata-rata jumlah 

sekolah per Desa 2 (Dua). Sementara jumlah Sekolah Menengah Pertama 

yaitu 1 (satu) yang terletak di Desa Katumbangan Lemo. Keterbatasan 

sarana pendidikan ini membawa dampak pada rendahnya cakupan beberapa 

kegiatan Puskesmas Katumbangan yang pelaksanaannya di Sekolah-

sekolah misalnya UKS, PHBS Sekolah. Dan yang pasti hal ini berdampak 

pada tingginya angka Buta Aksara.
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B. Hasil 

1. Analisis Univariat 

a) Distribusi Kejadian Stunting  

Tabel 4.1  

Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Status Stunting Balita 

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 

Status Stunting Balita Jumlah (n) Persentase (%) 

Stunting 

Tidak Stunting 

147 

162 

47.6 

52.4 

Total 309 100 

(Sumber : Data Primer, 2022) 

 Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 309 balita, 

diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 pada 

status stunting balita terdapat 147 balita (47.6%) yang dinyatakan 

stunting dan terdapat pada 162 balita (52.4%) yang dinyatakan tidak 

stunting. Adapun gambaran peta distribusi kejadian stunting di Wilayah 

Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Status Stunting Balita  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan status stunting balita di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi pada balita yang dinyatakan tidak 

stunting sebanyak 162 balita dan terendah pada balita yang dinyatakan 

stunting sebanyak 147 balita. Secara spasial kejadian stunting 

berdasarkan status stunting balita yang dinyatakan tidak stunting, 

tertinggi yaitu di Desa Katumbangan dengan 91 balita (56.2%) yang 

dinyatakan tidak stunting. 

b) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Desa 

Tabel 4.2 

Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Desa di Wilayah Kerja  

Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 

Desa Jumlah (n) Persentase (%) 

Gattungan 

Botto 

Katumbangan 

Katumbangan Lemo 

Panyampa 

9 

40 

185 

55 

20 

2.9 

12.9 

59.9 

17.8 

6.5 

Total 309 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari total 309 balita, 

diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berdasarkan Desa pada Desa Gattungan terdapat 9 balita (2.9%), Desa 

Botto terdapat 40 balita (12.9%), Desa Katumbangan terdapat 185 

balita (59.9%), Desa Katumbangan Lemo terdapat 55 balita (17.8%), 

dan Desa Panyampa terdapat 20 balita (6.5%). Kejadian stunting di 

Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 tertinggi pada 

Desa Katumbangan sebanyak 185 balita (59.9%) dan terendah pada 
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Desa Gattungan sebanyak 9 balita (2.9%). Secara spasial kejadian 

stunting tertinggi di Desa Katumbangan sebesar 185 balita (59.9%). 

c) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Riwayat Penyakit Infeksi 

Tabel 4.3 

Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Riwayat Penyakit 

Infeksi di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

 Tahun 2022 

Riwayat Penyakit 
Infeksi 

Jumlah (n) Persentase (%) 

Ada 
Tidak Ada 

172 
137 

55.7 
44.3 

Total 309 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 309 balita, 

diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berdasarkan riwayat penyakit infeksi terdapat 172 balita (55.7%) yang 

memiliki riwayat penyakit infeksi sebelumnya dan terdapat 137 balita 

(44.3%) yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi sebelumnya. 

Adapun gambaran peta distribusi kejadian stunting berdasarkan riwayat 

penyakit infeksi di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Riwayat Penyakit Infeksi  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan riwayat penyakit infeksi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 172 balita (55.7%) 

yang memiliki riwayat penyakit infeksi sebelumnya dan terendah 

terdapat 137 balita (44.3%) yang tidak memiliki riwayat penyakit 

infeksi sebelumnya. Secara spasial kejadian stunting berdasarkan 

riwayat penyakit infeksi yang memiliki riwayat penyakit infeksi 

sebelumnya tertinggi yaitu di Desa Katumbangan  dengan  108 (62.8%) 

balita yang memiliki riwayat infeksi sebelumnya. 

d) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Status Imunisasi  

Tabel 4.4 

Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Status Imunisasi di 

Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Status Imunisasi Jumlah (n) Persentase (%) 
Lengkap 

Tidak Lengkap 
96 

194 
33.1 
66.9 

Total 290 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 290 balita, 

diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berdasarkan status imunisasi terdapat 96 balita (33.1%)  dengan status 

imunisasi lengkap dan terdapat 194 balita (66.9%) dengan status 

imunisasi tidak lengkap. Adapun gambaran peta distribusi kejadian 

stunting berdasarkan status imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 sebagai berikut: 
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Gambar 4.4 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Status Imunisasi  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan status imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 194 responden 

(66.9%) dengan status imunisasi tidak lengkap dan terendah terdapat 

96 responden (33.1%) dengan status imunisasi lengkap. Secara spasial 

kejadian stunting berdasarkan status imunisasi tidak lengkap tertinggi 

yaitu di Desa Katumbangan dengan 107 balita (55.2%) dengan status 

imunisasi tidak lengkap. 

e) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Berat Badan Lahir 

Tabel 4.5 

Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Berat Badan Lahir  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Berat Badan Lahir Jumlah (n) Persentase (%) 

BBLR 
Tidak BBLR 

29 
280 

9.4 
90.6 

Total 309 100 

(Sumber : Data Sekunder, Puskesmas Katumbangan, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 309 balita, 

diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berdasarkan berat badan lahir yaitu terdapat 29 (9.4%) yang memiliki 

BBLR dan terdapat 280 balita (90.6%) yang berat badan lahir tidak 

BBLR. Adapun gambaran peta distribusi kejadian stunting berdasarkan 

berat badan lahir di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 

2022 sebagai berikut : 
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Gambar 4.5 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Berat Badan Lahir  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.5 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan berat badan lahir di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 280 balita (90.6%) 

yang tidak memiliki BBLR dan terendah terdapat 29 balita (9.4%) yang 

memiliki BBLR. Secara spasial kejadian stunting berdasarkan berat 

badan lahir yang tidak BBLR tertinggi yaitu di Desa Katumbangan 

dengan 167 (59.6%) balita yang tidak memiliki BBLR. 

f) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Panjang Badan Lahir 

Tabel 4.6 

Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Panjang Badan Lahir 

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Panjang Badan Lahir Jumlah (n) Persentase (%) 

Pendek 

Normal 

239 

70 

77.3 

22.7 

Total 309 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 309 balita, 

diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berdasarkan panjang badan lahir terdapat 239 balita (77.3%) yang 

memiliki panjang badan lahir pendek dan terdapat 70 balita (22.7%) 

yang memiliki panjang badan lahir normal. Adapun gambaran peta 

distribusi kejadian stunting berdasarkan panjang badan lahir di Wilayah 

Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 sebagai berikut : 
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Gambar 4.6 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Panjang Badan Lahir  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan panjang badan lahir di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 239 balita (77.3%) 

yang memiliki panjang badan lahir pendek dan terendah terdapat 70 

balita (22.7%) yang memiliki panjang badan lahir normal. Secara 

spasial kejadian stunting berdasarkan panjang badan lahir yang pendek 

tertinggi yaitu di Desa Katumbangan dengan 151 (63.2%) balita yang 

memiliki panjang badan lahir pendek. 

g) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 4.7 

Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Pemberian ASI 

Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Pemberian ASI 
Eksklusif 

Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak ASI Eksklusif 
ASI Eksklusif 

72 
237 

23.3 
76.7 

Total 309 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 309 balita, 

diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berdasarkan pemberian ASI eksklusif yaitu terdapat 72 balita (23.7%) 

yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dan terdapat 237 balita (76.7%) 

yang mendapatkan ASI eksklusif. Adapun gambaran peta distribusi 

kejadian stunting berdasarkan pemberian ASI eksklusif di Wilayah 

Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 sebagai berikut : 
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Gambar 4.7 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Pemberian ASI Eksklusif  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 

 



89 

 

 

 

 



90 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.7 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 237 balita (76.7%) 

yang mendapatkan ASI Eksklusif dan terendah terdapat 72 balita 

(23.3%) yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif. Secara spasial 

kejadian stunting berdasarkan pemberian ASI Eksklusif yang 

mendapatkan ASI Eksklusif tertinggi yaitu di Desa Katumbangan 

dengan 143 (59.8%) balita yang mendapatkan ASI Eksklusif. 

h) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Waktu Pemberian MP-ASI  

Tabel 4.8 

Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Waktu Pemberian 

MP-ASI di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Waktu Pemberian 
MP-ASI 

Jumlah (n) Persentase (%) 

MP-ASI Dini 
MP-ASI Tepat Waktu 

12 
297 

3.9 
96.1 

Total 309 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 309 balita, 

diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berdasarkan waktu pemberian MP-ASI yaitu terdapat 12 balita (3.9%) 

yang mendapatkan MP-ASI dini dan terdapat 297 balita (96.1%) yang 

mendapatkan MP-ASI tepat waktu. Adapun gambaran peta distribusi 

kejadian stunting berdasarkan waktu pemberian MP-ASI di Wilayah 

Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 sebagai berikut : 
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Gambar 4.8 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Waktu Pemberian MP-ASI  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.8 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan waktu pemberian MP-ASI di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 297 balita (96.1%) 

yang mendapatkan MP-ASI tepat waktu dan terendah terdapat 12 balita 

(3.9%) yang mendapatkan MP-ASI dini. Secara spasial kejadian 

stunting berdasarkan waktu pemberian MP-ASI yang mendapatkan 

MP-ASI tepat waktu tertinggi yaitu di Desa Katumbangan dengan 179 

(60.1%) balita yang mendapatkan MP-ASI tepat waktu. 

i) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Pemberian Vitamin A 

Tabel 4.9 

Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Pemberian Vitamin A 

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Pemberian Vitamin A Jumlah (n) Persentase (%) 

Lengkap 

Tidak Lengkap 

132 

112 

54.1 

45.9 

Total 224 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 224 balita, 

diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berdasarkan pemberian vitamin A yaitu terdapat 112 balita (54.1%) 

yang mendapatkan vitamin A tidak lengkap dan terdapat 132 balita 

(45.9%) yang mendapatkan vitamin A lengkap. Adapun gambaran peta 

distribusi kejadian stunting berdasarkan pemberian vitamin A di 

Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 sebagai berikut : 
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Gambar 4.9 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Pemberian Vitamin A  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.9 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan pemberian Vitamin A di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 132 balita (54.1%) 

yang mendapatkan vitamin A lengkap dan terendah terdapat 112 balita 

(45.9%) yang mendapatkan vitamin A tidak lengkap. Secara spasial 

kejadian stunting berdasarkan pemberian vitamin A yang mendapatkan 

vitamin A lengkap tertinggi yaitu di Desa Katumbangan dengan 74 

(56.1%) balita yang mendapatkan vitamin A lengkap. 

j) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Tinggi Badan Orang Tua 

Tabel 4.10 

Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Tinggi Badan 

Orang Tua di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Tinggi Badan Ibu Jumlah (n) Persentase (%) 
Pendek 
Normal 

232 
77 

75.1 
24.9 

Tinggi Badan Ayah Jumlah (n) Persentase (%) 
Pendek 
Normal 

267 
42 

86.4 
13.6 

Total 309 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

1) Tinggi Badan Ibu 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 309 

responden (ibu), diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 berdasarkan tinggi badan ibu yaitu 

terdapat 232 responden (75.1%) yang memiliki tinggi badan 

pendek dan terdapat 77 responden (24.9%) yang memiliki tinggi 

badan normal. Adapun gambaran peta distribusi kejadian stunting 

berdasarkan tinggi badan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 sebagai berikut : 
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Gambar 4.10 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Tinggi Badan Ibu  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.10 menunjukkan bahwa kejadian 

stunting berdasarkan tinggi badan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 232 responden 

(75.1%) yang memiliki tinggi badan pendek dan terendah 77 

responden (24.9%) yang memiliki tinggi badan normal. Secara 

spasial kejadian stunting berdasarkan tinggi badan ibu yang pendek 

tertinggi yaitu di Desa Katumbangan dengan 151 (65.1%) ibu 

balita yang memiliki tinggi badan pendek. 

2) Tinggi Badan Ayah 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 309 

responden (ayah), diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 berdasarkan tinggi badan ayah yaitu 

terdapat 267 responden (86.4%) yang memiliki tinggi badan 

pendek dan terdapat 42 responden (13.6%) yang memiliki tinggi 

badan normal. Adapun gambaran peta distribusi kejadian stunting 

berdasarkan tinggi badan ayah di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 sebagai berikut : 
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Gambar 4.11 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Tinggi Badan Ayah  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.11 menunjukkan bahwa kejadian 

stunting berdasarkan tinggi badan ayah di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 267 

responden (86.4%) yang memiliki tinggi badan pendek dan 

terendah 42 responden (13.6%) yang memiliki tinggi badan 

normal. Secara spasial kejadian stunting berdasarkan tinggi badan 

ayah yang pendek tertinggi yaitu di Desa Katumbangan dengan 181 

(67.8%) ayah balita yang memiliki tinggi badan pendek. 

k) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Sosiodemografi 

Tabel 4.11 

Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Sosiodemografi  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Sosiodemografi Jumlah (n) Persentase (%) 
Usia Ibu 

16 – 25 tahun 
26 – 35 tahun 
36 – 45 tahun 
46 – 55 tahun 

83 
163 
59 
4 

26.9 
52.8 
19.1 
1.3 

Pendidikan Ibu 
Tidak Bersekolah 

Tamat SD/MI 
Tamat SMP/MTs 
Tamat SMA/MA 

Tamat Perguruan Tinggi 

16 
151 
55 
54 
33 

5.2 
48.9 
17.8 
17.5 
10.7 

Usia Balita   

0 – 11 bulan 
12 – 23 bulan 
24 – 35 bulan 
36 – 47 bulan 
48 – 59 bulan 

61 
92 
68 
44 
44 

19.7 
29.8 
22 

14.2 
14.2 

Jenis Kelamin Balita 
Laki-laki 

Perempuan 
157 
152 

50.8 
49.2 

Total 309 100 

 (Sumber : Data Sekunder, 2022) 
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1) Usia Ibu 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 309 

responden, diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

tahun 2022 berdasarkan usia ibu yaitu terdapat 83 responden 

(26.9%) dengan kelompok umur 16 – 25 tahun, terdapat 163 

responden (52.8%) dengan kelompok umur 26 – 35 tahun, terdapat 

59 responden (19.1%) dengan kelompok umur 36 – 45 tahun, 

terdapat 4 responden (1.3%) dengan kelompok umur 46 – 55 tahun. 

Adapun gambaran peta distribusi kejadian stunting berdasarkan 

usia ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.12 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Usia Ibu  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.12 menunjukkan bahwa kejadian 

stunting berdasarkan usia ibu di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 163 responden 

(52.8%) dengan kelompok umur 26 – 35 tahun dan terendah 

terdapat 4 responden (1.3%) dengan kelompok umur 46 – 55 tahun. 

Secara spasial kejadian stunting berdasarkan usia ibu dengan 

kelompok umur 26 – 35 tahun tertinggi yaitu di Desa Katumbangan 

dengan 101 (62%) ibu balita yang memiliki kelompok umur             

26 – 35 tahun. 

2) Pendidikan Ibu 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 309 

responden, diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

tahun 2022 berdasarkan pendidikan ibu terdapat 16 responden 

(5.2%) yang tidak bersekolah, 151 responden (48.9%) yang tamat 

SD/MI, 55 responden (17.8%) yang tamat SMP/MTs,  54 responden 

(17.5) yang tamat SMA/MA dan yang terendah terdapat 16 

responden yang tidak bersekolah. Adapun gambaran peta distribusi 

kejadian stunting berdasarkan pendidikan ibu di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan tahun 2022 sebagai berikut : 
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Gambar 4.13 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Pendidikan Ibu 

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.13 menunjukkan bahwa kejadian 

stunting berdasarkan pendidikan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 151 responden 

(48.9%) yang tamat SD/MI dan terendah terdapat 16 responden 

(5.2%) yang tidak bersekolah. Secara spasial kejadian stunting 

berdasarkan pendidikan ibu yang tamat SD/MI tertinggi yaitu di 

Desa Katumbangan dengan 94 responden (62.3%) yang memiliki 

riwayat pendidikan tamat SD/MI. 

3) Usia Balita 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 309 balita, 

diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berdasarkan usia balita yaitu terdapat 61 balita (19.7%) dengan 

kelompok umur 0 - 11 bulan, terdapat 92 balita (29.8%) dengan 

kelompok umur 12 – 23 bulan, terdapat 68 balita (22%) dengan 

kelompok umur 24 – 35 bulan, terdapat 44 balita (14.2%) dengan 

kelompok umur 36 – 47 bulan, dan terdapat 44 balita (14.2%) 

dengan kelompok umur 48 – 59 bulan. Adapun gambaran peta 

distribusi kejadian stunting berdasarkan usia balita di Wilayah 

Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 sebagai berikut : 
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Gambar 4.14 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Usia Balita  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.14 menunjukkan bahwa kejadian 

stunting berdasarkan usia balita di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 92 responden 

(29,8%) dengan kelompok usia 12 – 23 bulan dan terendah terdapat 

44 responden (14.2%) dengan kelompok usia 36 – 47 dan 28 – 59 

bulan. Secara spasial kejadian stunting berdasarkan usia ibu 

dengan kelompok usia 12 – 23 bulan tertinggi yaitu di Desa 

Katumbangan dengan 46 (50%) balita yang memiliki kelompok 

usia 12 – 23 bulan. 

4) Jenis Kelamin Balita 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 309 balita, 

diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berdasarkan jenis kelamin balita terdapat 157 balita (50.8%) yang 

berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 152 balita (49.2%) yang 

berjenis kelamin perempuan. Adapun gambaran peta distribusi 

kejadian stunting berdasarkan jenis kelamin balita di Wilayah 

Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 sebagai berikut : 
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Gambar 4.15 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Jenis Kelamin Balita  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.15 menunjukkan bahwa kejadian 

stunting berdasarkan jenis kelamin balita di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 157 

balita (50.8%) yang berjenis kelamin laki-laki dan terendah 

terdapat 152 balita (49.2%) yang berjenis kelamin perempuan. 

Secara spasial kejadian stunting berdasarkan jenis kelamin balita 

yang berjenis kelamin laki-laki tertinggi yaitu di Desa 

Katumbangan dengan 101 (63.7%) balita yang berjenis kelamin 

laki-laki. 

l) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Keluarga  

Tabel 4.12 

Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Tingkat Pendapatan 
Keluarga (Per bulan) 

Jumlah (n) Persentase (%) 

Rendah 
Tinggi 

286 
23 

92.6 
7.4 

Total 309 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 309 keluarga, 

diperoleh di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berdasarkan pendapatan keluarga yaitu terdapat 286  responden 

(92.6%) yang memiliki pendapatan keluarga rendah dan terdapat 23 

responden (7.4%) yang memiliki pendapatan keluarga rendah. Adapun 

gambaran peta distribusi kejadian stunting berdasarkan pendapatan 

keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

sebagai berikut : 
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Gambar 4.16 

Peta Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Tingkat Pendapatan Keluarga  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 
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Berdasarkan gambar 4.16 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan tingkat pendapatan keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan tahun 2022 tertinggi yaitu terdapat 286 responden 

(92.6%) yang memiliki pendapatan keluarga rendah dan terendah 

terdapat 23 responden (7.4%) yang memiliki pendapatan keluarga 

tinggi. Secara spasial kejadian stunting berdasarkan pendapatan 

keluarga yang memiliki pendapatan keluarga rendah tertinggi yaitu di 

Desa Katumbangan dengan 182 responden (63.6%) yang memiliki 

pendapatan keluarga yang rendah. 

 

2. Analisis Spasial 

a) Distribusi Kejadian Stunting  

Tabel 4.13 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 

Kejadian 

Stunting 
Nilai NNI Pola Penyebaran 

309 0.212088 Clustered 

 (Sumber : Data Primer dan Software Arcgis 
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Gambar 4.17 

Pola Distribusi Kejadian Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Tahun 2022 

 

b) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Status Stunting Balita 

Tabel 4.14 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Status 

Stunting Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

Tahun 2022 

Status Stunting 
Balita 

Jumlah 
Kasus 

Nilai NNI 
Pola 

Penyebaran 

Stunting 
Tidak Stunting 

147 
162 

0.190950 
0.263954 

Clustered 
Clustered 

(Sumber : Data Primer dan Software Arcgis) 

Gambar 4.18 

Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Status Stunting 

Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 

   

(Stunting)                                        (Tidak Stunting) 



120 

 

 

 

c) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Desa 

Tabel 4.15 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Desa  

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Desa 
Jumlah 
Kasus 

Nilai NNI 
Pola 

Penyebaran 

Gattungan 
Botto 

Katumbangan 
Katumbangan Lemo 

Panyampa 

9 
40 
185 
55 
20 

1.363687 
0.308605 
0.274670 
0.420874 
0.540024 

Dispersed 
Clustered 
Clustered 
Clustered 
Clustered 

(Sumber : Data Primer dan Software Arcgis) 

 

d) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Riwayat Penyakit Infeksi 

Tabel 4.16 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Riwayat 

Penyakit Infeksi di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

Tahun 2022 

Riwayat Penyakit 
Infeksi 

Jumlah 
Kasus 

Nilai NNI 
Pola 

Penyebaran 
Ada 

Tidak Ada 
172 
137 

0.288159 
0.316313 

Clustered 
Clustered 

(Sumber : Data Primer dan Software Arcgis) 

 

e) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Status Imunisasi 

Tabel 4.17 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Status 

Imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Status 
Imunisasi 

Jumlah Nilai NNI 
Pola 

Penyebaran 

Lengkap 
Tidak Lengkap 

96 
194 

0.363247 
0.268695 

Clustered 
Clustered 

(Sumber : Data Primer dan Software Arcgis) 
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f) Distribusi Spasial Kejadian Stunting Berdasarkan Berat Badan Lahir 

Tabel 4.18 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Berat 

Badan Lahir di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Berat Badan 
Lahir 

Jumlah 
Kasus 

Nilai NNI 
Pola 

Penyebaran 

BBLR 
Tidak BBLR 

29 
280 

0.615711 
0.221528 

Clustered 
Clustered 

(Sumber : Data Primer dan Software Arcgis) 

 

g) Distribusi Spasial Kejadian Stunting Berdasarkan Panjang Badan Lahir 

Tabel 4.19 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Panjang 

Badan Lahir di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan  

Tahun 2022 

Panjang 
Badan Lahir 

Jumlah 
Kasus 

Nilai NNI Pola Penyebaran 

Pendek 
Normal 

239 
70 

0.217878 
0.390450 

Clustered 
Clustered 

(Sumber : Data Primer dan Software Arcgis) 

 

h) Distribusi Spasial Kejadian Stunting Berdasarkan Pemberian ASI 

Eksklusif 

Tabel 4.20 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan 

Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Tahun 2022 

Pemberian ASI 
Eksklusif 

Jumlah 
Kasus 

Nilai NNI 
Pola 

Penyebaran 

ASI Eksklusif 
Tidak ASI Eksklusif 

237 
72 

0.239805 
0.404918 

Clustered 
Clustered 

(Sumber : Data Primer dan Software Arcgis) 
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i) Distribusi Spasial Kejadian Stunting Berdasarkan Waktu Pemberian 

MP-ASI 

Tabel 4.21 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Waktu 

Pemberian MP-ASI di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

Tahun 2022 

Waktu Pemberian MP-ASI 
Jumlah 
Kasus 

Nilai NNI 
Pola 

Penyebaran 

MP-ASI Tepat Waktu 
MP-ASI Dini 

297 
12 

0.213872 
0.799336 

Clustered 
Random 

(Sumber : Data Primer dan Software Arcgis) 

 

j) Distribusi Spasial Kejadian Stunting Berdasarkan Pemberian               

Vitamin A 

Tabel 4.22 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan 

Pemberian Vitamin A di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Tahun 2022 

Pemberian 
Vitamin A 

Jumlah 
Kasus 

Nilai NNI Pola Penyebaran 

Lengkap 
Tidak Lengkap 

132 
112 

0.252531 
0.271161 

Clustered 
Clustered 

(Sumber : Data Primer dan Software Arcgis) 

 

k) Distribusi Spasial Kejadian Stunting Berdasarkan Tinggi Badan Orang 

Tua 

Tabel 4.23 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan 

 Tinggi Badan Orang Tua di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Tahun 2022 

Tinggi Badan Ibu 
Jumlah 
Kasus 

Nilai NNI 
Pola 

Penyebaran 

Pendek 
Normal 

232 
77 

0.238285 
0.444186 

Clustered 
Clustered 

Tinggi Badan Ayah 
Jumlah 
Kasus 

Nilai NNI 
Pola 

Penyebaran 
Pendek 
Normal 

267 
42 

0.215625 
0.681762 

Clustered 
Clustered 

(Sumber : Data Primer dan Software Arcgis) 
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l) Distribusi Spasial Kejadian Stunting Berdasarkan Sosiodemografi 

Tabel 4.24 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan 

Sosiodemografi di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

Tahun 2022 

Sosiodemografi 
Jumlah 
Kasus 

Nilai NNI 
Pola 

Penyebaran 
Usia Ibu 

16 – 25 tahun 
26 – 35 tahun 
36 – 45 tahun 
46 – 55 tahun 

83 
163 
59 
4 

0.454376 
0.256709 
0.378634 
3.023804 

Clustered 
Clustered 
Clustered 
Dispersed 

Pendidikan Ibu    
Tidak Bersekolah 
Tamat SD/MI 
Tamat SMP/MTs 
Tamat SMA/MA 
Tamat Perguruan Tinggi 

16 
151 
55 
54 
33 

1.055755 
0.255754 
0.459101 
0.570651 
0.531155 

Random 
Clustered 
Clustered 
Clustered 
Clustered 

Usia Balita 

0 – 11 bulan 
12 – 23 bulan 
24 – 35 bulan 
36 – 47 bulan 
48 – 59 bulan 

61 
92 
68 
44 
44 

0.470583 
0.287059 
0.485608 
0.523764 
0.470803 

Clustered 
Clustered 
Clustered 
Clustered 
Clustered 

Jenis Kelamin Balita 
Laki-laki 
Perempuan 

157 
152 

0.282454 
0.285231 

Clustered 
Clustered 

(Sumber : Data Primer dan Software Arcgis) 

 

m) Distribusi Spasial Kejadian Stunting Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Keluarga 

Tabel 4.25 

Analisis Pola Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Tingkat 

Pendapatan Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Tahun 2022 

Tingkat 
Pendapatan 

Keluarga 

Jumlah 
Kasus 

Nilai NNI Pola Penyebaran 

Rendah 
Tinggi 

286 
23 

0.209251 
0.769617 

Clustered 
Clustered 

(Sumber : Data Primer dan Software Arcgis) 
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C.  Pembahasan 

1. Distribusi Kejadian Stunting  

a) Distribusi Kejadian Stunting 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa 

kejadian stunting tertinggi berada di Desa Katumbangan sebanyak 185 balita 

(59.9%) dan terendah di Desa Gattungan sebanyak 9 balita (2.9%). Tingginya 

angka kejadian stunting di Desa Katumbangan disebabkan karena berdasarkan data 

kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan, Desa Katumbangan 

merupakan desa tertinggi pertama yang memiliki kejadian stunting di Wilayah 

Kerja Puskesmas Katumbangan dengan prevalensi kejadian stunting sebanyak 404 

balita. Sedangkan berdasarkan hasil yang ditemukan pada saat penelitian di Desa 

Katumbangan dari 140 kejadian stunting dengan kategori PB/U atau TB/U 

ditemukan normal sebanyak 80 balita, pendek sebanyak 40 balita, sangat pendek 

sebanyak 17 balita  dan tinggi sebanyak 3 balita. Kejadian stunting pada bayi akan 

memengaruhi status gizi sejak kehamilan atau bahkan pra konsepsi. Kejadian 

stunting menunjukkan masalah gizi kronis dalam jangka waktu yang lama akibat 

kurangnya asupan energi untuk pemenuhan gizi yang membantu pertumbuhan                               

anak (Akombi et al., 2017). 

b) Distribusi Kejadian Stunting dan Pola Penyebaran Kejadian Stunting 

Pemanfaatan teknik analisis spasial dapat memberikan informasi mengenai 

lokasi penyebaran kejadian stunting dan pola penyebaran yang sesungguhnya 

melalui tampilan muka bumi. Hasil Penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan 
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bahwa penyebaran kejadian stunting dapat digambarkan melalui titik sebaran 

berdasarkan lokasi geografis di lapangan.  

Nilai NNI kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan di 

Desa Katumbangan berpola mengelompok (Clustered) dengan nilai NNI sebesar 

0.275670 yang memiliki arti bahwa jarak antara lokasi satu dengan lokasi lainnya 

berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Dalam hal 

ini penyebaran balita yang mengalami stunting di Desa Katumbangan saling 

berdekatan. Pola mengelompok pada Desa Katumbangan disebabkan karena 

kondisi geografis dan demografi, Desa Katumbangan merupakan desa yang masuk 

dalam kategori daerah daratan dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi 

pertama di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan sebanyak 1.099 jiwa/𝑘𝑚2 . 

Sehingga lokasi antar kejadian stunting di Desa Katumbangan yang satu dengan 

yang lainnya saling berdekatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Danila, 

Ira Deseilla Pawa, Astri Choiruni, dan Asih Wijayanti (2019) menemukan kejadian 

stunting cenderung mengelompok di wilayah tertentu di Kabupaten Manggarai, 

NTT dan kejadian stunting cenderung mengelompok disebabkan karena kondisi 

geografis setempat. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan Putu Aris 

Budiyasa Putra dan Ni Luh Putu Suariyani (2021) menunjukkan bahwa dalam 

penelitian tersebut dijelaskan daerah clustered stunting memiliki beberapa faktor 

risiko yang memengaruhi kejadian stunting seperti gaya hidup masyarakat dan 

akses menuju layanan kesehatan.  

Gaya hidup masyarakat Desa Katumbangan dapat dilihat dari mata 

pencaharian, pola makan (makanan gizi seimbang anak), pola PHBS (kebersihan 
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lingkungan dan sanitasi), pola asuh (pemberian ASI eksklusif). Gaya hidup 

masyarakat di Desa Katumbangan termasuk gaya hidup yang sederhana. Dapat 

dilihat dari segi mata pencaharian mayoritas warga Desa Katumbangan adalah 

petani dengan hasil pertanian seperti padi, kelapa, kakao, dan palawija untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari yang dimana berdasarkan penelitian sebagian 

Desa Katumbangan memiliki pekerjaan sebagai petani sebesar 55.1%. Pada pola 

makan balita berdasarkan hasil penelitian di Desa Katumbangan dari 185 balita 

sebagian besar frekuensi makan anak dalam sehari sebanyak 3 kali sebesar 61.4% 

(Afifah Cahya Imani, 2022). Akan tetapi makanan yang dikonsumsi anak tidak 

bergizi seperti beberapa anak lebih banyak mengkonsumsi jajanan di luar 

dibandingkan makanan yang mengandung zat gizi sehingga menyebabkan anak 

tersebut kekurangan gizi seperti stunting. Pada pola asuh dalam pemberian ASI 

eksklusif berdasarkan hasil penelitian di Desa Katumbangan sebagian besar 

mendapatkan ASI eksklusif sebesar 59.8%. Sedangkan berdasarkan laporan 

tahunan indikator kinerja gizi, pemberian ASI eksklusif di Desa Katumbangan 

sampai saat ini yaitu sebesar 61.17%. Berdasarkan hasil penelitian di Desa 

Katumbangan ditemukan sebagian besar ibu balita mulai memberikan ASI 

sementara setelah melahirkan anaknya  < 24 jam sebesar 42.7% dan < 1 jam sebesar 

42.7%. Sebagian besar balita juga tidak pernah mendapatkan makanan atau 

minuman lain selain ASI sejak pertama kali mendapatkan ASI sampai usia 6 bulan 

sebesar 78.9% (Afifah Cahya Imani, 2022). Pada pola PHBS di Desa Katumbangan 

tahun 2022 dari 1119 juta yang ber PHBS sebanyak 539 PHBS rumah tangga 

(48%). Keterbatasan sarana pendidikan berdampak pada rendahnya cakupan 
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kegiatan Puskesmas Katumbangan yang pelaksanaannya di sekolah seperti PHBS 

sekolah. Selain itu masalah sanitasi di Desa Katumbangan sudah termasuk ODF 

mencapai 100% penduduknya telah memiliki akses buang air besar. Sumber air 

minum yang digunakan di desa tersebut sebagian besar mengkonsumsi air minum 

dari sumur gali sebesar 60.5% (Afifah Cahya Imani, 2022). Masalah kebersihan 

lingkungan di Desa tersebut juga masih kurang terawat dan terjaga karena sebagian 

besar warga masih membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah di 

sungai dan dibakar sehingga menyebabkan lingkungan terlihat kotor dan tercemar. 

Pada akses menuju layanan kesehatan, berdasarkan Depkes (1991) luas 

wilayah yang masih efektif untuk sebuah sarana pelayanan kesehatan seperti 

puskesmas adalah suatu area dengan jari-jari 5 km, sedangkan luas wilayah kerja 

yang dipandang optimal adalah area dengan jari-jari 3 km. Luas wilayah Puskesmas 

Katumbangan yaitu 24 𝑘𝑚2 sedangkan luas wilayah Desa Katumbangan yaitu           

5 𝑘𝑚2 pada desa tersebut kejadian stunting terjadi mengelompok. Akses layanan 

kesehatan tidak selalu bergantung terhadap layanan puskesmas, namun juga akses 

menuju layanan kesehatan lainnya seperti posyandu. Akses menuju pelayanan 

kesehatan dapat dilihat dari jarak, waktu tempuh, dan transportasi yang digunakan. 

Jarak dari rumah warga menuju ke pusat pelayanan kesehatan memiliki jarak yang 

dekat untuk rumah yang berada disekitar puskesmas dengan jarak 8 m dan untuk 

rumah yang paling jauh dengan jarak 3 km ke puskesmas serta beberapa warga tidak 

mempunyai alat transportasi ke pelayanan kesehatan. Sedangkan waktu tempuh 

dari rumah warga ke posyandu dengan rumah warga yang berada didekat posyandu 

sekitar 5 menit dan waktu tempuh dari rumah warga ke posyandu dengan rumah 
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warga yang jauh berada dari posyandu sekitar 20 menit dengan menggunakan alat 

transportasi dan berjalan kaki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ma’rifat 

(2010) menunjukkan bahwa semakin jauh jarak tempuh seseorang menuju pusat 

layanan kesehatan akan menurunkan frekuensi kunjungan ke pelayanan kesehatan, 

sehingga secara tidak langsung dapat memengaruhi status gizi balita termasuk 

dalam kejadian stunting. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sartika (2010) mengelompokan jarak, waktu tempuh dan ketersediaan transportasi 

menuju akses layanan kesehatan dalam variabel akses ke pelayanan kesehatan. 

Dimana hasil analisis bivariat menunjukkan proporsi kejadian malnutrisi (BB/U, 

TB/U, dan BB/TB) pada balita lebih tinggi terjadi pada balita dengan jarak rumah 

>300 meter, waktu tempuh >7 menit dan tidak mempunyai alat transportasi ke 

pelayanan kesehatan (nilai p<0,05).  

c) Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Status Stunting Balita 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan status stunting 

balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar 

tahun 2022 menunjukkan bahwa status stunting balita tertinggi terdapat pada balita 

yang dinyatakan tidak stunting sebanyak 162 balita (52.4%) dan terendah terdapat 

pada balita yang dinyatakan stunting sebanyak 147 balita (47.6%). Sehingga 

distribusi kejadian stunting yang dinyatakan tidak stunting lebih tinggi 

dibandingkan distribusi kejadian stunting yang dinyatakan stunting. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasyamei Rumbune Kala dkk (2022) 

menunjukkan bahwa mayoritas balita tidak mengalami stunting yaitu 20 balita 

(69%) di Gampong Meunasah Intan tahun 2022. Tingginya distribusi kejadian 
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stunting yang dinyatakan tidak stunting di Puskesmas Katumbangan disebabkan 

karena waktu pada saat penelitian berbeda dengan waktu pada daftar data balita 

yang didapatkan di Puskesmas Katumbangan. Pada saat penelitian dilakukan pada 

bulan November 2022 – Juni 2023, sedangkan daftar data balita yang didapatkan di 

Puskesmas Katumbangan merupakan data balita dari bulan Januari – Agustus 2022.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan distribusi balita yang tidak mengalami stunting (52,4%) lebih 

banyak dibandingkan balita yang mengalami stunting (47,6%). Hal ini disebabkan 

karena pada saat penelitian di lapangan ditemukan balita dengan kategori PB/U 

atau TB/U sangat pendek sebanyak 53 balita (17.2%), pendek sebanyak 94 balita 

(30.4%), normal sebanyak 158 balita (51.1%) dan tinggi sebanyak 4 balita (1.3%). 

Indikator penentuan balita yang tidak mengalami stunting yaitu apabila balita 

memiliki panjang badan atau tinggi badan yang berada pada ambang batas                     

(Z-Score) ≥ -2 SD (Kementerian RI, 2020). Selain itu untuk indikator penentuan 

status stunting balita dilihat pada PMK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar 

Antropometri Anak. Selain itu, penentuan status stunting balita pada data 

Puskesmas Katumbangan ditentukan berdasarkan standar antropometri anak yang 

mengacu pada standar WHO.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari 162 balita tidak stunting terdapat 

1 balita (0.6%) yang memiliki tinggi badan 51 – 60 cm, 36 balita (22.2%) memiliki 

tinggi badan 61 – 70 cm, 56 balita (34.6%) memiliki tinggi badan 71 – 80 cm,         

35 balita (21.6%) memiliki tinggi badan 81 – 90 cm, 23 balita (14.2%) memiliki 

tinggi badan 91 – 100 cm, dan 11 balita (6.8%) memiliki tinggi badan 101 – 110 
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cm.  Tinggi badan sangat berpengaruh terhadap masalah pertumbuhan seorang 

anak. Beberapa faktor penyebab ditentukannya anak stunting atau tidak stunting 

salah satunya yaitu anak dengan tinggi badan yang pendek atau normal salah 

satunya disebabkan oleh faktor genetika orang tuanya sehingga anak yang 

berpostur tubuh pendek belum tentu mengalami stunting (Akombi et al., 2017). 

Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan status 

stunting balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022, balita yang 

dinyatakan stunting berpola clustered dan balita yang dinyatakan tidak stunting 

berpola clustered. Apabila pola persebaran mengelompok (Clustered) jika jarak 

antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya berdekatan dan cenderung 

mengelompok pada tempat-tempat tertentu, dengan nilai indeks 0 (nol), pola 

sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 atau nilai T mendekati nol.  Dimana pola 

status stunting balita memiliki arti bahwa jarak antar status balita stunting yang satu 

dengan yang lainnya semakin berdekatan dan menandakan bahwa probabilitas 

faktor hubungan sebab akibat semakin hari juga semakin bertambah. Secara spasial 

kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali 

Mandar tahun 2022 berdasarkan status stunting balita terbanyak pada Desa 

Katumbangan. 

2. Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Riwayat Penyakit Infeksi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa 

kejadian stunting berdasarkan riwayat penyakit infeksi yang tertinggi yaitu pada 

172 balita (55.7%) yang ada riwayat penyakit infeksi sebelumnya dan terendah 
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yaitu pada 137 balita (44.3%) yang tidak ada riwayat penyakit infeksi sebelumnya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Vina Novela (2022) menjelaskan 

bahwa sebagian besar balita pernah memiliki riwayat penyakit infeksi dan 

berdasarkan data yang diperoleh dinagari sariak dalam 3 bulan terakhir ada 

sebanyak 52% balita yang mengalami penyakit infeksi. 

Anak yang sering mengalami penyakit infeksi dalam waktu yang lama tidak 

hanya memengaruhi berat badannya akan tetapi juga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan linier balita. Anak yang menderita penyakit infeksi dengan durasi 

waktu yang lebih lama, maka kemungkinan akan lebih besar mengalami stunting. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Jayanti, Sugeng Eko 

Irianto, Ai Kustiani, Dewi Rahayu dan Atikah Adyas (2022) yang menunjukkan 

bahwa dari 29 balita dengan penyakit infeksi yang mengalami stunting sebanyak 

21 orang (72.4%). Penyakit infeksi yang diderita oleh balita dapat mengganggu 

penyerapan nutrisi, sehingga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh berkurang, 

meningkatkan kebutuhan metabolisme, dan mengurangi asupan makanan. Penyakit 

infeksi dapat menyebabkan malnutrisi, hal ini disebabkan karena terjadinya 

pengalihan fungsi energi yang awalnya dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, 

kemudian dialihkan untuk perlawanan tubuh terhadap infeksi (Shofifah et al., 

2022). 

Faktor status penyakit infeksi pada balita merupakan faktor yang 

memengaruhi kejadian stunting pada balita. Berdasarkan penyakit infeksi menjadi 

infeksi klinis dan subklinis, dengan contoh penyakit infeksi antara lain infeksi 

enteris, penyakit diare, enteropati, lingkungan, infeksi pernapasan, malaria, 
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kecacingan, nafsu makan berkurang karena infeksi, dan peradangan (Novikasari et 

al., 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alvin Rodolf Diaz dan 

Febriyanti Ramadhani (2022), menunjukkan bahwa 19 balita (14%) yang 

mengalami penyakit diare dan terdapat hubungan riwayat infeksi diare dengan 

penyebab stunting pada anak. Adanya hubungan riwayat penyakit infeksi diare 

dengan penyebab stunting pada anak karena diketahui diare dapat menyebabkan 

infeksi pada saluran pencernaan yang dapat disebabkan oleh beberapa organisme 

seperti bakteri, virus, dan parasit. Sehingga diharapkan sanitasi lingkungan 

keluarga harus memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk mencegah penyakit 

khususnya diare pada balita. Berdasarkan penelitian ini sebagian besar balita pernah 

memiliki riwayat penyakit infeksi. Dari 176 balita (50,8%) yang memiliki riwayat 

penyakit, terdapat 116 balita (65,9%) pernah mengalami diare, 31 balita (17,6%) 

mengalami cacingan dan 29 balita (16,5%) pernah mengalami penyakit diare dan 

cacingan.  

Dalam Al-Qur’an menjelaskan tentang segala penyakit yang diderita bagi 

seseorang terkena penyakit pasti ada obat penawarnya. Sebagaimana Allah SWT 

berfirman dalam QS. An-Nahl/16:69 sebagai berikut. 

وَ 
ْ
ل
َ
فٌ ا خْتَلم

هَا شَرَابٌ مُّ نْْۢ بُطُوْنم اَۗ يَخرْجُُ مم
ً
ل
ُ
ذُل كم  م

 رَب 
َ
يْ سُبُل كم

ُ
م الثَّمَرٰتم فَاسْل

 
ل
ُ
نْ ك يْ مم يْهم ثُمَّ كُلم انُهٗۖ فم

رُوْنَ 
َّ
تَفَك قَوْمٍ يَّ م

 
يَةً ل

ٰ
ا
َ
يْ ذٰلمكَ ل  فم

نَّ َۗ ام ملنَّاسم
 
فَاۤءٌ ل  ٦٩شم

Terjemahnya: 

“Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan 
lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” 
Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di 
dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang 
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demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 
yang berpikir” (Kementerian Agama RI, 2019). 

 

Berdasarkan Tafsir Al-Azhar ayat ini menjelaskan mengenai keistimewaan 

lebah. "Akan keluar dari perutnya minuman yang beraneka warnanya." Itulah 89 

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

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

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

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

doktor yang mendapat pendidikan ilmu obat-obatan secara modern (Hamka, 1990). 

Dalam penelitian ini dengan banyaknya jenis penyakit, sebagai umat muslim harus 

memanfaatkan atau mengkonsumsi obat agar terhindar dari berbagai macam jenis 

penyakit seperti mencegah permasalahan gizi yaitu stunting. 

Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan riwayat 

penyakit infeksi di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022, balita yang 

memiliki riwayat infeksi sebelumnya berpola clustered dan balita yang tidak 

memiliki riwayat infeksi sebelumnya berpola clustered. Apabila pola persebaran 

mengelompok (Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya 

berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu, dengan nilai 

indeks 0 (nol), pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 atau nilai T mendekati 

nol. Dimana pola riwayat penyakit infeksi memiliki arti bahwa jarak antar riwayat 

penyakit infeksi yang satu dengan yang lainnya semakin berdekatan. Secara spasial 

kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali 

Mandar tahun 2022 berdasarkan riwayat penyakit infeksi yang memiliki riwayat 

infeksi sebelumnya terbanyak pada Desa Katumbangan. Riwayat penyakit infeksi 
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infeksi sebelumnya berpola clustered disebabkan karena faktor sosio demografis. 

Faktor sosio demografis di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan meliputi usia, 

jenis kelamin dan pendidikan ibu. Berdasarkan distribusi usia balita di Wilayah 

Kerja Puskesmas Katumbangan terbanyak di usia 12 – 23 bulan dengan jenis 

kelamin terbanyak pada laki-laki dan pendidikan ibu sebagian besar tamat SD/MI. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nakarin Chaikaew, Nitin K Tripathi 

dan Marc Souris (2009) menunjukkan bahwa pola distribusi spasial riwayat 

penyakit infeksi yaitu diare secara signifikan berpola mengelompok (clustered) 

yang disebabkan karena faktor sosio demografis. 

3. Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Status Imunisasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan status imunisasi tertinggi terdapat pada 194 balita (62.8%) dengan 

status imunisasi tidak lengkap dan yang terendah terdapat 96 balita (31.1%) dengan 

status imunisasi lengkap. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

distribusi kejadian stunting lebih banyak ditemukan dengan status imunisasi yang 

tidak lengkap dibandingkan dengan balita yang status imunisasinya yang lengkap. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Sutriyawan, Ratna 

Dian Kurniawati, Sri Rahayu, dan Julius Habibi (2020), menunjukkan bahwa dari 

135 balita stunting terdapat 79 balita (58.5) yang memiliki status imunisasi tidak 

lengkap dan terdapat 56 balita (41.5%) yang memiliki status imunisasi lengkap di 

Wilayah Kerja Puskesmas Citarip Kota Bandung.  
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Pemberian imunisasi pada anak biasanya dalam bentuk vaksin atau cairan. 

Vaksin tersebut merangsang tubuh anak untuk membentuk sistem kekebalan yang 

digunakan untuk melawan infeksi atau penyakit. Anak yang tidak mendapatkan 

imunisasi secara lengkap lebih rentan terkena penyakit atau infeksi dan kondisi 

penyakitnya cenderung lebih berat dibandingkan dengan anak yang mendapatkan 

imunisasi secara lengkap. Tidak lengkapnya imunisasi menyebabkan imunitas 

balita menjadi lemah, sehingga muda untuk terserang infeksi. Balita yang 

mengalami infeksi jika dibiarkan maka dapat berisiko menjadi stunting. Anak yang 

tidak memiliki riwayat imunisasi memiliki peluang mengalami stunting lebih besar 

dibandingkan anak yang memiliki riwayat imunisasi. Selain itu, kelengkapan 

imunisasi berpengaruh signifikan terhadap stunting (Ratna et al., 2022). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ulva Noviana, Heni Ekawati, Mustofa 

Haris, Diany Yoke Safira (2022) mengatakan bahwa terdapat hubungan antara 

status imunisasi dengan kejadian stunting di Wilayah Poskesdes Desa Meteng 

hubungannya cukup kuat. Akan tetapi, pada penelitian ini terdapat sebanyak 50 

balita (84.7%) yang memiliki status imunisasi tidak lengkap.  

Berdasarkan penelitian ini terdapat 290 balita (93,9%) dari 309 balita yang 

mendapatkan imunisasi. Dari 290 balita tersebut, terdapat 96 balita yang 

mendapatkan imunisasi lengkap, sedangkan 194 balita lainnya mendapatkan 

imunisasi tidak lengkap. Sehingga prevalensi status imunisasi tidak lengkap lebih 

tinggi dibanding status imunisasi yang lengkap. Hal ini disebabkan karena petugas 

kesehatan atau posyandu tidak mengisi riwayat status imunisasi secara lengkap di 

buku KIA. Selain itu, dari 19 balita lainnya yang tidak mendapatkan imunisasi 
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terdapat 18 balita yang tidak mendapatkan imunisasi disebabkan karena sebagian 

besar orang tua dan keluarga tidak setuju untuk memberikan imunisasi pada 

anaknya, mereka berasumsi bahwa imunisasi dapat menyebabkan anak sering sakit. 

Serta terdapat 1 balita yang tidak pernah ke posyandu dikarenakan orang tua balita 

berasusmsi bahwa balita tersebut masih terlalu kecil untuk membawa anaknya ke 

posyandu.  

Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan status 

imunisasi di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 berpola clustered 

(tidak lengkap) dan berpola clustered (lengkap). Apabila pola persebaran 

mengelompok (Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya 

berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu, dengan nilai 

indeks 0 (nol), pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 atau nilai T mendekati 

nol. Dimana pola status imunisasi memiliki arti bahwa jarak antar status imunisasi 

yang satu dengan yang lainnya semakin berdekatan. Secara spasial kejadian 

stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar 

tahun 2022 berdasarkan status imunisasi yang mendapatkan imunisasi tidak 

lengkap terbanyak pada Desa Katumbangan. 

4. Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Berat Badan Lahir 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan berat badan lahir tertinggi terdapat pada 280 balita (90.6%) yang tidak 

mengalami BBLR dan yang terendah terdapat 29 balita (9.4%) yang mengalami 

BBLR. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi kejadian 
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stunting lebih banyak ditemukan yang tidak mengalami BBLR daripada balita 

stunting yang mengalami BBLR. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terkait 

yang dilakukan oleh Dian Febrida Sari dan Reski Oktacia (2018) yang menyatakan 

bahwa pada balita stunting sebagian besar lahir tidak BBLR (100%) dari 31 balita 

yang berada di wilayah kerja Puskesmas Nangalo Kota Padang. 

Berat badan dipakai sebagai indikator yang terbaik untuk mengetahui 

keadaan gizi dan tumbuh kembang anak. Berat badan baru lahir juga dipengaruhi 

oleh kondisi ibu saat hamil, ibu hamil yang asupan gizinya kurang berisiko untuk 

melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Balita dengan berat badan lahir 

rendah (<2.500 g) memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi stunting apabila 

dibandingkan dengan anak yang lahir dengan berat badan lahir normal (>2.500 g). 

Banyak faktor yang lebih besar pengaruhnya dengan kejadian stunting pada balita 

seperti ketidakcukupan gizi serta infeksi, selain itu efek berat badan lahir terhadap 

tinggi badan paling besar terdapat pada usia 6 bulan pertama, jika pada 6 bulan 

pertama balita dapat memperbaiki status gizinya, maka terdapat kemungkinan 

bahwa tinggi badan balita dapat tumbuh dengan normal dan terhindar dari kejadian 

stunting pada usia berikutnya (Fransisca et al., 2022). 

Berdasarkan penelitian ini sebagian besar balita memiliki berat badan lahir 

>2500 (2500 – 4650 g) dengan berat badan lahir terbanyak pada 3000 g dan berat 

badan balita pada saat dilakukan penelitian sebagian besar  memiliki berat badan      

6 – 10 kg sehingga prevalensi balita yang tidak mengalami BBLR (normal) lebih 

tinggi dibandingkan prevalensi balita yang mengalami BBLR (pendek) hal ini 

disebabkan karena  ibu pada balita memiliki asupan gizi yang baik dan mampu 
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memenuhi kebutuhan gizi selama masa kehamilan sehingga anak yang dilahirkan 

berpotensi tidak mengalami BBLR karena ibu yang asupan gizinya kurang pada 

saat hamil berisiko untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azriful, Emmi Bujawati, Habibi, 

Syahratul Aeni dan Yusdarif (2018) yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

balita stunting tidak BBLR (68.2%) di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae 

Kabupaten Majene.  

Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan berat 

badan lahir di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 berpola 

clustered (tidak BBLR) dan berpola random (BBLR). Apabila pola persebaran 

mengelompok (Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya 

berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu, dengan nilai 

indeks 0 (nol), pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 atau nilai T mendekati 

nol. Secara spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 berdasarkan berat badan lahir yang tidak 

mengalami BBLR terbanyak pada Desa Katumbangan. 

5. Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Panjang Badan Lahir 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan panjang badan lahir tertinggi terdapat pada 239 balita (77.3%) yang 

memiliki panjang badan pendek dan yang terendah terdapat 70 balita (22.7%) yang 

memiliki panjang badan normal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sutrio dan Mindo Lupiana (2019), menunjukkan bahwa dari 30 balita stunting 
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terdapat 25 balita (78.1%) yang memiliki panjang badan lahir pendek dan terdapat 

5 balita (7%) yang memiliki panjang badan lahir normal yang berada di Desa 

Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tahun 2018. 

Bayi yang lahir dengan panjang badan lahir pendek menunjukkan asupan gizi 

ibu yang kurang selama masa kehamilan, sehingga pertumbuhan janin di dalam 

kandungan tidak optimal. Asupan gizi yang baik penting untuk menunjang 

pertumbuhan anak yang lahir dengan panjang badan lahir pendek agar mendapatkan 

panjang badan yang normal seiring bertambahnya usia. Selain itu jika setelah anak 

lahir anak tersebut tidak mendapatkan asupan gizi yang adekuat dalam kurun waktu 

yang lama sehingga salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu status gizi anak 

berdasarkan tinggi badan dan umur yang rendah (Azriful et al., 2018). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vivin Eka Rahmawati 

(2020) menunjukkan bahwa kejadian stunting dapat dipengaruhi oleh panjang 

badan lahir anak. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi dan 

distribusi panjang badan lahir yang pendek lebih tinggi dibandingkan prevalensi 

panjang badan lahir yang normal. Hal ini sebabkan karena berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan sebagian besar balita lahir dengan panjang badan <49,9 cm 

untuk balita laki-laki dan panjang badan <49,1 cm untuk balita perempuan (WHO, 

2006). Sebagian besar balita memiliki panjang badan lahir anak ditentukan mulai 

dari awal kehamilan. Dalam masa kehamilan kondisi ibu yang tidak baik seperti 

malnutrisi, stress atau memiliki penyakit penyerta dapat menghambat tumbuh 

kembang janin. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak 

balita, yang nantinya apabila bayi yang dilahirkan memiliki panjang badan yang 
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kurang kemungkinan dapat berdampak pada tinggi badan anak di usia dini dan 

dewasa (Rahmawati, 2020). 

Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan panjang 

badan lahir di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 berpola 

clustered (pendek) dan berpola clustered (normal). Apabila pola persebaran 

mengelompok (Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya 

berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu, dengan nilai 

indeks 0 (nol), pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 atau nilai T mendekati 

nol. Secara spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 berdasarkan panjang badan lahir yang 

memiliki panjang badan lahir pendek terbanyak pada Desa Katumbangan. 

6. Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Pemberian ASI Eksklusif  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan pemberian ASI eksklusif tertinggi terdapat pada 237 balita (76.7%) 

yang mendapatkan ASI eksklusif dan yang terendah terdapat 72 balita (22.3%) yang 

tidak mendapatkan ASI eksklusif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tupriliany Danefi (2019) menunjukkan bahwa dari 32 balita 

terdapat 21 balita (65.63%) yang mendapatkan ASI eksklusif dan 11 balita 

(34.37%) yang tidak mendapatkan ASI eksklusif di Desa Cikunir Tasikmalaya 

tahun 2019. 

Pemberian ASI yang baik oleh ibu akan membantu menjaga keseimbangan 

gizi anak sehingga tercapai pertumbuhan anak yang normal. ASI sangat dibutuhkan 
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dalam masa pertumbuhan bayi agar kebutuhan gizinya tercukupi. Oleh karena itu 

ibu harus dan wajib memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi sampai umur 

bayi 6 bulan dan tetap memberikan ASI sampai bayi berumur 2 tahun untuk 

memenuhi kebutuhan gizi bayi. Berdasarkan penelitian ini prevalensi dan distribusi 

yang mendapatkan ASI eksklusif lebih banyak dibandingkan yang tidak 

mendapatkan ASI eksklusif. Dari 72 balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, 

terdapat 17 balita yang tidak pernah mendapatkan ASI sejak lahir, 20 balita tidak 

mendapatkan ASI yang cukup karena ibu tidak dapat memproduksi ASI dalam 

jumlah yang banyak dan 35 balita yang tidak menunjukkan kenaikan berat badan 

setiap bulannya yang menyebabkan berat badan anak berada di bawah batas normal 

untuk usianya sehingga bidan menyarankan pemberian susu formula untuk 

membantu menambah berat badan anak. Selain itu, pada balita yang mendapatkan 

ASI secara eksklusif disebabkan karena pola asuh yang masih kurang maksimal 

dilakukan oleh orang tua pada balita, seperti kurang memperhatikan jadwal, jumlah 

dan jenis makanan setelah anak usia 6 bulan (Izaha et al., 2020). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mudita Sri Hidayah, Susyana 

Candra, dan Dwi Hariyanti (2021) menunjukkan bahwa lebih dari setengah 

responden (58.18%) memberikan ASI eksklusif. Sehingga pada penelitian itu 

didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara ASI eksklusif dengan 

kejadian stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Sugiyanto, Setyo Sri Raharjo, 

dan Yulia Lanti Retno Dewi (2019) yang menemukan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara ASI eksklusif dengan kejadian stunting. Pemberian ASI 
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eksklusif selama enam bulan pertama dapat menghasilkan pertumbuhan tinggi 

badan yang optimal, dan penghentian ASI secara dini dapat merugikan seperti 

halnya pemberian ASI tanpa pemberian makanan tambahan yang memadai dan 

memberikan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan untuk membantu tumbuh 

kembang balita (Ilma, 2022). 

Dalam islam telah dijelaskan lengkap dan tegas tentang tuntunan untuk 

memberikan ASI (menyusui) kepada anak. Sebagaimana Allah SWT berfirman 

dalam QS. Al-Baqarah/2:233 berikut ini. 

 
ُ
مَوْل

ْ
ى ال

َ
ضَاعَةَ َۗ وَعَل مَّ الرَّ تم نْ يُّ

َ
رَادَ ا

َ
مَنْ ا يْنم لم

َ
ل امم

َ
يْنم ك

َ
ادَهُنَّ حَوْل

َ
وْل
َ
عْنَ ا وٰلمدٰتُ يُرْضم

ْ
هٗ  ۞ وَال

َ
زْقُهُنَّ  وْدم ل رم

 َۗ مَعْرُوْفم
ْ
ال سْوَتُهُنَّ بم  ٢٣٣وكَم

Terjemahnya : 

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

(Kementerian Agama RI, 2019). 

 

Dalam tafsir Al-Misbah oleh Quraisy Shihab, Allah menganjurkan hingga 

mewajibkan ibu kandung atau bukan agar tetap memberikan Air Susu Ibu (ASI) 

selama dua tahun kepada bayi, sehingga mendapatkan gizi yang baik dan sempurna. 

Sejak lahir hingga dua tahun penuh merupakan batas maksimal dari kesempurnaan 

penyusuan. Namun, penyusuan bukanlah kewajiban karena dalam ayat tersebut 

terdapat kalimat liman arada yaitu bagi yang ingin menyempurnakan. Namun, 

demikian ini adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah 

kewajiban (Shihab, 2003). Tafsir Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa Allah 

membicarakan masalah anak yang lahir dari hubungan suami istri. Di sisi lain, 



143 

 

 

 

dibicarakan pula ihwal wanita yang dicerai dalam kondisi menyusui anaknya. Dan 

ibu-ibu yang melahirkan anak, baik yang dicerai suaminya maupun tidak, 

hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai wujud kasih 

sayang dan tanggung jawab ibu kepada anaknya. Air susu ibu (ASI) adalah 

makanan utama dan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. 

Hal itu dilakukan bagi yang ingin menyusui secara sempurna yaitu dua tahun, 

seperti dijelaskan dalam QS. Luqman/31: 41. Apabila kurang dari dua tahun, 

dianjurkan setidaknya jumlah masa menyusui jika digabung dengan masa 

kehamilan tidak kurang dari tiga puluh bulan sebagaimana ditegaskan dalam        

QS. Al-Ahqaf/43:15. Bila masa kehamilan mencapai sembilan bulan maka masa 

menyusui adalah dua puluh satu bulan. Apabila masa menyusui dua tahun, berarti 

masa kehamilan paling pendek adalah enam bulan.  

Dari potongan ayat di atas sangat jelas bahwa menyusukan bayi diperintahkan 

oleh Allah SWT. Sehingga bayi itu tumbuh berkembang dengan sehat. Boleh juga 

tidak disusukan oleh ibu kandungnya dan disusukan kepada orang lain dengan 

kesepakatan bersama, namun meski demikian disusukan oleh ibu kandungnya jauh 

lebih baik. Allah SWT memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya, dan 

Allah juga menetapkan masa waktu maksimal menyusui selama dua tahun 

sempurna, dimana selama masa itu cukup bagi sang anak untuk melepaskan 

penyusuan terhadap ibunya. Setelah itu sang anak mulai belajar makan dan minum 

selain air susu ibu. Perintah menyusui selama dua tahun ini bukan tanpa manfaat, 

karena akhir-akhir ini semakin banyak penelitian yang mengungkap dahsyatnya 

ASI untuk membentuk generasi yang berakhlak karimah. Para ahli kesehatan 
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mengatakan bahwa air susu ibu merupakan makanan paling tepat karena sesuai 

dengan kebutuhan bayi dan perkembangannya. Serta banyak faktor lain yang 

terlibat dalam proses menyusui yang belum sepenuhnya dipahami (Syukur, 2019). 

Ayat Al-Qur’an di atas diperkuat dalam hadits sebagai berikut. Dari Abu 

Umamah radhiallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda, 

قََ ثُمََّ
َ
َ تَنْهَشَُ بِنِسَاءَ  فَإِذَا بِي انْطَل اتَُ ثَدْيَهُنَّ حَيَّ

ْ
تَُ ,ال

ْ
َ مَا :قُل

ُ
اءِ؟ بَال

َ
َ هَؤُل

َ
اءَِ :قِيل

َ
يَ هَؤُل اتِ

َّ
يَمْنَعْنََ الل  

َ ادَهُنَّ
َ
وْل
َ
َ أ بَانَهُنَّ

ْ
ل
َ
أ  

Artinya : 

“Kemudian Malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan, tiba-tiba 
aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang 
ganas. Aku bertanya: ‘kenapa mereka?’ Malaikat itu menjawab: ‘Mereka 
adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya (tanpa 
alasan syar’i)” (HR. Ibnu Hibban dalam shahihnya 7491, Ibnu Khuzaimah 

1986, dan Syaikh Muqbil rahimahullah dalam Al-Jami’ush Shahih). 

 

Ancaman hadits ini berlaku, ketika seorang ibu sengaja menghalangi anaknya 

untuk mendapatkan nutrisi dari ASI nya tanpa alasan yang dibenarkan. Sementara 

jika sang ibu tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya, baik karena faktor 

yang ada pada ibu maupun pada anak, tidak termasuk dalam ancaman hadits ini. 

Dan tidak masalah jika anak diberi susu selain ASI ibunya. Islam membolehkan 

seseorang menyusukan anaknya kepada orang lain, dengan kesepakatan upah 

tertentu. Dalam penelitian ini dianjurkan untuk setiap balita yang lahir wajib 

mengkonsumsi ASI dari ibu karena ASI merupakan makanan terbaik untuk anak 

sejak baru lahir hingga berusia 2 tahun sehingga dengan memberikannya ASI  dapat 

mencegah terjadinya stunting. 
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Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan 

pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berpola clustered (ASI eksklusif) dan berpola clustered (tidak ASI eksklusif). 

Apabila pola persebaran mengelompok (Clustered) jika jarak antara lokasi yang 

satu dengan lokasi lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-

tempat tertentu, dengan nilai indeks 0 (nol), pola sebaran mengelompok, jika nilai 

T = 0 atau nilai T mendekati nol. Secara spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 yang 

mendapatkan ASI Eksklusif terbanyak pada Desa Katumbangan. 

7. Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Waktu Pemberian MP-ASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan waktu pemberian MP-ASI tertinggi terdapat pada 297 balita (96.1%) 

yang mendapatkan MP-ASI tepat waktu dan yang terendah terdapat 12 balita 

(3.9%) yang mendapatkan MP-ASI dini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Komang Ayu Swanitri Wangiyana dkk (2020) menunjukkan 

bahwa sebagian besar balita stunting mendapatkan MP-ASI tepat waktu sebanyak 

158 balita (76.7%) dan mendapatkan MP-ASI dini sebanyak 48 balita (23.3%). 

Anak balita yang diberikan ASI eksklusif dan MP-ASI sesuai dengan dengan 

kebutuhannya dapat mengurangi risiko terjadinya stunting. Hal ini karena pada usia 

0-6 bulan ibu balita yang memberikan ASI eksklusif dapat membentuk imunitas 

atau kekebalan tubuh anak balita sehingga dapat terhindar dari penyakit infeksi. 

Setelah itu, pada usia 6 bulan anak balita diberikan MP-ASI dalam jumlah dan 
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frekuensi yang cukup sehingga anak balita terpenuhi kebutuhan zat gizinya yang 

dapat mengurangi risiko terjadinya stunting. Selain itu, pemberian MP-ASI kurang 

dari pada usia dini memiliki pengaruh yang kecil terhadap pertumbuhan anak, tetapi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup 

anak. Pemberian MP-ASI pada usia dini terutama sebelum berusia enam bulan 

dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit saluran cerna sehingga 

menyebabkan pertumbuhan menjadi terhambat dan rentan terhadap berbagai 

macam penyakit menular pada usia dua tahun pertama kehidupan (Ibrahim et al., 

2022). 

Berdasarkan penelitian ini secara distribusi balita yang mendapatkan MP-ASI 

tepat waktu lebih besar bila dibandingkan dengan balita yang mendapatkan           

MP-ASI terlalu dini ataupun terlambat hal ini disebabkan ibu memiliki pengetahuan 

terkait pemberian MP-ASI sebaiknya pada usia 6 bulan. Akan tetapi apabila 

makanan pendamping yang diberikan kepada balita tidak memenuhi kebutuhan 

gizinya dalam jumlah dan frekuensi yang cukup dapat membuat anak tersebut 

berisiko stunting. Menginjak usia 6 bulan, pemberian ASI saja tidak cukup 

memenuhi kebutuhan gizi bayi maka diperlukan sumber zat gizi tambahan dari 

makanan pendamping ASI. MP-ASI yang tepat dan baik merupakan makanan yang 

dapat memenuhi kebutuhan gizi sehingga bayi dan anak dapat tumbuh kembang 

secara optimal. MP-ASI diberikan secara bertahap sesuai dengan usia anak, 

disamping itu pemberian ASI terus dilanjutkan sebagai sumber zat gizi dan antibodi 

sampai anak mencapai usia 2 tahun atau lebih (Meilyasari & Isnawati, 2014). 
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Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan waktu 

pemberian MP-ASI di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 berpola 

clustered (MP-ASI tepat waktu) dan berpola random (MP-ASI dini). Apabila pola 

persebaran mengelompok (Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan 

lokasi lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat 

tertentu, dengan nilai indeks 0 (nol), pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 

atau nilai T mendekati nol. Secara spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 berdasarkan 

pemberian MP-ASI yang mendapatkan MP-ASI tepat waktu terbanyak pada Desa 

Katumbangan. 

8. Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Pemberian Vitamin A 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan pemberian vitamin A tertinggi terdapat pada 132 balita (42.7%) yang 

mendapatkan vitamin A lengkap dan yang terendah terdapat 112 balita (36.2%) 

yang mendapatkan vitamin A tidak lengkap. Sehingga hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa distribusi balita stunting lebih banyak ditemukan yang 

mendapatkan vitamin A lengkap daripada balita stunting yang mendapatkan 

vitamin A tidak lengkap. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Danya Fatimah dan Fransisca Shondro (2020) menunjukkan bahwa distribusi balita 

stunting yang mendapatkan vitamin A lengkap sebesar 55.55% dan yang 

mendapatkan vitamin A tidak lengkap sebesar 18.75% di Puskesmas Kecamatan 

Grogol Petamburan Wijaya Kusuma. 
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Balita yang mendapatkan vitamin A warna biru sejak umur 6 bulan memiliki 

peluang sebesar 37% untuk terhindar dari risiko. Vitamin A berperan penting untuk 

pertumbuhan balita dan kekurangan vitamin A dapat menyebabkan xeropthalmia. 

Status vitamin A anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak hanya dari asupan 

vitamin A tetapi akan berpengaruh pada cadangan vitamin A di dalam tubuh yang 

disimpan di hati. Defisiensi vitamin A juga dapat meningkatkan risiko mortalitas, 

morbiditas dan penyakit infeksi yang lebih tinggi pada anak. Anak yang mengalami 

defisiensi vitamin A akan menderita kegagalan pada pertumbuhan. Hal ini 

disebabkan karena apabila vitamin A yang masuk ke dalam tubuh sangat kurang 

dalam memengaruhi sintesis protein yang juga berpengaruh pada pertumbuhan sel 

(Yuziani & Sofia, 2022). 

Berdasarkan penelitian ini banyaknya prevalensi dan distribusi balita yang 

mendapatkan vitamin A lengkap dan terdapat balita yang tidak mendapatkan sama 

sekali sebanyak 65 balita (21%) di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

disebabkan karena tenaga gizi atau kader yang bertugas di posyandu memberikan 

vitamin A secara rutin walaupun beberapa posyandu masih ada yang belum rutin 

dalam memberikan vitamin A setiap jadwal pemberian. Dan balita yang tidak 

mendapatkan vitamin A sama sekali disebabkan karena beberapa ibu dari balita 

tidak rutin membawa anaknya ke posyandu. Sedangkan balita yang mendapatkan 

vitamin A tidak lengkap dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu terkait pentingnya 

manfaat vitamin A bagi anak. Ibu yang tidak mengetahui manfaat serta akibat jika 

vitamin A tidak diberikan akan beranggapan bahwa vitamin A bukanlah sesuatu 
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yang penting, sehingga asupan vitamin A pada balita akan cenderung kurang dan 

berdampak kurang baik bagi kesehatan balita (Mahlida et al., 2022). 

Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan 

pemberian vitamin A di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berpola clustered (lengkap) dan berpola clustered (tidak lengkap). Apabila pola 

persebaran mengelompok (Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan 

lokasi lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat 

tertentu, dengan nilai indeks 0 (nol), pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 

atau nilai T mendekati nol. Secara spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 berdasarkan 

pemberian vitamin pada balita yang mendapatkan vitamin A lengkap terbanyak 

pada Desa Katumbangan. 

9. Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Tinggi Badan Orang Tua 

a) Tinggi Badan Ibu 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan tinggi badan ibu tertinggi terdapat pada 232 responden (75.1%) yang 

memiliki tinggi badan pendek dan terendah terdapat 77 responden (24.9%) yang 

memiliki tinggi badan normal. Sehingga sebagian besar ibu pada balita memiliki 

tinggi badan yang pendek dibandingkan normal. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsiah, Yulida Sobrie dan Bani Sakti (2021) 

menunjukkan bahwa sebagian besar ibu dari balita stunting memiliki tinggi badan 

pendek atau kurang dari 150 cm (53.7%) dibandingkan ibu yang memiliki tinggi 
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badan normal atau lebih dari 150 cm (13%) di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten 

Bandung Barat. 

Karakteristik ibu atau keadaan ibu yang meliputi tinggi badan merupakan 

faktor genetika yang menyebabkan stunting. Orang tua yang memiliki tinggi badan 

yang pendek karena gen pembawa kromosom pendek kemungkinan besar akan 

menurunkan sifat pendek tersebut terhadap anaknya. Tinggi badan merupakan salah 

satu bentuk dari ekspresi genetik, dan merupakan faktor yang diturunkan kepada 

anak serta berkaitan dengan kejadian stunting. Anak dengan orang tua yang pendek, 

baik salah satu maupun keduanya, lebih berisiko untuk tumbuh pendek dibanding 

anak dengan orang tua yang tinggi badannya normal, orang tua yang pendek karena 

gen dalam kromosom yang membawa sifat pendek kemungkinan besar akan 

menurunkan sifat pendek kepada anaknya (Bujawati et al., 2018). Kemungkinan 

sistem anatomi dan metabolisme yang tidak memadai pada ibu yang memiliki 

postur pendek dapat memengaruhi kondisi pertumbuhan intrauterine yang berperan 

dalam kejadian stunting pada anak. Akan tetapi, ibu yang memiliki postur tubuh 

yang pendek tidak selalu memiliki anak yang stunting, meskipun ibu pendek 

cenderung melahirkan anak yang stunting, namun pola asuhnya dilakukan dengan 

baik terutama dalam hal mengkonsumsi MP-ASI yang tepat, maka anak akan 

tumbuh sehat dan optimal. Karena pola makan merupakan faktor penting yang 

mendukung proses metabolisme dalam tubuh. Sehingga semakin banyak ibu yang 

memberikan MP-ASI dengan baik dan benar, maka semakin sedikit bayi yang akan 

mengalami keterlambatan pertumbuhan  (Manggala et al., 2018). 
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Berdasarkan penelitian ini distribusi tinggi badan ibu yang pendek lebih 

banyak dibandingkan distribusi tinggi badan ibu yang normal, hal ini dikarenakan 

rata-rata badan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan berdasarkan hasil 

antropometri pada saat penelitian memiliki tinggi badan < 154,4 cm. Sehingga 

interaksi antara ibu yang memiliki postur pendek dengan kegagalan pertumbuhan 

linier pada anak kemungkinan disebabkan karena adanya faktor genetika dan 

lingkungan. Balita stunting yang memiliki ibu yang pendek dipengaruhi oleh faktor 

genetik sehingga ibu yang memiliki balita stunting disarankan dapat 

memaksimalkan faktor lingkungan untuk mendukung anaknya dalam mencapai 

pertumbuhan maksimal yang dapat dicapainya, memberikan intervensi yang 

adekuat bagi anak seperti pemberian nutrisi yang cukup (Winda et al., 2020). 

Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan tinggi 

badan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 berpola clustered 

(pendek) dan berpola dispersed (normal). Apabila pola persebaran mengelompok 

(Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya berdekatan dan 

cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu, dengan nilai indeks 0 (nol), 

pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 atau nilai T mendekati nol. Secara 

spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten 

Polewali Mandar tahun 2022 berdasarkan tinggi badan ibu tertinggi pada balita 

yang memiliki ibu dengan tinggi badan pendek terbanyak pada Desa Katumbangan. 

b) Tinggi Badan Ayah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 
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berdasarkan tinggi badan ayah tertinggi terdapat pada 267 responden (86.4%) yang 

memiliki tinggi badan pendek dan terendah terdapat 42 responden (13.6%) yang 

memiliki tinggi badan normal. Sehingga sebagian besar ayah pada balita memiliki 

tinggi badan yang pendek dibandingkan normal. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Santy Sundari, Suharto, dan Zen Rahfiludin (2023) 

menunjukkan bahwa proporsi tinggi badan ayah pendek lebih besar (57.4%) 

dibandingkan tinggi badan ayah normal (42.6%) di Kecamatan Genuk. 

Tinggi badan merupakan ekspresi genetik atau faktor yang diturunkan kepada 

anak. Sehingga berdasarkan hasil penelitian  sebagian besar tinggi badan ayah yang 

didapatkan di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan berdasarkan hasil 

antropometri pada saat penelitian memiliki tinggi badan < 166,3 cm . Dengan kata 

lain, ayah yang memiliki tubuh pendek karena kekurangan hormon pertumbuhan 

akan memiliki gen kromosom dengan sifat pendek yang akan diwariskan sehingga 

anak berpeluang menjadi pendek (stunting) dalam hal ini faktor genetik memiliki 

keterkaitan dengan stunting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Dhea 

Istiva Ayu, Mahalul Azam, dan Widya Hary Cahyati (2022) terdapat hubungan 

yang signifikan antara tinggi badan ayah dengan kejadian stunting pada balita di 

Wilayah Kerja Puskesmas Purwantoro 1 sehingga tinggi badan ayah merupakan 

faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stunting. Selain itu, antropometri 

ayah memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan semua jenis 

kegagalan antropometri anak. Dimana tinggi badan ayah dan status antropometri 

anak dapat dihubungkan dengan latar belakang genetik yang sama dan faktor 

penentu lingkungan yang sama (Winarni et al., 2021). 
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Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan tinggi 

badan ayah di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 berpola 

clustered (pendek) dan berpola dispersed (normal). Apabila pola persebaran 

mengelompok (Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya 

berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu, dengan nilai 

indeks 0 (nol), pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 atau nilai T mendekati 

nol. Secara spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 berdasarkan tinggi badan ayah tertinggi 

pada balita yang memiliki ibu dengan tinggi badan pendek terbanyak pada Desa 

Katumbangan. 

10. Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Sosiodemografi 

a) Usia Ibu 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan usia ibu tertinggi terdapat pada 163 responden (52.8%) yang berusia 

26 – 35 tahun dan yang terendah terdapat 4 responden (1.3%) yang berusia 46 – 55 

tahun. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi usia ibu pada 

balita stunting lebih banyak ditemukan yang berusia 26 – 35 tahun. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Reky Marlani, Meri Neherta dan Deswita 

(2021) yang menunjukkan bahwa balita yang mengalami stunting sebagian besar 

berasal dari ibu berumur 26 – 35 tahun (55.4%) di Wilayah Kerja Puskesmas Talang 

Banjar Kota Jambi. 
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Usia 26-35 tahun adalah usia yang paling baik untuk membesarkan anak, 

karena kesehatannya optimal dengan harapan hidup yang cukup dan memadai 

untuk membangun sebuah keluarga serta dapat menjalankan peran pengasuhan 

yang optimal diperlukannya kekuatan fisik dan psikologis. Faktor usia ibu akan 

memengaruhi kemampuan atau pengalaman yang dimiliki ibu dalam pemberian zat 

gizi pada anak. Usia yang semakin matang membuat seseorang tidak hanya 

mengandalkan pengalaman tetapi juga menambah pengetahuan dari berbagai 

sumber pengetahuan yang ada. Rata-rata responden masih berusia produktif yaitu 

pada rentang usia 20-35 tahun. Usia tersebut masuk kedalam usia matang untuk 

hamil. Usia 20-35 tahun merupakan masa reproduksi yang paling ideal untuk 

kehamilan (E. Aritonang et al., 2020). 

Usia ibu merupakan faktor penentu dalam proses memperoleh pengetahuan 

tentang stunting, karena akan memengaruhi kemampuan ibu dalam menerima dan 

menyerap informasi. Usia yang lebih dewasa akan lebih bijaksana memilah 

informasi yang dibutuhkan sehingga informasi yang didapatkan bisa diterima dan 

diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semakin matang usia ibu, pengalaman 

yang didapatkan dalam merawat anak akan semakin banyak pula. Akan tetapi 

berdasarkan penelitian ini, ibu yang berusia 26 – 35 tahun sebagian besar belum 

tamat SD/MI. Sehingga, ibu masih kurang dalam memperoleh pengetahuan dan 

informasi tentang stunting dan makanan yang bergizi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Elfa Prabawati dan Rininta Andriani (2021) yang menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu dengan 
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kejadian stunting pada balita 0-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Batauga 

Kabupaten Buton Selatan. 

Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan usia ibu 

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 berpola clustered (16 – 25 

tahun), berpola clustered (26 – 35 tahun), berpola clustered (36 – 45 tahun), dan 

berpola dispersed (46 – 55 tahun). Tetapi berdasarkan analisis usia ibu tertinggi 

terdapat pada kejadian stunting yang berusia 26 – 35 tahun di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022, sehingga pola 

penyebarannya berpola clustered dengan nilai NNI sebesar 0.256709. Apabila pola 

persebaran mengelompok (Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan 

lokasi lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat 

tertentu, dengan nilai indeks 0 (nol), pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 

atau nilai T mendekati nol. Secara spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 berdasarkan 

usia ibu tertinggi pada ibu yang berusia 26 – 35 tahun terbanyak pada Desa 

Katumbangan. 

b) Pendidikan Ibu 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan pendidikan ibu tertinggi terdapat pada 151 responden (48.9%) yang 

tamat SD/MI dan yang terendah terdapat 16 responden (5.2%) yang tidak 

bersekolah. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi pendidikan 

ibu pada balita stunting lebih banyak ditemukan yang tamat SD/MI. Hal ini sejalan 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Fenti Dewi Pertiwi, Tika Noor Prastia, dan 

Andreanda Nasution (2021) menunjukkan bahwa pendidikan ibu terbanyak yaitu 

(34.5%) yang berpendidikan tamat SD di Kecamatan Bantargadung Kabupaten 

Sukabumi. 

Berpendidikan tamat SD/MI merupakan tingkat pendidikan yang tergolong 

rendah. Pendidikan ibu yang rendah dapat memengaruhi pola asuh dan perawatan 

anak, serta berpengaruh dalam pemilihan dan cara penyajian makanan yang akan 

dikonsumsi oleh balita. Ibu yang berpendidikan rendah akan sulit menyerap 

informasi gizi dalam penyediaan menu makan yang tepat untuk balita sehingga 

balita dapat berisiko mengalami stunting (Kementerian PPN/Bappenas 2018 dalam 

Marlani & Neherta, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khoirun 

Ni’mah dan Sitti Rahayu Nadhiroh (2015) mengatakan bahwa pendidikan ibu 

merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita karena 

sebagian besar ibu balita stunting memiliki tingkat pendidikan rendah (61.8%). 

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Syamsiah Adha, 

Nurhalika Wahyuni Bahtiar, Irvianiani Anwar Ibrahim dkk (2021) menunjukkan 

bahwa sebagian besar ibu balita berpendidikan SD/Sederajat (37.8%) di daerah 

pesisir Desa Bonto Ujung Kabupaten Jeneponto. 

Orang tua dengan pendidikan yang lebih rendah lebih banyak berasal dari 

keluarga yang sosial ekonominya rendah sehingga diharapkan pemerintah 

meningkatkan akses pendidikan untuk keluarga dengan sosial ekonomi yang 

kurang. Berdasarkan penelitian ini di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

mayoritas ibu hanya bersekolah sampai jenjang SD dikarenakan banyak faktor 
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salah satunya faktor ekonomi (tingkat pendapatan) yang rendah. Selain itu, 

pendidikan memiliki dampak terhadap pengetahuan. Ibu kurang berpendidikan, 

seringkali mengalami kesulitan dalam menerima hal-hal baru sehingga menjadi 

kendala utama dalam meningkatkan kesehatan keluarga dan tingkat pendidikan ibu 

terkait dengan kemudahan ibu dalam menerima informasi tentang gizi dapatkan 

karena dengan pendidikan yang rendah maka ibu sulit dalam memperoleh informasi 

terkait gizi (Wahyuni et al., 2023). 

Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan 

pendidikan ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 berpola 

random (tidak bersekolah), berpola clustered (tamat SD/MI), berpola clustered 

(tamat SMP/MTs), berpola clustered (tamat SMA/MA) dan berpola clustered 

(tamat perguruan tinggi). Tetapi berdasarkan analisis pendidikan ibu tertinggi 

terdapat pada kejadian stunting dengan ibu tamat SD/MI di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022, sehingga pola 

penyebarannya berpola clustered dengan nilai NNI sebesar 0.255754. Apabila pola 

persebaran mengelompok (Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan 

lokasi lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat 

tertentu, dengan nilai indeks 0 (nol), pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 

atau nilai T mendekati nol. Secara spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 berdasarkan 

pendidikan ibu tertinggi yang tamat SD/MI terbanyak pada Desa Katumbangan. 
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c) Usia Balita 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan usia balita tertinggi terdapat pada 92 balita (29.8%) yang berusia 12 – 

23 bulan dan yang terendah terdapat 44 balita (14.2%) yang berusia 36 – 47 bulan 

dan 48 – 59 bulan. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi usia 

balita pada balita stunting lebih banyak ditemukan yang berusia 12 – 23  bulan. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Beauty Rahayu dan Syarief 

Darmawan (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar balita stunting berusia 1 – 2 

tahun sebesar 73.7%. 

Usia terbanyak pada penelitian ini adalah 12 – 23 bulan dikarenakan balita 

yang terdaftar di Puskesmas Katumbangan sebagian besar berusia  12 – 23 bulan. 

Periode percepatan tumbuh kembang dimulai sejak terbentuknya janin dalam 

kandungan hingga anak berusia dua tahun. Pada masa ini terjadi pertumbuhan otak 

yang sangat pesat dan pertumbuhan anak dimana nutrisi yang diterima oleh bayi 

saat dalam kandungan dan menerima ASI, memiliki dampak jangka panjang 

terhadap kehidupan saat usia dewasa (Rilau et al., 2022). 

Permasalahan kejadian stunting yang terjadi selama periode usia bawah dua 

tahun, sangat menentukan tumbuh kembang selanjutnya. Pada periode ini sistem 

saraf pusat berkembang dengan sangat cepat. Anak usia bawah dua tahun yang 

memiliki status gizi baik, mengalami perkembangan sel otak mencapai 80% dari 

perkembangan otak dewasa. Pemenuhan kecukupan zat gizi dalam periode ini 

sangat penting untuk memaksimalkan perkembangan otak anak. Anak dengan usia 
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di bawah dua tahun atau biasa disebut baduta, merupakan kelompok usia yang 

paling rentan mengalami masalah gizi. Hal ini dikarenakan pada masa ini 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental secara cepat. Proses 

pertumbuhan yang cepat disebut dengan masa golden age. Masa golden age 

ditandai dengan perkembangan otak yang cepat dan berhenti pada usia tiga tahun. 

Asupan nutrisi menjadi hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai 

perkembangan otak dan perkembangan tubuhnya secara optimal (Dwi 

Kusumayanti & Dewi M Diah Herawati, 2021). 

Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan usia balita 

di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 berpola clustered (0 - 11 

bulan), berpola clustered (12 – 23 bulan), berpola clustered (24 - 35 bulan), berpola 

dispersed (36 – 47 bulan), dan berpola dispersed (48 – 59 bulan). Tetapi 

berdasarkan analisis usia balita tertinggi terdapat pada kejadian stunting yang 

berusia 12 – 23 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten 

Polewali Mandar tahun 2022, sehingga pola penyebarannya berpola clustered 

dengan nilai NNI sebesar 0.287059. Apabila pola persebaran mengelompok 

(Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya berdekatan dan 

cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu, dengan nilai indeks 0 (nol), 

pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 atau nilai T mendekati nol. Secara 

spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan Kabupaten 

Polewali Mandar tahun 2022 berdasarkan usia balita tertinggi pada balita stunting 

yang berusia 12 – 23 bulan terbanyak pada Desa Katumbangan. 
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d) Jenis Kelamin Balita 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan jenis kelamin balita tertinggi terdapat pada 157 balita (50.8%) yang 

berjenis kelamin laki-laki dan yang terendah terdapat 152 balita (49.2%) yang 

berjenis kelamin perempuan. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

distribusi jenis kelamin balita pada balita stunting lebih banyak ditemukan yang 

berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Futhihatul Baidho, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting 

dengan jenis kelamin laki- laki (29.3%) lebih besar dibanding prevalensi jenis 

kelamin perempuan (20.8%) di  Desa Argodado Sedayu Bantul. 

Berdasarkan penelitian ini distribusi balita laki-laki lebih banyak 

dibandingkan perempuan dikarenakan jumlah prevalensi dan distribusi balita laki-

laki lebih banyak ditemukan yang sudah terdaftar di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan dan lebih banyak ditemukan pada saat dilakukan penelitian. Menurut 

UNICEF menyebutkan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki risiko yang 

hampir sama untuk tumbuh menjadi stunting, hal tersebut karena kebutuhan zat gizi 

yang diperlukan oleh anak balita laki-laki dan perempuan hampir sama karena 

sama-sama termasuk dalam masa pertumbuhan sehingga laju pertumbuhan 

cenderung sama hingga usia 8 tahun. Selain itu, perempuan memiliki lebih banyak 

jaringan lemak dan otot lebih sedikit dibanding laki-laki. Secara metabolik, otot 

lebih aktif jika dibandingkan lemak sehingga secara proporsional otot akan 
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membutuhkan energi lebih tinggi dibanding lemak sehingga dibutuhkan energi dan 

nutrisi yang berbeda pula (Kala et al., 2022). 

Laki-laki maupun perempuan memiliki kemungkinan untuk menjadi stunting, 

namun stunting dapat dicegah jika stimulasi orang tua baik. Berdasarkan hasil 

penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan ini meskipun jumlah balita 

laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, proporsi balita yang mengalami 

stunting hampir sama. Hal ini dikarenakan mungkin adanya stimulasi orang tua di 

Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan yang kurang baik pada balita laki-laki 

maupun perempuan. Selain itu, balita laki-laki lebih mudah mengalami kekurangan 

gizi karena kebutuhan gizi balita laki-laki lebih besar dibandingkan dengan balita 

perempuan (Hasrul et al., 2020). 

Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan jenis 

kelamin balita di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 berpola 

clustered (laki-laki) dan berpola clustered (perempuan). Apabila pola persebaran 

mengelompok (Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya 

berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu, dengan nilai 

indeks 0 (nol), pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 atau nilai T mendekati 

nol. Secara spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin balita tertinggi 

pada balita stunting yang berjenis kelamin perempuan terbanyak pada Desa 

Katumbangan. 

 

 



162 

 

 

 

11. Distribusi Kejadian Stunting Berdasarkan Tingkat Pendapatan Keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan Polewali Mandar tahun 2022 menunjukkan bahwa kejadian stunting 

berdasarkan tingkat pendapatan keluarga tertinggi terdapat pada 286 balita (92.6%) 

yang memiliki pendapatan keluarga rendah dan yang terendah terdapat 23 balita 

(7.4%) yang menghasilkan pendapatan keluarga tinggi. Sehingga hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa distribusi balita stunting lebih banyak ditemukan yang 

menghasilkan pendapatan keluarga rendah daripada balita stunting yang 

menghasilkan pendapatan keluarga tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sukma Juwita, Hafni Andayani, Bakhtiar, Sofia dan Anidar (2019) 

menunjukkan bahwa sebagian besar menghasilkan pendapatan keluarga yang 

rendah sebanyak 85 balita (96.6%) dibandingkan pendapatan keluarga yang tinggi 

sebanyak 3 balita (3.4%) di Kabupaten Pidie.  

Berdasarkan penelitian ini sebagian besar keluarga memiliki pendapatan yang 

rendah, hal ini dapat dikaitkan dengan kepala keluarga sebagian besar bekerja 

sebagai petani/pekebun yang penghasilan per harinya sekitar Rp.60.000,00/per 

harinya atau untuk per minggunya mendapatkan Rp.350.000,00.dan 

Rp.1.500.000,00/per bulannya. Dalam hal ini pendapatan keluarga kurang dari upah 

minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp. 2.680.000,00. Menurut masyarakat 

setempat bahwa pendapatan yang mereka dapatkan kadang cukup dan kadang 

kurang tetapi mereka sangat bersyukur dengan jerih payah yang didapatkan oleh 

kepala keluarga (suami). Keluarga dengan pendapatan rendah akan memengaruhi 

pola belanja, dimana keluarga kurang mampu biasanya akan mengeluarkan 
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sebagian besar pendapatan tambahan untuk membeli makanan pokok. Dalam hal 

ini kurang mampu dalam membeli buah-buahan, sayur-sayuran dan jenis makanan 

lainnya. 

Dalam islam, umat muslim diperkenankan untuk memenuhi keperluan 

keluarga dalam aspek kehidupan keluarga. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh 

umat manusia untuk bekerja dan berusaha dimuka bumi ini agar memperoleh 

rezeki, sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa’/4:29 tersirat tentang 

pendapatan berikut ini. 

مْ  
ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وْْٓا ا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا تَأ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ينَْ ا ذم

َّ
يُّهَا ال

َ
ا  يٰٓا

َ
مْ َۗ وَل

ُ
نْك ارَةً عَنْ تَرَاضٍ م م جَ وْنَ تم

ُ
نْ تَك

َ
آْ ا

َّ
ل لم ام بَاطم

ْ
ال مْ بم

ُ
بَيْنَك

يْمًا  مْ رَحم
ُ
ك انَ بم

َ
َ ك نَّ اللّٰه مْ َۗ ام

ُ
نْفُسَك

َ
وْْٓا ا

ُ
 ٢٩تَقْتُل

Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu” (Kementerian Agama RI, 2019). 

 

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa ayat-ayat 

yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa 

dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat 

berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai 

dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali 

kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu 

perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak 

sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang 

benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu 

yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu 
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atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman. Dalam penelitian ini 

keluarga harus berusaha dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi maupun 

rendah dengan cara yang halal sehingga keluarga yang memiliki balita dapat 

tercegah dari permasalahan gizi yaitu stunting. 

Anak pada keluarga dengan pendapatan yang rendah cenderung 

mengkonsumsi makanan dalam segi kuantitas seperti makanan yang lebih murah, 

kualitas, serta menu yang kurang bervariasi Pendapatan yang rendah akan 

memengaruhi kualitas maupun kuantitas bahan makanan yang dikonsumsi oleh 

keluarga (A.Ibrahim & Faramita, 2014). Rendahnya tingkat pendapatan dan 

lemahnya daya beli memungkinkan untuk mengatasi kebiasaan makan dengan cara-

cara tertentu yang menghalangi perbaikan gizi yang efektif terutama untuk anak-

anak mereka makanan yang didapat biasanya akan kurang bervariasi dan sedikit 

jumlahnya terutama pada bahan yang berfungsi untuk pertumbuhan anak sumber 

protein, vitamin, dan mineral, sehingga meningkatkan risiko kurang gizi. 

Keterbatasan tersebut akan meningkatkan risiko anggota keluarga mengalami 

stunting dan memiliki pengaruh yang dominan terhadap kejadian kurus dan pendek 

pada anak (Windi Hapsari, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mirna Kawulusan, Rivolta G. M Walalangi, Jufri Sineke, Regita C. 

Mokodompit (2019) yang menunjukkan bahwa ditemukan distribusi balita pendek 

lebih banyak ditemukan yang menghasilkan pendapatan keluarga rendah (78,0%) 

dibandingkan balita yang menghasilkan pendapatan keluarga tinggi (22,0%). 
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Dalam hal ini, keluarga yang masuk dalam kategori pendapatan yang  rendah 

atau kategori miskin, akan rentan mengalami masalah gizi. Hal ini dikarenakan 

rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang baik. Dalam               

Al-Qur’an sudah dijelaskan dengan tegas bahwa manusia diperintahkan untuk 

memilih makanan yang akan dikonsumsi baik itu dari sisi kehalalan maupun 

kualitas makanan tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-

Baqarah/2 :168 sebagai berikut : 

ا  
َ
ل بًاۖ وَّ م

ا طَي 
ً
ل
ٰ
رْضم حَل

َ
ا
ْ
ى ال وْا مِمَّا فم

ُ
ل
ُ
يُّهَا النَّاسُ ك

َ
يْنٌ  يٰٓا بم مْ عَدُوٌّ مُّ

ُ
ك
َ
نَّهٗ ل يْطٰنمَۗ ام

عُوْا خُطُوٰتم الشَّ بم
 ١٦٨تَتَّ

Terjemahnya : 

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi 
baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia 
bagimu merupakan musuh yang nyata.”(Kementerian Agama RI, 2019). 

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah oleh Quraish Shihab, ayat diatas menjelaskan 

mengenai jenis makanan menjadi halal dan dan makanan haram. Makanan halal 

adalah makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak dilarang oleh agama, halal sendiri 

dibagi menjadi empat bagian, yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh, sehingga 

tidak semua makanan halal otomatis baik. Seperti terdapat makanan yang halal 

namun tidak 100 bergizi, sehingga status kehalalan makanan tersebut kurang baik. 

Yang ditegaskan dalam ayat ini adalah makanan yang halal dan juga baik. Adapun 

makanan haram ialah makanan yang tidak diperbolehkan oleh agama diantaranya 

haram karena zatnya yaitu babi, bangkai dan darah. Sedangkan haram bukan 

menurut zatnya adalah memakan makanan yang pemiliknya tidak mengizinkan 

untuk dimakanan (Shihab, 2003). Dalam penelitian ini dengan adanya pendapatan 

yang tinggi atau rendah di dalam keluarga wajib menjaga pola makan yang sehat 
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agar terhindar dari permasalahan gizi (stunting) sehingga dapat memutus rantai 

persebaran stunting yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan. 

Secara spasial hasil pola penyebaran kejadian stunting berdasarkan tingkat 

pendapatan keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 

berpola clustered (rendah) dan berpola random (tinggi). Apabila pola persebaran 

mengelompok (Clustered) jika jarak antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya 

berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu, dengan nilai 

indeks 0 (nol), pola sebaran mengelompok, jika nilai T = 0 atau nilai T mendekati 

nol. Secara spasial kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 berdasarkan tingkat pendapatan keluarga 

tertinggi yang memiliki pendapatan rendah terbanyak pada Desa Katumbangan. 

D.  Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pengalaman peneliti selama penelitian, terdapat keterbatasan 

yang peneliti alami. Adapun beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif, dimana hasilnya hanya berupa gambaran pola distribusi dan 

frekuensi penyakit yang dilihat berdasarkan beberapa faktor, sehingga tidak 

dapat menyimpulkan adanya hubungan antara faktor yang diteliti dengan 

kejadian stunting pada balita yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan. 

2. Teknik pengambilan sampel yang digunakan purposive sampling, sehingga 

sampel yang diambil tidak dapat menjamin representatif, setiap sampel tidak 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih dalam satu populasi serta 
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tidak dapat digunakan sebagai generalisasi untuk mengambil kesimpulan 

statistik. 

3. Referensi (jurnal pendukung) yang digunakan sangat terbatas sehingga 

referensi sulit untuk dicari. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Secara spasial, distribusi kejadian stunting berdasarkan faktor risiko di 

Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan tahun 2022 dengan kasus tertinggi 

terdapat pada Desa Katumbangan. 

2. Pola distribusi kejadian stunting berdasarkan faktor risiko di Wilayah Kerja 

Puskesmas Katumbangan Tahun 2022 berpola mengelompok (clustered).  

3. Secara spasial, distribusi kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan dengan kasus tertinggi terdapat pada Desa Katumbangan. 

4. Pola distribusi Desa Katumbangan berpola mengelompok (clustered). 

B. Saran 

1. Bagi pemerintah  

Pihak pemerintah tingkat kabupaten hingga perangkat desa agar 

dapat memanfaatkan peta distribusi kejadian stunting beserta faktor 

risikonya untuk menangani kasus gizi dengan memprioritaskan intervensi 

gizi spesifik dan gizi sensitif pada area potensi berisiko khususnya Desa 

Katumbangan sehingga dapat mengurangi dan memutus rantai gizi 

stunting atau memutus rantai penyebaran kejadian stunting yang berpola 

mengelompok. 

2. Bagi bidang kesehatan  

Dapat mengaplikasikan Sistem Informasi Geografis (SIG) dibidang 

kesehatan agar dapat memberikan gambaran geografis terkait distribusi, 

wilayah dan pola penyebaran suatu masalah kesehatan khususnya pada 
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kejadian stunting. Sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan intervensi 

penanganan kejadian stunting dengan memanfaatkan peta distribusi  

kejadian stunting dengan kasus tertinggi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Menambahkan variabel lain atau memperhatikan faktor-faktor yang 

memengaruhi kejadian stunting di Wilayah Kerja Puskesmas 

Katumbangan khususnya di Desa Katumbangan dengan menggunakan 

teknik pengambilan sampel secara simple random sampling agar distribusi 

kejadian stunting dapat representatif. 
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Lembar permohonan menjadi responden 
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Jenis Kelamin : 

Pekerjaan : 
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Telah Mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul ”Distribusi Spasial Kejadian Stunting Berdasarkan 

Faktor Risiko Berbasis SIG di Wilayah Kerja Puskesmas Katumbangan 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022”  

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada anak sebagai subjek penelitian 

3. Manfaat anak ikut sebagai subjek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul  

5. Prosedur Penelitian 

Dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

(bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadikan anak saya sebagai 

subjek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan.  
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manapun. 
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Output Nearest Neighbour Index  
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1) Tinggi Badan Ibu 
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11. Kejadian stunting berdasarkan sosiodemografi 

1. Usia Ibu 

   
                       (16 – 25 tahun)                                      (26 – 35 tahun) 

   
(36 – 45 tahun)                                          (46 – 55 tahun) 

 

 

 

 



 

 
 

2. Usia Balita 

     
                      (0 – 11 bulan)                                         (12 – 23 bulan) 

 

   
                    (24 – 35 bulan)                                         (36 – 47 bulan) 

 

 
(48 – 59 bulan) 

 

 

 

 



 

 
 

3. Jenis Kelamin Balita 

     
                       (Laki-laki)                                                (Perempuan) 

 

4. Pekerjaan Ibu 

     
                   (Tidak Bersekolah)                                   (Tamat SD/MI) 

     
                 (Tamat SMP/MTs)                                 (Tamat SMA/MA) 



 

 
 

 
(Tamat Perguruan Tinggi) 

 

12. Kejadian stunting berdasarkan tingkat pendapatan keluarga 

     
                         (Rendah)                                                      (Tinggi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 5 

SURAT-SURAT 

1. Surat Keterangan Layak Etik  

 

 

 



 

 
 

2. Surat Permohonan Kode Etik Penelitian 

 



 

 
 

3. Surat Izin Pengambilan Data Awal 

 

 

 



 

 
 

4. Surat Permohonan Izin Penelitian ke Puskesmas Katumbangan 

Kabupaten Polewali Mandar  

 

 

 



 

 
 

5. Surat Telah Melakukan Penelitian Puskesmas 

 
 

 



 

 
 

6. Surat Telah Melakukan Penelitian Desa 

 

 



 

 
 

7. Lembar Hasil Uji Similarity Skripsi 

 

 

 



 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama lengkap Az Zahra Khairunnisa Syamsuri, lahir di Jeneponto pada 

tanggal 23 Agustus 2000. Anak kedua dari pasangan   

Muh. Syamsil MS, SKM., M.Kes dan St. Suriani D, S.Pd., 

M.M. Penulis memulai pendidikan formal di TK 

Raudhatul Departemen Agama pada tahun 2004 – 2006, 

kemudian melanjutkan pendidikan di SD RSBI No. 48 

Bontosunggu Kota pada tahun 2006 – 2012. Setelah tamat 

SD, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di SMP Negeri 

Khusus Jenepont0 pada tahun 2012 – 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan ke 

tingkat menengah atas di SMA Negeri Khusus Jeneponto pada tahun 2015 – 2018. 

Setelah itu, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Kesehatan Masyarakat 

peminatan Epidemiologi pada tahun 2018 – 2024.  

Pengalaman organisasi yang pernah diikuti yaitu sebagai ketua bidang media 

dan komunikasi pimpinan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin periode 2020-2021, Divisi 

Advokasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Himpunan Mahasiswa Jurusan 

(HMJ) Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar periode 2020-2021, dan 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Makassar Timur tahun 2022. 

 


