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Abstrak 

 Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tetap menjadi isu utama 

dalam bidang kesehatan di Indonesia dengan kunjungan 40%-60% di 

puskesmas dan 15-30% di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah  terdapat  hubungan  antara  status  gizi  dan 

kelengkapan imunisasi dengan  kejadian  ISPA  pada  balita. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data 

dianalisis menggunakan prosedur observasi analitis dengan desain cross-

sectional. Pendekatan ini menggunakan teknik purposive sampling untuk 

pengambilan sampel. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Minasa Upa 

Kota Makassar dengan sampel balita (12-59 bulan) sesuai kriteria inklusi 

dan eksklusi. Sumber data berasal dari rekam medik dan buku data 

registrasi imunisasi puskesmas. Analisis menggunakan uji statistik chi-

square. Hasil penelitian menunujukkan terdapat hubungan yang signifikan 

secara statistik antara status gizi terhadap kejadian infeksi saluran 

pernapasan akut pada balita (p=0,000 ; PR=10,000 ;95% CI= 3,192-

mailto:nurkhairiyahlia@gmail.com
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31,331) dan  terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara 

status gizi terhadap kejadian infeksi saluran pernapasan akut pada balita 

(p=0,002 PR=4,114 ;95% CI= 1.591-10.638). 

Kata kunci : ISPA, balita, status gizi, kelengkapan imunisasi 
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Abstract 

Acute Respiratory Tract Infection (ARI) remains a major health 

issue in Indonesia with 40%-60% of visits to community health centers 

(Puskesmas) and 15-30% to hospitals. This study aims to determine 

whether there is a correlation between nutritional status and completeness 

of immunization with the occurrence of ARI in toddlers. The method used 

in this study is quantitative research. Data were analyzed using analytical 

observational procedures with a cross-sectional design. This approach 

employed a purposive sampling technique for sample collection. The 

research was conducted at Minasa Upa Community Health Center in 

Makassar City with toddler samples (12-59 months) according to inclusion 

and exclusion criteria. Data sources were obtained from medical records 

and immunization registration books at the community health center. A 

statistical chi-square test was used for analysis. The research findings 

indicate a statistically significant correlation between nutritional status and 

the occurrence of acute respiratory tract infections in toddlers (p=0.000; 

mailto:nurkhairiyahlia@gmail.com


 xvi 

PR=10.000; 95% CI= 3.192-31.331) and a statistically significant 

correlation between nutritional status and the occurrence of acute 

respiratory tract infections in toddlers (p=0.002; PR=4.114; 95% CI= 

1.591-10.638). 

Keywords : ARI, toddlers, nutritional status, immunization completeness 

 



   

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut WHO 2020, Infeksi saluran pernapasan akut menimbulkan 

tingkat kesakitan dan kematian yang serius di seluruh dunia. Hampir 4 juta 

jiwa kehilangan nyawa setiap tahun akibat infeksi ini, dengan sebagian besar 

(98%) dari kematian ini terjadi akibat infeksi pada saluran pernapasan 

bagian bawah. Tingkat kematian ini sangat mencemaskan, terutama pada 

bayi, anak-anak, dan lansia, terutama di negara-negara dengan tingkat 

pendapatan yang lebih rendah dan menengah. Infeksi saluran pernapasan 

akut seringkali menjadi penyebab utama kunjungan atau perawatan di 

fasilitas kesehatan, terutama di unit perawatan anak-anak (WHO, 2020).  

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tetap menjadi isu utama 

dalam bidang kesehatan di Indonesia, dengan penyakit ini masih menjadi 

alasan banyaknya kunjungan pasien ke puskesmas (RISKESDAS, 

2018).  Kunjungan penderita ISPA ditemukan 40%-60% di puskesmas dan 15-

30% di rumah sakit. (Pratiwi et al., 2022). Faktor risiko terjadinya ISPA pada 

balita dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor 

ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi aspek seperti usia, jenis kelamin, status 

gizi, dan kelengkapan imunisasi balita. Sementara itu, faktor ekstrinsik 

mencakup sejumlah elemen, seperti tingkat kepadatan hunian di tempat 

tinggal, tingkat polusi udara, tingkat ventilasi di rumah, paparan asap rokok, 

tingkat penghasilan keluarga (Putri et al., 2020). 

Pada tahun 2015, kasus ISPA di Indonesia mencapai jumlah yang 

signifikan, yaitu sekitar 25 000 jiwa, sehingga Indonesia menempati peringkat 

pertama dalam jumlah kasus ISPA di kawasan Asia Tenggara pada tahun 



   

tersebut. Menurut (RISKESDAS, 2018). Prevalensi ISPA menurut diagnosis 

tenaga kesehatan  sebanyak 4 4%, lalu prevalensi ISPA  berdasarkan 

diagnosis tenaga kesehatan dan gejala sebanyak 9 3%. Prevalensi ISPA pada 

balita di Provinsi Sulawesi Selatan menurut diagnosis tenaga kesehatan yaitu 

2 73%. (Riskesdas Kab/kota, 2018) 

Kekurangan gizi dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap 

penyakit. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, termasuk jika makanan 

yang mereka makan sehari-hari tidak mengandung nutrisi yang diperlukan 

untuk menjalankan aktivitas mereka (Saharuddin, 2017). Selain itu, jika balita 

mengalami infeksi, hal ini dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, 

yang kemudian berdampak pada penurunan berat badan dan kehilangan 

energi dalam tubuh (Sutriyawan, Agung Kurniawati, Ratna Dian Rahayu, Sri 

Habibi, 2020)  

Imunisasi adalah langkah terbaik dan paling efisien dalam menjaga 

kesehatan masyarakat dari penyakit-penyakit berbahaya. Dalam konteks 

imunisasi, terdapat konsep kekebalan kelompok atau herd immunity. 

Kekebalan Kelompok ini hanya akan tercapai jika tingkat cakupan imunisasi 

tinggi dan merata di seluruh wilayah. Kekebalan ini secara tidak langsung 

akan memberikan perlindungan kelompok kepada orang lain dalam 

masyarakat, sehingga jika terdapat kasus-kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah 

Dengan Imunisasi (PD3I), penyakit tersebut tidak akan dengan cepat 

menyebar dan Kejadian Luar Biasa (KLB) dapat dihindari. Konsep ini 

membuktikan bahwa program imunisasi sangat efektif dan efisien karena 

dengan fokus pada kelompok yang rentan, seluruh masyarakat dapat 

terlindungi.(Kemenkes RI, 2020b)  



   

Sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit, 

imunisasi diberikan dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh sehingga 

tubuh tahan terhadap penyakit yang berbahaya dengan cara memberikan 

resistensi di penyait tertentu, sehingga diperlukan imunisasi lain dengan 

harapan anak menjadi kebal terhadap penyakit dan menurunkan morbiditas 

serta mortilitas serta mengurangi kecacatan akibat penyakit tertentu 

(Rahayuningrum & Nur, 2021). Program imunisasi telah diberlakukan di 

Indonesia sejak tahun 1956 melalui Program Pengembangan Imunisasi (PPI) 

yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. PPI bertujuan untuk mengurangi 

kasus penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Namun, berdasarkan 

survei yang dilakukan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015, terungkap 

bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Indonesia hanya 

mencapai 86 54%. Sementara target yang telah ditetapkan dalam Renstra 

untuk tahun 2015 adalah sebesar 91%.  

Saat ini, masih terdapat anak-anak di Indonesia yang belum menerima 

vaksinasi lengkap (Abukhaer et al., 2023). Anak yang tidak mendapatkan 

imunisasi campak berisiko terkena ISPA yang mampu berkomplikasi menjadi 

radang paruparu. Imunisasi DPT dapat mencegah penyakit difteri serta 

pertusis yang juga merupakan ISPA. Program Pengembangan Imunisasi (PPI) 

yang dilaksanakan pemerintah selama ini dapat menurunkan proporsi 

kematian balita. Vaksinasi yang tidak memadai menjadi faktor risiko 

morbiditas serta kematian akibat ISPA terutama pneumonia. Imunisasi dapat 

meningkatkan perlindungan bayi dari ISPA (Kemenkes RI, 2022a). 

  



   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan status gizi dan kelengkapan 

imunisasi dengan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut pada balita di 

Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar ?  

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita. 

b. Tidak ada hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA 

pada balita. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Ada hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita. 

b. Ada hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA pada 

balita. 

  



   

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 
Tabel 1. Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1.  Status Gizi 

 

 

 

 

Keadaan dari balita yang 

dapat ditentukan dari 

indikator berat badan 

menurut umur (BB/U) 

dengan nilai Z-Score. 

Rekam medis  Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) (PMK NO.2 

TAHUN 2020) 

1. Gizi kurang bila z-score terletak pada <-2 SD  

2. Gizi baik bila z-score terletak >-2 SD 

Nominal 

 

2. Kelengkapan 

imunisasi 

Imunisasi dasar lengkap 

yang mempengaruhi ISPA 

untuk bayi usia dibawah 1 

tahun yaitu Pentabio (DPT-

HB-HiB) 

 

Data 

Imunisasi 

Puskesmas  

1. Tidak lengkap, jika imunisasi dasar pentabio tidak 

terpenuhi 

2. Lengkap, jika imunisasi dasar pentabio terpenuhi  

Nominal 



   

Variabel Dependen 

1.  Infeksi 

Saluran 

Pernapasan 

Akut 

Penyakit infeksi saluran  

pernapasan akut (ISPA)  

yang diderita oleh  

balita yang didiagnosis  

oleh dokter 

berdasarkan anamnesis,  

pemeriksaan fisis, dan  

pemeriksaan penunjang. 

Rekam medis 

pasien 

1. Tidak terdiagnosis ISPA berdasarkan diagnosis dokter 

2. Terdiagnosis ISPA berdasarkan diagnosis dokter 

 

Nominal 

 



   

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas dan menganalisis hubungan antara status 

gizi dengan kejadian ISPA pada anak usia 12-59 bulan di Puskesmas Minasa 

Upa Kota Makassar. Instrumen penelitian ini adalah rekam medik dan buku 

data imunisasi puskesmas sebagai data sekunder. 

  



   

E. Kajian Pustaka 

Tabel 2. Kajian Pustaka 

No Penelitian/

Tahun 

Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Cara 

Pengukuran 

Hasil 

1. Rahayuning

rum & 

 Nur, 2021 

Hubungan 

Status Gizi 

dan Status 

Imunisasi 

dengan 

Kejadian 

Infeksi 

Saluran 

Pernapasan 

Akut pada 

Balita Kota 

Padang 

Analitik 

kuantitatif, 

Cross-

Sectional 

86 sampel Pengumpulan 

data 

dilakukan 

dengan 

menggunakan 

lembar 

observasi. 

Terdapat hubungan antara 

status gizi dengan kejadian ISPA 

pada balita (p 0 000) dan 

hubungan antara status 

imunisasi dengan kejadian ISPA 

pada balita  dengan nilai (p 

0 021). 

 

 



   

2. (Suci & 

Kuswandi, 

2016) 

Hubungan 

Status 

Imunisasi 

Dan Status 

Gizi dengan 

Kejadian 

Infeksi 

Saluran 

Pernapasan 

Akut (ISPA) 

pada Balita 

Observasion

al analitik, 

cross-

sectional 

97 sampel 
Teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

teknik  

quota 

sampling . 

data dikumpul 

kan dari 

responden  

menggunakan 

lembar 

observasi dan 

daftar  

cek. 

Tidak terdapat hubungan antara 

pemberian imunisasi dasar 

lengkap dengan kejadian ISPA 

pada balita dengan p-value 

sebesar 0.727. Tidak terdapat 

hubungan antara status gizi 

dengan kejadian ISPA pada 

balita dengan p-value sebesar  

0 823. 



    

3.  (Atira, 

2017) 

Nutrition 

Status and 

Immunization 

as 

Determinant 

of Acute 

Respiratory 

Infection on  

Toddlers 

Survei 

analitik 

korelasional, 

cross 

sectional. 

 

94 sampel Pengambilan 

sampel 

dengan teknik 

insidental 

sampling. 

Terdapat korelasi antara status 

gizi dan kejadian Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut (ISPA) pada 

balita, dengan nilai p-value 

sebesar 0 029 dan hubungan 

antara status imunisasi dan 

kejadian ISPA pada balita, 

dengan nilai p-value sebesar 

0 005. 



    

4. (Lea et al., 

2022) 

Gambaran 

Faktor 

Penyebab 

Infeksi 

Saluran 

Pernapasan 

Akut Pada 

Balita (Status 

Gizi Dan 

Status 

Imunisasi) Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Sikumana 

Kuantitatif, 

deskriptif. 

100 sampel Pengambilan 

sampel  

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling. 

Instrumen  

penelitian ini 

menggunakan 

lembar 

checklist. 

Hasil penelitan menunjukkan 

bahwa balita yang mengalami 

ISPA sebagian besar memiliki 

status gizi baik sebanyak 67 

balita dan sebagian besar status 

imunisasi belum lengkap 

sebanyak 54 balita. 



    

5. (Widyawati 

et al., 2020) 

Hubungan 

Status Gizi 

dengan Angka 

Kejadian 

Infeksi 

Saluran 

Pernapasan 

Akut (ISPA) 

pada Balita 

Usia 1-5 

Tahun di 

Surakarta 

Survei 

analitik 

korelasional, 

case control 

 

120 sampel 
Pengambilan 

sampel 

dengan teknik 

stratified 

random 

sampling 

Terdapat hubungan antara 

status gizi buruk (OR = 8 63; CI 

95% = 1 875–39 714), status gizi 

kurang (OR = 3 776; CI 95% = 

1 586–8 988), dan obesitas (OR = 

0 154; CI 95% = 0 032–0 736) 

dengan angka kejadian ISPA. 

Sementara, tidak terdapat 

hubungan antara status gizi 

lebih (p=0 402) dengan angka 

kejadian ISPA. 



    

Beberapa literatur yang dijadikan acuan dalam penelitian ini 

menunjukkan persamaan dan perbedaan. Persamaan yang ditemukan adalah 

adanya variabel yang relevan dengan penelitian ini dan penggunaan data 

sekunder. Perbedaan antara penelitian ini dengan literatur yang digunakan, 

seperti lokasi penelitian, waktu penelitian, desain penelitian, cara 

pengukuran, jumlah sampel, jumlah variabel, analisis data, serta hasil 

pengukuran variabel bebas. 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara status gizi dan kelengkapan  imunisasi 

dengan kejadian ISPA pada balita. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada 

balita. 

b. Untuk mengetahui hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan 

kejadian ISPA pada balita. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah untuk pengetahuan dan wawasan, yang 

dapat diterapkan dalam konteks kesehatan, khususnya dalam penelitian yang 

berfokus pada Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). 

2. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menjadi materi bacaan dan sumber 

informasi yang mendidik mengenai hubungan antara status gizi dan 

kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita. Tindak lanjut dari 



    

penelitian ini dapat dilakukan penyuluhan mengenai status gizi, imunisasi 

dan ISPA. 

3. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini dapat berperan sebagai tambahan dalam literatur 

yang digunakan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam 

kajian kesehatan ibu, khususnya dalam mengkaji hubungan antara status gizi 

dan kelengkapan imunisasi dengan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

pada balita. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan referensi bagi 

penelitian lanjutan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar. 

  



    

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

1. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan 

 
Gambar 1. Anatomi Sistem Pernapasan 

 (Martini et al., 2012) 

Sistem Pernapasan terdiri dari hidung, cavum nasi, sinus, 

faring,laring,trakea, dan saluran penghantar menuju tempat pertukaran gas 

di permukaan paru-paru. Saluran Pernapasan terdiri atas: 

a. Bagian konduksi: Rentang mulai cavum nasi hingga bronkiolus. 

b. Bagian pernapasan: Ini mencakup bronkioli dan alveoli yang 

merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbondioksida.  

Bagian atas sistem pernapasan melibatkan hidung, cavum nasi, sinus 

paranasal dan faring. Fungsi utama bagian ini yaitu mempersiapkan udara 

yang dihirup dengan melakukan penyaringan, pemanasan, dan pelembaban 

sehingga membantu melindungi saluran Pernapasan bawah dari patogen 

dadn kondisi lingkungan ekstrem. Bagian pernapasan bawah meliputi laring, 

trakea, bronkus, dan paru-paru (Martini et al., 2012). 

Respirasi atau proses pernafasan terbagi menjadi dua tahap yang 

berbeda namun saling terkait, yaitu respirasi seluler dan respirasi eksternal. 



    

Respirasi seluler adalah istilah yang merujuk kepada serangkaian proses 

metabolik yang terjadi di dalam mitokondria sel, yang menggunakan oksigen 

dan menghasilkan karbondioksida sambil menghasilkan energi dari molekul 

nutrien. Respirasi eksternal mengacu pada semua proses yang terlibat dalam 

pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara lingkungan eksternal dan sel-

sel jaringan. Respirasi ekternal mencakup empat langkah yaitu: 

a. Udara secara bergantian dihirup dan dikeluarkan dari paru-paru, 

memungkinkan pertukaran gas antara atmosfer (lingkungan 

eksternal) dan alveolus. Proses pertukaran ini terjadi melalui 

mekanisme pernapasan, yang disebut juga sebagai ventilasi. 

Kecepatan ventilasi disesuaikan untuk mengatur aliran udara antara 

atmosfer dan alveolus sesuai dengan kebutuhan tubuh dalam 

mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 

b. Oksigen dan karbon dioksida dipindahkan antara udara di alveolus 

dan darah dalam kapiler paru melalui difusi. 

c. Darah membawa oksigen dan karbon dioksida antara paru-paru dan 

jaringan tubuh. 

d. Oksigen dan karbon dioksida dialihkan antara sel-sel jaringan dan 

darah melalui difusi yang terjadi melalui kapiler sistemik (jaringan) 

(Sherwood, 2018). 

2. Pengertian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah kondisi akut yang 

dapat menjangkiti sebagian atau seluruh bagian saluran pernapasan, yang 

meliputi jalur pernapasan dari hidung hingga alveoli, serta struktur terkait 

seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. Penyakit ini umumnya 

ditularkan melalui droplet, namun berkontak dengan tangan atau permukaan 



    

yang terkontaminasi juga dapat menularkan penyakit ini (Kemenkes RI, 

2011). 

ISPA, atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut, merupakan jenis penyakit 

infeksi yang mempengaruhi saluran pernapasan dan bersifat akut. Gejalanya 

meliputi batuk, pilek, serak, demam, dan bisa atau tidak disertai dengan 

napas cepat atau kesulitan bernapas. Biasanya, penyakit ini berlangsung 

selama maksimal 14 hari (Lazamidarmi et al., 2021).  

3. Etiologi Infeksi Saluran Pernanapasan Akut (ISPA) 

ISPA bisa disebabkan oleh berbagai bakteri,virus, maupun riketsia. 

Bakteri seperti: Diplococcus pneumonia, Pneumococcus, Streptococcus 

hemolyticus, Streptococcus aureus, Hemophilus influenza, Bacillus Friedlander. 

Virus seperti: Respiratory syncytial virus, virus influenza, Adenovirus, 

cytomegalovirus. Jamur seperti: Mycoplasma pneumoces dermatitides, 

Coccidioides immitis, Aspergillus, Candida albicans. Menurut penelitian 

penelitian (Lei et al., 2022), Enterovirus (EV)/rhinovirus (HRV), adenovirus 

(ADV), Respiratory Syncytial Virus (RSV), dan Influenza Virus (IFV) adalah 

virus yang paling sering dikaitkan dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA), sementara Human Bocavirus (hBOV) menunjukkan tingkat infeksi 

multipel yang paling tinggi. 

4. Faktor Risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

a. Usia 

Semakin muda usia bayi, semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. 

Terdapat laporan bahwa kejadian penyakit ISPA dan pneumonia tertinggi 

terjadi pada bayi yang berusia antara 6 hingga kurang dari 12 bulan, 

disebabkan oleh penurunan antibodi dari ibu, kurang matangnya sistem 



    

kekebalan tubuh, saat berhentinya pemberian ASI, dan awal penggunaan 

fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2022b). 

b. Jenis Kelamin 

Faktor yang dapat menjelaskan kaitan antara jenis kelamin dan 

kejadian ISPA, yaitu fakta bahwa anak laki-laki cenderung lebih aktif 

dibandingkan dengan anak perempuan. Akibatnya, anak laki-laki memiliki 

peluang lebih besar untuk sering terpapar oleh agen penyebab ISPA 

(Iskandar et al., 2015) 

c. Status Gizi 

Ada hubungan timbal balik antara penyakit infeksi dan keadaan gizi 

yang kurang, dan keduanya saling memengaruhi. Penyakit infeksi dapat 

memperburuk status gizi seseorang, dan individu dengan status gizi yang 

buruk menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Jika keadaan gizi semakin 

memburuk, kemampuan sistem kekebalan tubuh akan menurun, dan ini 

mengakibatkan tubuh menjadi lebih rentan terhadap serangan infeksi. Anak-

anak yang menderita malnutrisi berat seringkali memiliki sistem kekebalan 

yang lemah dan mukosa saluran napas yang tidak berfungsi dengan baik, 

yang dapat meningkatkan risiko terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA) (Widyawati et al., 2020). Nutrisi berkontribusi pada fungsi normal 

sistem kekebalan tubuh, dengan berbagai nutrisi bertindak sebagai sumber 

energi dan bahan pembangun selama respon imun. Banyak mikronutrien 

(vitamin dan mineral) bertindak sebagai pengatur respons molekuler sel 

kekebalan terhadap infeksi. Defisiensi gizi kronik dan defisiensi mikronutrien 

tertentu dapat mempengaruhi sejumlah respons imun dan membuat 

seseorang lebih rentan terhadap penyakit menular, terutama yang 



    

berhubungan dengan saluran pernapasan dan pencernaan. (Govers et al., 

2022) 

d. Kelengkapan imunisasi 

Banyak anak yang menderita ISPA memiliki status imunisasi dasar 

yang belum lengkap. Imunisasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

ISPA adalah imunisasi pneumokokus dan Haemophilus influenza tipe B, yang 

bertujuan untuk melindungi dari infeksi patogen yang dapat menyebabkan 

pneumonia. Selain itu, imunisasi pertussis dalam DPT (Difteri, Pertusis, 

Tetanus) dan imunisasi campak juga penting sebagai bagian dari imunisasi 

dasar untuk melindungi anak dari risiko pneumonia sebagai komplikasi dari 

penyakit sebelumnya. Hal ini termasuk dalam jadwal imunisasi dasar untuk 

anak di bawah usia 1 tahun (Rizqullah et al., 2021).  

e. ASI Eksklusif 

Air Susu Ibu (ASI) mengandung berbagai zat antimikroba, komponen 

antiinflamasi, dan faktor-faktor yang meningkatkan perkembangan 

perlindungan kekebalan tubuh. Ini membantu meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh bayi yang belum matang dan membantu dalam melawan 

agen infeksi selama masa menyusui. Manfaat dari pemberian ASI eksklusif 

adalah memberikan perlindungan yang berkelanjutan terhadap infeksi 

saluran pernapasan pada tahun pertama kehidupan bayi. (Wahyuni et al., 

2020) 

f. Kondisi Tempat Tinggal 

Beberapa faktor mengenai kondisi tempat tinggal yang dapat menjadi 

faktor risiko ISPA: 

Rumah dengan kepadatan hunian yang padat akan menyebabkan 

sirkulasi dan pertukaran udara menjadi lebih rendah, dan juga memiliki 



    

kemungkinan lebih mudah untuk terserang penyakit jika salah satu anggota 

keluarga sedang sakit, karena penularan ISPA akan lebih cepat terjadi apabila 

ada pengumpulan massa (Kemenkes RI, 2011).  

Udara yang berkualitas buruk berisiko meningkatkan risiko berbagai 

penyakit, terutama yang berhubungan dengan gangguan saluran Pernapasan, 

termasuk ISPA (Suharno et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian (Aripin & 

Sasongko, 2019), menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara paparan 

asap rokok dan kejadian ISPA pada balita dengan total 94 responden, 68 di 

antaranya (sekitar 72, 3%) memiliki balita yang terpapar asap rokok dari 

salah satu anggota keluarganya yang merokok.  

5. Tanda dan Gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

Masa inkubasi ISPA pada anak sekitar 1 sampai 3 hari tergantung 

virus penyebabnya. Awal mula kebanyakan orang mengalami sensasi 

terbakar pada hidung dan tenggorokan, hidung tersumbat, bersin, malaise 

serta myalgia. Gejala mencapai puncak ketika 48 jam (divestasi virus). 

Nasofaringitis akut biasanya tidak disertai demam atau hanya demam ringan, 

terutama apabila terjadi infeksi rhinovirus atau coronavirus. Dapat pula 

timbul konjungtiva hiperemis, fotofobia, edema mukosa tenggorokan, 

pembengkakan kelopak mata. Sekresi nasal biasanaya encer dan bening 

kemudian menjadi purulen. Batuk biasanya tidak parah dan dapat 

berlangsung hingga 2 minggu. Sputum purulen pada saluran napas bawah 

dicurigai adanya kombinasi virus selain rhinovirus atau infeksi bakteri 

sekunder. Gejala flu pada anak cenderung lebih parah dibandingkan pada 

orang dewasa. Pilek biasanya sembuh sendiri dan terjadi sekitar 4 sampai 10 

hari apabila tidak disertai komplikasi (Ma et al., 2021). 

 



    

6. Klasifikasi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

  Secara anatomis yang termasuk infeksi saluran Pernapasan akut:  

a. ISPA ringan, ditandai dengan satu atau lebih gejala batuk, pilek dengan 

atau tanpa demam.  

b. ISPA sedang, meliputi gejala ISPA ringan ditambah satu atau lebih 

gejalaberikut: Pernapasan cepat, wheezing, sakit atau keluar cairan dari 

telinga, bercak kemerahan. 

c. ISPA berat, meliputi gejala sedang atau ringan ditambah satu atau lebih 

gejala berikut: Penarikan sela iga kedalam sewaktu Inspirasi, penurunan 

kesadaran, bibir/kulit pucat kebiruan, stidor sewaktu istirahat, adanya 

selaput membran difteri. (Tompubolon, 2019). 

Menurut (Kunoli, 2013),  klasifikasi penyakit ISPA dapat dibagi menjadi 

beberapa kategori:  

a. Non-Pneumonia 

 Dalam kategori ini terdapat balita yang mengalami batuk tanpa gejala 

seperti peningkatan frekuensi napas dan tanpa tarikan dinding dada bagian 

bawah yang mengarah ke dalam. Contoh-contohnya termasuk faringitis, 

tonsilitis, dan flu biasa. 

b. Pneumonia 

 Dalam kategori pneumonia, balita mengalami gejala batuk dan 

kesulitan bernapas. Diagnosis gejala ini bergantung pada usia balita tersebut. 

Untuk anak berusia 2 bulan hingga kurang dari 1 tahun, batas frekuensi 

napas yang dianggap cepat adalah 50 kali per menit, sedangkan untuk anak 

usia 1 hingga kurang dari 5 tahun, batasnya adalah 40 kali per menit.  

 

 



    

c. Pneumonia Berat 

 Dalam kategori pneumonia berat, balita yang berusia 2 bulan hingga 

kurang dari 5 tahun mengalami gejala batuk, kesulitan bernapas, dan sesak 

napas. Untuk balita di bawah usia 2 bulan, gejalanya berupa napas yang 

cepat, dengan frekuensi pernapasan mencapai 60 kali per menit atau lebih. 

7. Penularan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

ISPA dapat terjadi akibat penularan organisme melalui melalui 

airborne dan droplet. Penularan airborne terjadi karena penyebaran nukleus 

droplet yang tetap memiliki kemampuan infeksi saat mereka tersebar di 

udara dalam jarak yang cukup jauh (lebih dari 1 meter) dan untuk periode 

waktu yang cukup lama. Droplet dihasilkan oleh individu yang sedang 

mengalami infeksi, terutama saat mereka batuk, bersin, atau berbicara. 

Penularan terjadi ketika percikan-percikan yang berisi mikroorganisme 

tersebar dalam jarak yang pendek, biasanya kurang dari 1 meter (WHO, 

2020). 

8. Penatalaksanaan Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

Dalam pengelolaan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang 

bukan pneumonia, pemberian antibiotik tidak diperlukan. Sebagai gantinya, 

diberikan obat kombinasi berupa tablet atau serbuk yang terdiri dari 

antipiretik (seperti Parasetamol), ekspektoran (seperti GG), antihistamin 

(seperti CTM dan Dexa), dan suplemen vitamin (vitamin c atau vitamin b 

kompleks). Hal ini didasarkan pada diagnosis oleh dokter dan hasil 

anamnesis antara petugas kesehatan dan ibu balita, yang menyimpulkan 

bahwa bagi balita yang mengalami ISPA bukan pneumonia hanya mengalami 

gejala batuk, pilek, dan demam. Obat-obatan tersebut digunakan untuk 

mendukung perawatan, dan penting untuk memberi tahu ibu balita bahwa 



    

jika batuk berlangsung lebih dari 3 minggu, perlu dilakukan pemeriksaan 

lebih lanjut (Maakh et al., 2017). 

Jika diagnosis adalah ISPA sedang atau pneumonia sedang sesuai 

dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), maka antibiotik seperti 

Amoksisilin atau Kotrimoksazol diberikan bersamaan dengan antipiretik 

seperti Parasetamol. Jika Parasetamol tidak tersedia, ibuprofen dapat 

digunakan sebagai pengganti. Efedrin juga dapat ditambahkan sebagai obat 

simptomatik untuk mengatasi gejala batuk dan pilek (Maakh et al., 2017). 

 

B. Status Gizi 

1. Definisi Status Gizi 

Status gizi adalah kondisi fisik tubuh yang dipengaruhi oleh asupan 

makanan yang dikonsumsi dan pemanfaatan zat gizi. Zat gizi ini memiliki 

peran penting dalam menyediakan energi bagi tubuh, mendukung 

pertumbuhan dan perawatan jaringan tubuh, serta mengatur berbagai proses 

tubuh (Berlina, 2021).  Status gizi adalah representasi dari situasi 

keseimbangan dalam bentuk faktor khusus atau perubahan dalam unsur gizi 

dalam bentuk faktor khusus, dimana status gizi yang optimal mencerminkan 

keselarasan antara asupan nutrisi dan kebutuhan tubuh akan nutrisi tersebut 

(Hasrul et al., 2020). 

2. Klasifikasi Status Gizi 

Klasifikasi status gizi peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia 

nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Standar 



    

antropometri anak didasarkan pada parameter berat badan dan 

panjang/tinggi badan yang terdiri atas 4 (empat) indeks, meliputi: 

a. Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) 

b. Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut  

Umur (PB/U atau TB/U) 

c. Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB  

atau BB/TB) 

d. Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U) 

 

Tabel 3. Klasifikasi Status Gizi 

Indeks Kategori Status Gizi 
Ambang 

Batas (Z-

Score) 

Berat Badan menurut 

Umur (BB/U) anak usia 

0 - 60 bulan 

Berat badan sangat 

kurang (severely 

underweight) 

<-3 SD 

Berat badan kurang 

(underweight) 

- 3 SD sd <- 2 

SD 

Berat badan normal 
-2 SD sd +1 SD 

Risiko Berat badan 

lebih 

> +1 SD 

Panjang Badan atau 

Tinggi Badan  

menurut Umur 

(PB/U atau TB/U) 

Sangat pendek 

(severely stunted) 

<-3 SD 

Pendek (stunted) 
- 3 SD sd <- 2 

SD 

Normal 
-2 SD sd +3 SD 



    

anak usia 0 – 60 

bulan 

Tinggi 
> +3 SD 

 

Berat Badan menurut 

Panjang Badan atau 

Tinggi Badan (BB/PB 

atau BB/TB) anak usia 

0 - 60 bulan 

Gizi buruk (severely 

wasted) 

<-3 SD 

Gizi kurang (wasted) 
-3 SD sd <-2 

SD 

Gizi baik (normal) 
-2 SD sd +1 SD 

Berisiko gizi lebih 

(possible risk of 

overweight) 

> +1 SD sd 

+2SD 

Gizi lebih (overweight) 
> +2 SD sd +3 

SD 

Obesitas (obese) 
> + 3 SD 

Indeks Massa Tubuh 

menurut Umur 

(IMT/U) anak usia 0 - 

60 bulan 

Gizi buruk (severely 

wasted) 

<-3 SD 

Gizi kurang (wasted) 
-3 SD sd <-2 

SD 

Gizi baik (normal) 
-2 SD sd +1 SD 

Berisiko gizi lebih 

(possible risk of 

overweight) 

> +1 SD sd +2 

SD 

Gizi lebih 

(overweight)  

> + 2 SD sd +3 

SD 

Obesitas (obese) 
> + 3 SD 

(Kemenkes RI, 2020a) 

 



    

3. Cara Perhitungan Status Gizi Balita 

a. Pengukuran berat badan 

Pengukuran berat badan adalah metode pengukuran yang digunakan 

untuk menilai status gizi dengan cara menimbang berat tubuh individu. Berat 

badan adalah salah satu parameter antropometri yang berguna karena 

perubahan berat badan dapat dengan mudah terlihat dalam waktu singkat, 

dan memberikan gambaran mengenai status gizi seseorang pada saat 

tertentu (Sutanto, 2022). 

Untuk melakukan pengukuran berat badan, digunakan berbagai jenis 

alat seperti timbangan bayi, dacin (khusus untuk balita), timbangan detektor, 

timbangan bath room, atau timbangan injak digital. Saat menggunakan alat 

ini, penting untuk meletakkan di permukaan yang datar dan keras agar beban 

tubuh dapat didistribusikan secara merata di atas timbangan, sehingga hasil 

pengukuran menjadi akurat. Sebelum digunakan untuk menimbang individu, 

jarum timbangan harus dikembalikan ke posisi nol (Sutanto, 2022).  

b. Pengukuran tinggi badan 

Pengukuran tinggi badan merupakan metode antropometri yang 

digunakan untuk menilai panjang tubuh seseorang. Pengukuran tinggi badan 

dapat digunakan sebagai indikator masalah gizi kronis karena perubahan 

panjang tubuh terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Instrumen yang 

digunakan untuk pengukuran ini mencakup alat ukur manual dan digital 

untuk bayi, mikrotoise, stadiometer, serta teknologi ultrasonik (Sutanto, 

2022). 

Cara Mengukur: 

Untuk melakukan pengukuran, bayi yang akan diukur ditempatkan di 

atas perangkat pengukur dengan tangan dan kaki yang dipegang untuk 



    

mencegah gerakan, pastikan mereka dalam posisi lurus. Pada orang dewasa, 

individu yang akan diukur harus berdiri dengan kaki rapat, tumit 

bersentuhan, dan lutut lurus. Kedua lengan mereka harus tergantung secara 

santai di samping tubuh, dengan telapak tangan menghadap ke arah paha 

(Sutanto, 2022). 

C. Kelengkapan Imunisasi  

1. Definisi Imunisasi 

Imunisasi merupakan upaya untuk merangsang atau meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, 

sehingga ketika terpapar penyakit tersebut, mereka tidak akan mengalami 

penyakit atau hanya akan mengalami gejala ringan (Kemenkes RI, 2020b). 

2. Tujuan Pemberian Imunisasi 

Menurut (Kemenkes RI, 2015)mImunisasi menurunkan angka 

kesakitan, kematian dan kecacatan akibat Penyakit yang Dapat Dicegah 

dengan Imunisasi (PD3I). Pemberian imunisasi adalah cara untuk 

memberikan perlindungan kepada tubuh terhadap suatu penyakit dengan 

memasukkan zat tertentu ke dalam tubuh agar tubuh dapat mengembangkan 

kekebalan terhadap penyakit yang sedang menyebar atau berpotensi 

berbahaya. Imunisasi hanya efektif dalam memberikan kekebalan terhadap 

penyakit tertentu, sehingga untuk melindungi diri dari penyakit lainnya, 

imunisasi yang berbeda mungkin diperlukan. Tujuan dari memberikan 

imunisasi adalah untuk menjaga agar anak-anak memiliki kekebalan 

terhadap penyakit-penyakit tertentu, dengan tujuan mengurangi angka 

kesakitan dan kematian serta mengurangi dampak cacat yang disebabkan 

oleh penyakit-penyakit tersebut (Rahayuningrum & Nur, 2021). 



    

3. Manfaat Pemberian Imunisasi 

Manfaat imunisasi bagi bayi dan anak jauh lebih besar daripada risiko 

efek di dekatnya. Imunisasi sebagai salah satu cara preventif untuk mencegah 

penyakit menular. Imunisasi melindungi tubuh bayi dan anak dari serangan 

serta ancaman bakteri dan virus penyakit tertentu. Ini membantu mencegah 

mereka terkena penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus, dan juga 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. 

Hal ini turut berkontribusi pada peningkatan status kesehatan bayi dan anak, 

yang berdampak positif pada perkembangan dan produktivitas mereka di 

masa depan. Imunisasi juga membantu mengurangi kecemasan orang tua 

tentang anak-anak mereka penyakit tertular, sehingga memberikan 

keyakinan bahwa anak-anak mereka dapat tumbuh dengan sehat dan aman.  

Selain itu, imunisasi telah terbukti sebagai cara yang efektif, aman, dan 

relatif murah atau hemat biaya dalam memberikan perlindungan terhadap 

penyakit-penyakit tertentu. Penting untuk memastikan bahwa setiap bayi 

atau anak mendapatkan vaksin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, 

sehingga vaksinasi dapat memberikan perlindungan dan kekebalan yang 

optimal. Jadwal vaksinasi dibuat sesuai dengan jenis penyakit yang ingin 

dicegah. Beberapa contoh penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi 

antara lain hepatitis b, tuberkulosis, tetanus, difteri, pertusis, polio, 

meningitis, pneumonia, campak, dan rubela (Kemenkes RI, 2022d).  

4. Jenis-Jenis Imunisasi  

Jenis-jenis imunisasi menurut (Kemenkes RI, 2015) 

a. Imunisasi Wajib 

Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh 

pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka 



    

melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit 

menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi 

tambahan, dan imunisasi khusus.  

1) Imunisasi Rutin 

Imunisasi rutin merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan 

secara terus-menerus sesuai jadwal. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi 

dasar dan imunisasi lanjutan. 

a) Imunisasi Dasar 

Di Indonesia, setiap bayi berusia 0-11 bulan harus menerima imunisasi 

dasar lengkap yang mencakup berbagai jenis vaksin. Ini termasuk 1 dosis 

vaksin Hepatitis B, 1 dosis vaksin BCG, 3 dosis vaksin DPT-HB-HiB, 4 dosis 

vaksin polio dalam bentuk tetes atau Oral Polio Vaccine (OPV), 1 dosis vaksin 

polio dalam bentuk suntikan atau Inactivated Polio Vaccine (IPV). ), dan 1 

dosis vaksin Campak Rubela. Keputusan tentang jenis vaksin dan jadwal 

pemberian ini didasarkan pada penelitian oleh para ahli dan analisis 

epidemiologi terkait penyakit-penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi 

(Kemenkes RI, 2015).  

(1) Vaksin BCG 

(2) Vaksin DPT – HB – HIB 

(3) Vaksin Hepatitis B 

(4) Vaksin Polio Oral (Oral Polio Vaccine [OPV]) 

(5) Vaksin Inactive Polio Vaccine (IPV) 

(6) Vaksin Campak 

b) Imunisasi Lanjutan 

Imunisasi lanjutan merupakan imunisasi ulangan untuk 

mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa 



    

perlindungan. Imunisasi lanjutan diberikan kepada anak usia bawah tiga 

tahun (Batita), anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur (Kemenkes RI, 

2015). 

Pada tahun 2022, Tiga jenis vaksin baru telah ditambahkan, yaitu 

vaksin Pneumococcal Conjugate (PCV), vaksin Rotavirus, dan vaksin Human 

Papilloma Virus (HPV). Vaksin PCV dimaksudkan untuk mencegah radang 

paru, radang selaput otak, dan radang telinga yang disebabkan oleh bakteri 

Pneumokokus. Vaksin Rotavirus digunakan untuk mencegah diare berat dan 

komplikasinya yang disebabkan oleh Rotavirus, sementara vaksin HPV 

bertujuan untuk mencegah kanker leher rahim pada wanita (Kemenkes RI, 

2022c). 

2) Imunisasi Tambahan  

Imunisasi tambahan diberikan kepada kelompok umur tertentu yang 

paling berisiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode 

waktu tertentu. Yang termasuk dalam kegiatan imunisasi tambahan adalah 

Backlog fighting, Crash program, PIN (Pekan Imunisasi Nasional), Sub-PIN, 

Catch up Campaign campak dan Imunisasi dalam Penanganan KLB (Outbreak 

Response Immunization/ORI) (Kemenkes RI, 2015). 

3) Imunisasi Khusus  

Imunisasi khusus merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan 

untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi 

tertentu. Situasi tertentu antara lain persiapan keberangkatan calon jemaah 

haji/umrah, persiapan perjalanan menuju negara endemis penyakit tertentu 

dan kondisi kejadian luar biasa. Jenis imunisasi khusus, antara lain terdiri 

atas Imunisasi Meningitis Meningokokus, Imunisasi , dan Imunisasi Anti-

Rabies  (Kemenkes RI, 2015). 



    

b. Imunisasi Pilihan  

Imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada 

seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang 

bersangkutan dari penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR, Hib, Tifoid, 

Varisela, Hepatitis A, Influenza, Pneumokokus, Rotavirus, Japanese 

Ensephalitis, dan HPV  (Kemenkes RI, 2015).  

D. Integrasi Keislaman 

Balita memiliki daya tahan tubuh yang cenderung lebih lemah 

sehingga lebih mudah terjangkit penyakit. Selain dalam bidang sains dan 

kedokteran terkait permasalahan Infeksi saluran pernapasan akut pada 

balita, terdapat kajian keislaman mengenai ketahanan tubuh manusia dalam 

al-Qur’an Allah SWT. berfirman dalam QS Ar-Rum/30: 54. 

 

   
          

         
 
  
 
   
 
    

  
 
    

          
         

 
    

  
 
       

  
 
 
 
 
 
 
 
     

 
    
 
     

     
 
          

 
 
 
      

 
     

 
     

 
   
 
    

  
 
         

  
 
     
 
        

 
 
 
   

Terjemahnya :  

“Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian 
Dia menjadikanmu kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia 
menjadikanmu lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban. 
Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi 
Mahakuasa.” (Kemenag RI, 2022) 

Menurut Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah, Allah adalah 

Sang Pencipta yang menciptakan manusia dari air mani, lalu manusia tumbuh 

dalam keadaan lemah. Setelah itu, Allah memberikan kekuatan kepada 

manusia melalui pertumbuhan mereka hingga dewasa. Namun, setelah 

mencapai kekuatan itu, manusia kembali lemah, terutama saat mencapai usia 

tua dan beruban. Allah adalah pencipta segala sesuatu sesuai dengan 

kehendak-Nya. Dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ciptaan-



    

Nya dan memiliki kekuasaan yang besar untuk menjadikan segala sesuatu 

sesuai dengan kehendak-Nya (Shihab, 2009).  

Semakin muda usia bayi, semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya 

dapat disebabkan oleh kurang matangnya sistem kekebalan tubuh sehingga 

lebih rentan mengalami infeksi saluran Pernapasan akut (ISPA).  

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dapat menjadi mematikan 

terutama pada kasus yang berat atau komplikasi serius. Penting untuk diingat 

bahwa sebagian besar kasus ISPA bersifat ringan dan dapat sembuh dengan 

pengobatan yang tepat dan istirahat yang cukup. Namun, kesadaran akan 

gejala serius, pencegahan, vaksinasi yang tepat waktu sangat penting untuk 

mengurangi risiko komplikasi dan kematian akibat ISPA.  terdapat kajian 

keislaman mengenai larangan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan.  

Allah SWT. berfirman dalam QS Al Baqarah /2: 195. 

  
 
     

    
      
      
 
   
 
 
 
         

    
 
   

 
         

 
   
  
 
        

 
 
 
   
 
    

 
      

 
     
  
 
     
  
 
 
 
 
 
  
 
    

          
    
 
   

Terjemahnya: 

“ Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, 
dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik. (Kemenag RI, 2022) 

 

Istilah "تلا  yang berarti kebinasaan, merujuk pada ,(at-tahlukah) "ِ ةكَُلهَّْ

penyimpangan atau kehilangan nilai positif suatu hal tanpa jelas arahnya. 

Akibatnya, individu tersebut menghadapi risiko jatuh ke dalam kebinasaan, 

yang berarti kehilangan nilai-nilai positif seperti keyakinan akan keesaan 

Allah, kemerdekaan, kebebasan, bahkan kehidupan dan kedamaian secara 

fisik dan spiritual. Semua itu bisa hilang tanpa jejak, tidak diketahui arahnya, 



    

menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berada di sisi Allah, dan karenanya 

tidak mengalami perkembangan atau kemajuan (Shihab, 2002). 

Ayat ini tidak membahas infeksi saluran pernapasan secara spesifik 

tetapi larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan pada ayat ini dapat 

dikaitkan dengan perintah menjaga kesehatan agar tidak mudah terjangkit 

penyakit terutama penyakit yang dapat meningkatkan risiko kematian. 

Infeksi saluran pernapasan akut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

risiko salah satunya adalah status gizi kurang. Status gizi dipengaruhi oleh 

intake yang orang tua berikan kepada anaknya. 

Makanan bergizi berperan penting dalam membentuk kekebalan 

tubuh anak oleh karena itu Allah SWT menganjurkan untuk mengonsumsi 

makanan yang halalan thayyiban yaitu yang halal baik cara memperolehnya 

maupun zat yang terkandung dalamnya serta baik bagi kesehatan tubuh. 

Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai makanan yang baik 

terletak pada QS. Al-Baqarah/2:168 yang berbunyi : 
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Terjemahnya: 

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal 
lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. 
Sesungguhnya, ia begimu merupakan musuh yang nyata” (Kemenag RI, 
2022) 

 

Penafsiran Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah menjelaskan 

bahwa seruan mengenai kehalalan makanan dan minuman dalam ayat 

tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, apakah mereka beriman kepada 

Allah atau tidak. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua makanan 

dan minuman yang halal secara hukum otomatis dianggap baik. Konsep 



    

kehalalan sendiri terdiri dari empat jenis, yaitu yang wajib, sunnah, mubah, 

dan makruh. Makanan yang diwajibkan bisa mengacu pada jenis makanan 

yang dianggap esensial untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh manusia. 

Ini mencakup makanan yang kaya akan vitamin, mineral, protein, 

karbohidrat, dan lemak yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan. 

Makanan sunnah adalah makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi 

berdasarkan tindakan atau anjuran yang dilakukan atau diajarkan oleh Nabi 

Muhammad saw. Contohnya adalah kurma, madu, dan zaitun, yang sering 

disebut dalam hadis sebagai makanan yang dianjurkan. Makanan mubah 

adalah makanan yang tidak diharamkan atau dianjurkan, tetapi juga tidak 

diwajibkan atau dianjurkan secara khusus. Sebagian besar makanan 

termasuk dalam kategori ini, dan muslim dapat mengonsumsinya tanpa 

melanggar aturan agama. Makanan makruh adalah makanan yang sebaiknya 

dihindari atau dikurangi konsumsinya menurut ajaran Islam, meskipun tidak 

diharamkan secara tegas. Contohnya adalah makanan yang dianggap tidak 

sehat atau berpotensi membawa dampak buruk pada kesehatan (Shihab, 

2002). 

 Selain itu, tidak semua makanan yang halal cocok untuk setiap 

individu, karena kondisi kesehatan dan preferensi individu berbeda-beda. 

Ada makanan yang mungkin baik untuk seseorang dengan kondisi kesehatan 

tertentu, tetapi tidak sesuai untuk orang lain. Ada juga makanan yang 

mungkin rasanya enak, tetapi kurang bergizi, sehingga tidak selalu dianggap 

baik secara keseluruhan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi 

makanan dan minuman yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga 

bermanfaat dan baik untuk kesehatan (Shihab, 2002). 



    

Islam sebagai agama secara komprehensif memberikan pedoman 

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah makanan. Islam 

menekankan bahwa makanan harus memenuhi dua persyaratan, yaitu harus 

halal dan thayyib. Halal mencakup semua jenis zat yang diharamkan dalam 

ajaran Islam. Contoh makanan yang haram adalah bangkai, darah, daging 

babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Thayyib 

merujuk pada makanan yang tidak merugikan tubuh, kesehatan, akal, dan 

kehidupan manusia. Contoh makanan yang merugikan tubuh adalah 

makanan yang tinggi lemak, gula, atau bahan makanan lain yang dapat 

menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu, 

termasuk balita, untuk mengikuti pola makan yang baik dan sehat agar 

terhindar dari berbagai penyakit, termasuk ISPA. 

Selain status gizi, imunisasi menjadi salah satu tindakan pencegahan 

agar manusia tidak mudah menderita penyakit infeksi saluran pernapasan 

akut. Di dalam Al-quran terdapat perintah untuk tidak meninggalkan 

keturunan yang lemah. 

 Dalam QS An-Nisa/4:9. Allah SWT. berfirman: 
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Terjemahnya: 

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 
berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Kemenag RI, 2022) 

 

Orang tua seharusnya membayangkan situasi di mana setelah mereka 

meninggal, mereka meninggalkan di belakang anak-anak yang masih kecil 

atau tidak memiliki harta, yang dapat menghadapi risiko ketidakamanan atau 



    

perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, disarankan agar mereka hidup 

dengan takwa kepada Allah, mematuhi segala perintah-Nya, menjauhi 

larangan-Nya, dan selalu mengungkapkan kata-kata yang jujur dan benar 

(Shihab, 2006). 

Ayat di atas menekankan untuk memiliki keturunan yang tidak lemah 

baik jasmani maupun rohani. Hal ini dapat dikaitkan dengan orang tua 

memerhatikan kesehatan anaknya agar tidak mudah terjangkit penyakit. 

Salah satu tindakan agar anak menjadi individu yang tidak lemah adalah 

dengan pemberian imunisasi kepada anak-anak. Imunisasi merupakan 

langkah pencegahan yang sangat penting bagi orangtua dan wali dalam 

upaya menjaga kesehatan bayi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bayi 

yang menjalani proses imunisasi memiliki kekuatan daya tahan tubuh yang 

lebih optimal jika dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapat imunisasi. 

Tindakan ini menjadi suatu bentuk ikhtiar untuk menghindarkan potensi 

kelemahan dan penyakit pada generasi mendatang.   



    

Balitaا(ا59-12bulan) 
 

KejadianاISPA 

StatusاImunisasi 

E.  Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bagan 1 Kerangka Teori 

  

FaktorاPejamuا(host) 

 
Faktorاbibitا

penyakitا(agent) 

 

StatusاGizi 

StatusاGiziا

Kurang 

Intakeاgiziاtidakا

memenuhuiا

kebutuhanاtubuh 

Penurunanا

imunitas 

Imunisasiا

tidakاlengkap 

Bakteri:اDiplococcus 

pneumonia, 

Pneumococcus, 

Streptococcus 

hemolyticus, 

Streptococcus aureus, 

Hemophilus influenza, 

Bacillus Friedlander.ا

Virus:اRespiratory 

syncytial virus, virus 

influenza, adenovirus, 

cytomegalovirus  Jamur

 Mycoplasmaا:

pneumoces 

dermatitides, 

Coccidioides immitis, 

Aspergillus, Candida 

albicans. 
Tubuhاrentanاinfeksi 

Faktorاlingkunganا

(environment) 

 

Perilakuا

merokokا

anggotaا

keluarga ا

statusاsosialا

ekonomiا

keluarga 

JenisاKelamin Usia 

Usiaا5ا>ا

tahun 

Sistemا

imunاbelumا

optimal 

Laki-lakiا

Cenderungا

lebihاaktif 

Risikoا

terpaparاlebihا

tinggi 



    

 

F. Kerangka Konsep 

 

Keterangan : 

 

    :  Variabel yang tidak diteliti 

    :  Variabel independen 

    :  Hubungan yang diteliti 

    :  Hubungan yang tidak diteliti 

    :  Variabel dependen 

 

 

Bagan 2 Kerangka Konsep 

 

- StatusاGizi 
- StausاImunisasi 

- RiwayatاpemberianاASIا

eksklusif 

- Beratاbadanاlahir 

- Statusاsosialاekonomi 

- Kondisiاtempatاtinggal 

- Perilakuاmerokokا

anggotaاkeluarga 

ISPA 

 

 

 



    

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data 

dianalisis dengan menggunakan prosedur analitik observasional dengan 

pendekatan cross-sectional. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini  akan dilakukan pada bulan Desember 2023 - Januari 2024 

di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan nilai atau faktor yang muncul akibat 

variabel independen (Soesilo, 2019). Variabel dependen pada penelitian ini 

ialah infeksi saluran pernapasan akut pada balita. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah faktor atau nilai yang dapat memengaruhi 

atau mengubah faktor lainnya (Soesilo, 2019). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah status gizi dan kelengkapan imunisasi. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian mengacu pada seluruh entitas atau individu 

yang menjadi fokus sumber data atau subjek penelitian yang akan diperoleh 

(Rifai, 2021).  Populasi dalam penelitian ini balita berusia 12-59 bulan yang 



    

didagnosis ISPA serta berada di wilayah kerja Puskesmas Minasa Upa periode 

Januari - Desember 2022 sebanyak 345 orang.  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian kecil yang mewakili keseluruhan populasi. 

Penting untuk melakukan pengambilan sampel dengan cermat guna 

memastikan bahwa sampel yang dipilih secara akurat mencerminkan 

keseluruhan populasi (Syahza, 2021). Sampel dalam  penelitian ini diambil 

menggunakan pendekatan cross-sectional, yang berarti pengamatan 

dilakukan pada satu saat tertentu tanpa adanya tindak lanjut terhadap subjek 

yang diamati. Besarnya sampel ditentukan melalui rumus Slovin: 

  
  

       
 

  
   

           
 

  
   

    
        

                            78         

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

N  = jumlah populasi 

e     = persentase kelonggaran kesalahan pengambilan 

sampel yang masih bisa ditoleransi 

Hasil perhitungan banyak sampel menggunakan rumus Slovin adalah 

78 sampel.  



    

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purpossive 

sampling. Purposive sampling yaitu sampel dipilih dari populasi dengan 

mempertimbangkan ciri-ciri atau sifat khusus yang ada di dalam populasi 

tersebut, dan pemilihan sampel ini didasarkan pada tujuan penelitian.  

1. Kriteria Inklusi 

a. Balita yang menjadi pasien di Puskesmas Minasa Upa 

b. Balita berusia 12-59 bulan 

c. Balita dengan data rekam medik lengkap 

d. Balita yang didiagnosis ISPA oleh dokter di Puskesmas Minasa 

Upa 

2. Kriteria Eksklusi 

a. Balita yang lahir prematur 

b. Balita dengan riwayat BBLR 

c. Balita yang memiliki kelainan bawaan 

d. Balita dengan penyakit infeksi penyerta 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam hal ini, data 

sekunder diambil dari rekam medis pasien dan buku data imunisasi 

puskesmas yang berisi informasi kelengkapan imunisasi balita.  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing  



    

Tahap ini merupakan langkah pemeriksaan dan koreksi terhadap data 

yang telah dikumpulkan. Hal ini diperlukan karena adanya potensi bahwa 

data mentah mungkin tidak memenuhi kriteria atau tidak sesuai dengan 

keperluan penelitian. 

a. Coding  

Pengkodean data dengan memberikan kode-kode khusus pada setiap 

data, termasuk memberikan kategori untuk data dengan karakteristik yang 

serupa. Hal ini bertujuan bertujuan untuk mengubah data kualitatif menjadi 

data kuantitatif. 

c. Tabulating  

Tabulasi melibatkan pengaturan data ke dalam bentuk tabel dengan 

membuat tabel yang berisi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. 

2. Analisis Data 

Tujuan dari analisis data dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

dan membuktikan hipotesis penelitian yang berfokus pada pengaruh tiap 

variabel ISPA pada balita. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi 

Statitiscal Program for Social Science (SPSS). Data yang dianalisis sebagai 

berikut : 

a. Analisis Univariat 

Melibatkan tabel distribusi frekuensi, nilai mean (rata-rata), dan 

median (nilai tengah) dari variabel dependen dan independen. Analisis ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran tentang distribusi dan frekuensi dari 

setiap variabel. 

b. Analisis Bivariat 

Menggunakan uji Chi square untuk mengidentifikasi apakah ada 

hubungan antara variabel-variabel tertentu. Tujuan dari analisis ini adalah 



    

Menyusunاproposalاpenelitian 

Memperolehاpersetujuanاdariاpembimbingاdanا

penguji 

Membuatاsuratاperizinanاpenelitianاdariاpihakا
ProdiاPendidikanاDokterاyangاditujukanاkepadaا

kepalaاPuskesmasاMinasaاUpaاKotaاMakassar  

Pengambilanاsampelاdenganاteknikاpurposive 

sampling danاsesuaiاdenganاkriteriaاinklusiاdanا

kriteriaاeksklusi 

Memasukkanاdataاdanاmelakukanاanalisisاdataا

denganاSPSSا 

Penyajianاhasilاdataاdalamاbentukاtabelاdanا
penjelasanاdalamاbentukاnarasi 

 

Penelitiاmembuatاkesimpulanاdanاhasilاpenelitian 

Penelitiاmengambilاdataاdiاwilayahاkerjaا

PuskesmasاMinasaاUpaاKotaاMakassar 

untuk mengetahui keberadaan atau tidaknya hubungan antar variabel yang 

sedang diteliti. 

 

H.  Alur Penelitian 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Bagan 3 Alur Penelitian  



    

I. Penyajian Data 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan melalui 

narasi. Data-data yang diperoleh dari penelitian disusun secara terstruktur 

dalam tabel untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Selain itu, 

penjelasan lebih lanjut tentang data juga disampaikan dalam bentuk narasi, 

yang memberikan interpretasi dan konteks dari informasi yang terdapat 

dalam tabel. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat 

diakses dengan jelas dan akurat oleh pembaca, serta memungkinkan 

interpretasi yang tepat mengenai temuan penelitian. 

J. Etika Penelitian 

Setelah peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian 

kepada komite etik penelitian kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mendapatkan 

ethical clearance, peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya 

seperti: 

1. Peneliti perlu membawa surat pengantar sebagai permohonan izin 

untuk melakukan penelitian kepada pihak terkait. 

2. Dalam upaya menghormati dan menjaga privasi subjek penelitian, 

peneliti harus menghindari mencantumkan identitas lengkap atau 

nomor rekam medik pasien saat proses pengambilan data. Sebagai 

gantinya, peneliti dapat menggunakan inisial sebagai pengganti 

identitas pasien 

3. Peneliti tidak boleh memaksa atau mengintervensi subjek 

penelitian dalam proses pengambilan data 



    

4. Peneliti harus memberikan manfaat kepada semua pihak yang 

terlibat dalam penelitian 

  



    

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

Penelitian ini terealisasi di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar 

pada bulan Januari tahun 2024. Partisipasi dalam penelitian ini melibatkan 

total 106 responden, terdiri dari 71 responden balita yang didiagnosis Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan 35 responden balita yang tidak 

mengalami ISPA. Informasi rinci mengenai hasil penelitian dapat ditemukan 

melalui tabel dan penjelasan yang tersedia. 

1. Karakteristik Responden 

Tabel 4. Distribusi Karakteristik dan Variabel Sampel Penelitian 

Karakterisik 
Responden 

Status Gizi Kelengkapan 
Imunisasi 

Kejadian ISPA Total 

 Kurang 
n (%) 

Baik 
n (%) 

Tidak 
lengkap 

n (%) 

Lengkap 
n (%) 

ISPA 
n (%) 

Tidak 
ISPA 
n (%) 

 

Usia  
12-35 bulan 

29 
(43.9%) 

37 
(56.1%) 

25 
(37.9%) 

41 
(62.1%) 

45 
(68.2%) 

21 
(31.8%) 

66 

36-59 bulan 15 
(37.5%) 

 

25 
(62.5%) 

18 
(45%) 

22 
(55%) 

26 
(65%) 

14 
(35%) 

40 

Jenis 
Kelamin 
 Laki laki 

16  
(32%) 

34 
(68%) 

18 
(36%) 

32 
(64%) 

30 
(60%) 

20 
(40%) 

50 

 Perempuan 28 
(50%) 

28 
(50%) 

25 
(44.6%) 

31 
(55.4%) 

41 
(73.2%) 

15 
(26.8%) 

56 

Sumber: Data Sekunder 

Pada Tabel 4 di atas, tergambar distribusi karakteristik responden dari 

total sampel sebanyak 106, mencakup parameter usia dan jenis kelamin. Pada 



    

parameter usia, ditemukan bahwa sebagian besar responden, yaitu 66 orang 

(62.3%) tergolong dalam kelompok usia 12-35 bulan. Mayoritas balita pada 

rentang usia tersebut disertai status gizi baik sebanyak 25 orang (62.5%), 

mendapatkan imunisasi pentabio lengkap sebanyak 22 orang (55%), 

mengalami ISPA sebanyak 45 orang (68.2%). 

Balita berusia 36-59 bulan sebanyak 40 orang (37.7%). Mayoritas 

balita pada rentang usia tersebut disertai status gizi baik sebanyak 25 

(62.5%), tidak mendapatkan imunisasi pentabio lengkap sebanyak 41 (62.1%), 

mengalami ISPA sebanyak 26 orang (65%). 

Karakteristik responden dalam hal jenis kelamin menunjukkan 

sebanyak 50 responden (47.2%) berjenis kelamin laki-laki. Balita berjenis 

kelamin laki-laki mayoritas disertai status gizi baik sebanyak 34 orang (68%), 

mendapatkan imunisasi pentabio lengkap sebanyak 32 orang (64%), 

mengalami ISPA sebanyak 30 orang (60%). 

Responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 56 orang (52.8%) . 

Balita berjenis kelamin perempuan status gizi kurang sebanyak 28 orang 

(50%), status gizi baik sebanyak 28 (50%) mendapatkan imunisasi pentabio 

lengkap sebanyak 31 (55.4%), mengalami ISPA sebanyak 41 orang (73.2%).  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang terdapat dalam tabel 4 dapat 

dijelaskan bahwa sebagian besar responden memiliki status gizi baik, yaitu 

sebanyak 62 orang (58.5%). Sebaliknya, terdapat sejumlah kecil responden 

yang memiliki status gizi kurang, berjumlah 44 orang (41.5%). Balita dengan 



    

imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) lengkap berjumlah 63 orang (59.4%) dan 

imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) tidak lengkap berjumlah 43 orang (40.6%). 

Balita yang mengalami ISPA berjumlah 71 orang (67%) dan yang tidak 

mengalami ISPA sebanyak (35%). 

2. Analisis Bivariat 

Tabel  . Hubungan Status Gizi dengan Kejadian ISPA pada Balita di Puskesmas 
Minasa Upa Kota Makassar 

Status Gizi 

Kejadian ISPA 

p-value 

 
 

PR 
(CI 95%) 

ISPA 
Tidak 
ISPA 

Total 

n (%) n (%) n (%) 
Kurang 
Baik 

40 
31 

90.9 
50 

4 
31 

9.1 
50 

44 
62 

100 
100 0.000* 

10.000 
(3.192-
31.331) Total 71  35  106  

* Chi-square test 
Sumber: Data Sekunder 

Pada tabel 5. disajikan hasil uji Chi square yang mengevaluasi 

hubungan antara status gizi dengan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas 

Minasa Upa Kota Makassar. Ditemukan bahwa balita yang memiliki status 

gizi kurang sebagian besar mengalami ISPA berjumlah 40 orang (90.9%). 

Adapun terdapat balita yang memiliki status gizi kurang, tetapi tidak 

mengalami ISPA berjumlah 4 orang (9.1%). Adapun balita dengan status gizi 

baik, ditemukan sebagian tidak mengalami ISPA sebanyak 31 orang (50%). 

Sementara sebanyak 31 orang (50%) lainnya mengalami ISPA. Hasil dalam 

penelitian ini didapatkan nilai p-value status gizi dan ISPA pada balita adalah 

0,000 sesuai dengan nilai α < 0,05. 

Hasil penelitian didapatkan faktor risiko PR didapatkan nilai 10.000 > 

1 dan merupakan faktor risiko sehingga prevalence ratio bermakna. Secara 

statistik dapat diartikan bahwa responden dengan status gizi kurang berisiko 



    

10 kali untuk mengalami ISPA dibandingkan responden dengan status gizi 

baik. 

 

Tabel  . Hubungan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian ISPA di 
Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar 

Kelengkapan 
Imunisasi 

Kejadian ISPA 

p-value 

 
 

PR 
(CI 95%) 

ISPA 
Tidak 
ISPA 

Total 

n (%) n (%) n (%) 

Tidak Lengkap 
Lengkap 

36 
35 

83.7 
55.6 

7 
28 

16.3 
44.4 

43 
63 

100 
100 0.002* 

4.114 
(1.591-
10.638) Total 71  35  106  

* Chi-square test 
Sumber: Data Sekunder 

Dalam Tabel 6, disajikan hasil uji Chi-square yang menginvestigasi 

keterkaitan antara kelengkapan imunisasi pentabio (DPT-HB-Hib) dengan 

kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada balita di Puskesmas 

Minasa Upa Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita yang 

tidak menerima imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) secara lengkap memiliki 

kecenderungan untuk mengalami ISPA, yakni sebanyak 36 individu (83.7%). 

Sebaliknya, sejumlah kecil balita yang tidak mendapatkan imunisasi pentabio 

(DPT-HB-HiB)  secara lengkap tetapi tidak mengalami ISPA tercatat sebanyak 

7 individu (16.3%). Adapun balita yang mendapatkan imunisasi pentabio 

(DPT-HB-HiB) lengkap yang tidak mengalami ISPA sebanyak 28 orang 

(44.4%). Balita yang yang mendapatkan imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) 

lengkap namun mengalami ISPA berjumlah 35 orang (55.6%). Hasil uji Chi 

square pada penelitian ini memberikan nilai p-value sebesar 0.002, 

memenuhi kriteria nilai α < 0.05. Hasil penelitian didapatkan faktor risiko PR 



    

didapatkan nilai 4,114 > 1 dan merupakan faktor risiko sehingga prevalence 

ratio bermakna. Secara statistik dapat diartikan bahwa responden yang tidak 

mendapatkan imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB)  lengkap berisiko 4,114 kali 

untuk mengalami ISPA dibandingkan responden yang mendapatkan 

imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) lengkap. 

B. Pembahasan  

1. Karakteristik Responden 

a. Usia 

Dari hasil penelitian terdapat 106 balita yang menjadi responden di 

Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2022, didapatkan balita yang 

berusia 12-35 bulan paling banyak berkunjung dibanding balita berusia 36-59 

bulan.  Hal ini relevan dengan penelitian (Lalu et al., 2020) terdapat 59 

responden (58.4%) berusia 12-59 bulan dan 42 responden (41.6%) berusia 36-

59 bulan. Kemungkinan ini dapat terjadi karena keberadaan faktor imunitas 

yang cenderung belum matang pada rentang usia tersebut. Pada kelompok 

usia yang lebih muda, perkembangan sistem kekebalan tubuh belum 

mencapai tingkat optimal (Dagne et al., 2020). 

b. Jenis Kelamin 

Dari hasil penelitian terdapat 106 balita yang menjadi responden di 

Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2022. Didapatkan balita 

berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 56 orang (52.8%), 

sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 50 orang (47.2%).  Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Lea et al., 2022). Laki-laki 

secara alami dinilai memiliki kerentanan yang lebih tinggi karena sistem 

kekebalan tubuhnya dianggap lebih lemah dibandingkan dengan anak 



    

perempuan (JD et al., 2017). Faktor kromosom mempengaruhi kondisi ini, 

menyebabkan bayi laki-laki memiliki kekuatan biologis yang cenderung lebih 

rendah dibandingkan dengan bayi perempuan. Secara biologis, perempuan 

memiliki dua kromosom X, sedangkan laki-laki memiliki satu kromosom X 

dan satu kromosom Y. Kromosom X dikenal berperan dalam mengatur 

berbagai respons dari sistem kekebalan tubuh dan mengandung gen-gen 

yang terkait dengan imunitas, menjadikannya memiliki jumlah gen terbesar 

dalam seluruh genom (Bianchi et al., 2012). 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Intan Kamala Aisyiah, Eka Trio 

Effandilus, 2023) yang menyatakan kejadian ISPA banyak didapatkan pada 

jenis kelamin laki-laki. Anak laki-laki seringkali menunjukkan tingkat 

aktivitas fisik yang lebih tinggi dan lebih suka bermain di luar ruangan. 

Tingginya aktivitas fisik dan paparan terhadap unsur di luar ruangan dapat 

meningkatkan risiko terhadap paparan agen penyebab ISPA. Lebih lanjut, 

tingkat keberanian dan eksplorasi yang lebih tinggi pada anak laki-laki dapat 

membuat mereka lebih rentan terhadap kontak dengan individu atau 

lingkungan yang dapat menyebarkan infeksi. 

Menurut peneliti, kemungkinan terjadinya ketidak sesuaian hasil 

penelitian ini dengan teori tersebut karena pada kenyataannya, pada era 

modern ini, tidak terdapat perbedaan signifikan antara tempat bermain 

balita perempuan dan laki-laki. Saat ini, frekuensi bermain di luar ruangan 

bagi balita laki-laki dan perempuan cenderung serupa, karena 

berkembangnya teknologi dan ragam permainan outdoor semakin bervariasi. 

Oleh karena itu, teori yang menyatakan bahwa Infeksi Saluran Pernapasan 

Akut (ISPA) lebih sering terjadi pada balita laki-laki karena lebih banyak 

bermain di luar rumah dianggap tidak sesuai dengan hasil penelitian ini. 



    

2. Status Gizi 

Hasil dari penelitian ini mencerminkan bahwa mayoritas balita 

menunjukkan status gizi yang baik, yakni sebanyak 62 orang (58.5%). Di sisi 

lain, jumlah responden yang mengalami status gizi kurang relatif kecil, yaitu 

sebanyak 44 orang (41.5%). Hasil ini relevan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan (Haris et al., 2022), di mana mayoritas balita menunjukkan status 

gizi baik, mencakup 109 responden (87,20%), sementara 16 responden 

balita (12,80%) memiliki status gizi kurang. Proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang didukung oleh status gizi yang optimal dapat 

meningkatkan kesehatan dan respons sistem kekebalan tubuh (Nurjamillah & 

Dwiriani, 2022).  Menurut peneliti, hal ini dapat menggambarkan bahwa para 

ibu memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga status gizi anak balita 

mereka. Asupan nutrisi yang cukup pada fase perkembangan ini dapat 

memengaruhi kesehatan mental, fisik, dan kognitif anak hingga ke tahap 

dewasa. 

3. Kelengkapan Imunisasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total sampel yaitu 106  

responden terdapat balita yang tidak menerima imunisasi pentabio (DPT-HB-

HiB) secara lengkap sebanyak 43 (40.6%) orang sedangkan balita yang 

mendapatkan imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB) secara lengkap sebanyak 63 

orang (59.4%). Peneletian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

(Komala et al., 2022) yang menyatakan mayoritas responden memiliki status 

imunisasi pentabio (DPT-HB-HiB)  lengkap sebanyak 268 orang (83.8%) dan 

sebagian kecil lainnya yang tidak mendapatkan imunisasi pentabio lengkap 

sebanyak 52 orang (16.3%). Imunisasi terhadap suatu penyakit hanya akan 

memberikan kekebalan atau resistensi pada penyakit itu saja, sehingga untuk 



    

terhindar dari penyakit lain diperlukan imunisasi lainnya. Tujuan diberikan 

imunisasi adalah harapan anak menjadi kebal terhadap penyakit sehingga 

dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas serta dapat mengurangi 

kecacatan akibat penyakit tertentu. Imunisasi merupakan peranan penting 

dalam menciptakan daya tahan tubuh Balita (Rahayuningrum & Nur, 2021). 

Menurut peneliti, orang tua dengan pengetahuan imunisasi yang baik akan 

cenderung memberikan anaknya imunisasi dasar yang lengkap dan 

memperhatikan jadwal pemberiannya. 

4. Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari 106 balita yang 

menjadi subjek penelitian, sebanyak 71 balita (67%) mengalami insiden 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), sementara 35 balita (33%) tidak 

mengalami ISPA. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Afriani, 2020) di Puskesmas Cikuya Tahun 2022. Dalam 

penelitian tersebut, dari total 108 balita, 76 balita (70.4%) mengalami 

penyakit ISPA, sementara 32 balita tidak mengalami ISPA. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kejadian ISPA pada balita lebih dominan dibandingkan 

dengan balita yang tidak mengalami ISPA. Kejadian ISPA pada balita dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor pemicu, termasuk imunisasi yang tidak 

lengkap dan status gizi yang kurang. ISPA sendiri merupakan sekumpulan 

penyakit yang menyerang saluran pernapasan, dengan penyebabnya 

melibatkan berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. 

5. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan 

Akut pada Balita  

Dalam penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar balita 

yang mengalami status gizi kurang juga mengalami insiden Infeksi Saluran 



    

Pernapasan Akut (ISPA), jumlahnya mencapai 40 orang (90.9%). Sementara 

itu, pada kelompok balita dengan status gizi baik, terdapat 31 balita yang 

tidak mengalami ISPA (50%) dan 31 balita lainnya yang mengalami ISPA 

(50%). Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan 

antara status gizi dan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada 

balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar dengan nilai p-value 0,000  < 

0,05. Pada kondisi gizi yang semakin memburuk, respons sistem kekebalan 

tubuh cenderung melemah, menyebabkan penurunan kemampuan tubuh 

untuk melawan infeksi. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menyebabkan 

gangguan pertumbuhan, penurunan imunitas, dan kerusakan mukosa, 

termasuk mukosa saluran nafas (CDC, 2021). Menurunnya imunitas dan 

kerusakan mukosa memegang peran utama dalam jalannya proses 

patogenesis penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kondisi ini, 

pada gilirannya, dapat mempermudah agen-agen infeksius untuk masuk ke 

dalam sistem pertahanan tubuh. 

Hasil penelitian ini memberikan dukungan terhadap hipotesis 

alternatif bahwa status gizi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kejadian ISPA pada balita. Kejadian penyakit ISPA secara dominan ditemukan 

pada kelompok balita dengan status gizi kurang. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya oleh (Rahayuningrum & Nur, 2021) yang berjudul 

"Hubungan Status Gizi dan Status Imunisasi dengan Kejadian Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut pada Balita di Kota Padang". Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa proporsi kejadian ISPA lebih tinggi pada balita dengan 

status gizi kurang (90.2%). Analisis statistik dengan uji Chi-square 

menunjukkan nilai p-value sebesar 0.000 < 0.05. Penyakit infeksi dan keadaan 

gizi kurang merupakan hubungan timbal balik dan sebab akibat. Penyakit 



    

infeksi dapat memperburuk status gizi dan seseorang dengan status gizi yang 

buruk menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Tubuh mempunyai cukup 

kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap penyakit infeksi dalam 

keadaan gizi yang baik (Widyawati et al., 2020). Jika keadaan gizi semakin 

buruk maka reaksi kekebalan tubuh akan menurun dan menyebabkan 

kemampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap serangan infeksi 

menjadi turun. Balita yang mengalami status gizi kurang memiliki 

kemungkinan lebih besar untuk mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA) (Widyawati et al., 2020). Menurut peneliti, jika kondisi gizi mengalami 

kekurangan, ini akan mengakibatkan penurunan ketahanan tubuh, sementara 

virulensi patogen meningkat, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang 

berpotensi memicu infeksi. Salah satu faktor utama yang berkontribusi dalam 

menjaga keseimbangan ini adalah status gizi individu. Anak balita yang 

mengalami kekurangan gizi lebih rentan terhadap Infeksi Saluran Pernapasan 

Akut (ISPA) dibandingkan dengan mereka yang memiliki status gizi normal, 

karena sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah. Oleh karena itu, penting 

untuk melakukan intervensi yang fokus pada perbaikan status gizi, terutama 

mulai dari usia bayi hingga balita. 

Dari analisis data, ditemukan bahwa ada balita yang memiliki status 

gizi yang baik, tetapi mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). 

Penting untuk dicatat bahwa ISPA pada balita tidak hanya dipengaruhi oleh 

status gizi mereka, tetapi juga oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

variabel yang diteliti, seperti riwayat pemberian ASI eksklusif, kepadatan 

hunian, perilaku merokok anggota keluarga, dan pendapatan orang tua. 



    

4. Hubungan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut pada Balita 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa balita dengan status 

imunisasi pentabio tidak lengkap mayoritas mengalami Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut (ISPA) dengan persentase 83.7%. Sementara balita yang 

memiliki status imunisasi lengkap mayoritas tidak mengalami ISPA. Hasil 

analisis Chi-square menunjukkan p-value (0,002) < α(0,05), mengindikasikan 

adanya hubungan yang signifikan antara kelengkapan imunisasi dan kejadian 

ISPA pada balita di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar. Hasil penelitian ini 

relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahayuningrum & Nur, 

2021), di mana sebagian besar balita yang mengalami ISPA memiliki status 

imunisasi tidak lengkap sebanyak 78,2%, dibandingkan dengan balita yang 

memiliki status imunisasi lengkap sebanyak 22,6%. Hasil uji statistik 

menggunakan uji Chi-square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000, yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara status imunisasi dan 

kejadian ISPA pada balita di Puskesmas Lubuk Buaya Padang pada tahun 

2019. 

Kelengkapan vaksin Pentabio dapat berpotensi memengaruhi kejadian 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada balita. Salah satu mekanisme 

utama vaksin dalam kelengkapan ini adalah vaksin Difteri. Dalam 

komposisinya, vaksin DPT mengandung antigen dari bakteri Corynebacterium 

diphtheriae, penyebab difteri. Proses imunisasi merangsang sistem kekebalan 

tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat mengenali dan melawan 

bakteri tersebut. Begitu juga dengan vaksin Pertusis dalam kelengkapan 

Pentabio, yang mengandung antigen dari Bordetella pertussis, penyebab 

batuk rejan. Antibodi yang dihasilkan melalui vaksinasi memberikan 



    

perlindungan terhadap infeksi dan mencegah perkembangan penyakit. 

Keduanya bekerja sinergis untuk memperkuat respons kekebalan tubuh, yang 

dapat berperan dalam mengurangi risiko terjadinya ISPA pada balita (Plotkin 

et al., 2018). Vaksin Haemophilus influenzae tipe B (HiB) beroperasi melalui 

stimulasi respons imun tubuh untuk menghasilkan perlindungan alami, yaitu 

antibodi, terhadap patogen penyebab penyakit ini (WHO, 2016). Komponen 

utama vaksin ini berasal dari polisakarida gula yang melapisi bakteri 

tersebut. Antibodi yang dihasilkan sebagai respons terhadap polisakarida Hib 

tersebut bertindak sebagai bentuk perlindungan terhadap infeksi tersebut 

(Offit, 2020). Vaksin ini termasuk dalam kategori vaksin konjugat, di mana 

polisakarida PRP (polyribosylribitol phosphate) dihubungkan dengan suatu 

protein pembawa. Proses penghubungan, yang disebut konjugasi, merupakan 

elemen kunci yang membuat vaksin mampu efektif dalam memicu respons 

kekebalan terhadap bakteri Haemophilus influenzae tipe B (CDC, 2021).  

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Haris et 

al., 2022) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara status 

imunisasi dan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada balita di 

wilayah kerja Puskesmas Padongko. Hal ini diindikasikan oleh p-value 

sebesar 0,737. Balita yang telah menerima imunisasi lengkap namun 

mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menunjukkan bahwa 

kejadian ISPA tidak terjadi secara langsung setelah pemberian imunisasi, 

melainkan mungkin terjadi beberapa waktu setelahnya. Menurut peneliti, 

Imunisasi seperti pentabio (DPT-HB-HiB) bertindak sebagai salah satu 

langkah preventif untuk mengurangi kemungkinan kejadian ISPA pada balita. 

Walaupun balita telah mendapatkan imunisasi lengkap, kejadian ISPA pada 

mereka tetap mungkin terjadi, terutama jika belum mencapai tingkat optimal. 



    

Dengan demikian, penting untuk menyadari bahwa imunisasi memiliki peran 

terutama dalam mencegah faktor risiko yang terkait dengan ISPA, meskipun 

tidak menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap penyakit tersebut. Dari 

analisis data, ditemukan bahwa masih ada balita yang mendpatkan imunisasi 

pentabio lengkap, tetapi mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). 

Penting untuk dicatat bahwa ISPA pada balita tidak hanya dipengaruhi oleh 

kelengkapan imunisasi peentabio mereka, tetapi juga oleh faktor lain yang 

tidak termasuk dalam variabel yang diteliti, seperti riwayat pemberian ASI 

eksklusif, kepadatan hunian, perilaku merokok anggota keluarga, dan 

pendapatan orang tua. 

C. Keterbatasan 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar pada 

bulan Januari 2024 ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut. 

1. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga 

validitas data tidak dapat dikontrol oleh peneliti. 

2. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel perancu yang tidak dapat 

peneliti kendalikan, yaitu tingkat pendapatan orang tua, kepadatan 

hunian, perilaku merokok anggota keluarga, serta riwayat pemberian ASI 

eksklusif. 



    

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan 

untuk mengevaluasi hubungan antara status gizi dan kelengkapan imunisasi 

dengan kejadian infeksi saluran pernapasan akut pada balita di Puskesmas 

Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2022 menggunakan uji Chi square, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan 

kejadian ISPA pada balita dengan p-value 0 000. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara kelegkapan imunisasi  

dengan kejadian ISPA pada balita dengan p-value 0 002. 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

Saran untuk masyarakat terkhusus orang tua agar lebih memerhatikan 

pentingnya pemeliharaan status gizi yang optimal dan kelengkapan imunisasi 

bagi balita serta mampu mengenali faktor-faktor lainnya yang dapat 

meningkatkan risiko terjadinya  Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan petugas kesehatan mengisi data rekam medis dengan 

lengkap dan menggunakan penulisan yang jelas, atau menyediakan sistem 

rekam medik elektronik untuk mempermudah penelitian kasus oleh para 

peneliti. 



    

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat berfungsi sebagai dasar data, direkomendasikan untuk memperluas 

penelitian dengan memasukkan imunisasi dasar PCV dan variabel tambahan 

lainnya yang terkait dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). 

Penelitian yang lebih lanjut juga dapat memperluas cakupan wilayah 

geografis atau melibatkan puskesmas di berbagai lokasi di Kota Makassar, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. 
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Lampiran 6: Master Tabel 

NoNNo 
Nomor 

RM Nama Domisili 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

(bulan) 

Berat 
Badan 

(kg) 

Status 
Gizi 

(BB/U) 
Kelengkapan 

Imunisasi Diagnosis 

1 150004 An. AMG Katangka Laki - laki 20 9  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

2 .016096 An. ANR Minasa Upa Perempuan 37 10,7  Kurang Lengkap ISPA 

3 .060116 An. APA Minasa Upa Perempuan 19 8,5  Normal Lengkap ISPA 

4 .140209 An. A Minasa Upa Laki - laki 39 11,3  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

5 140133 An. AR Katangka Laki - laki 16 8,6  Normal Lengkap ISPA 

6 .020080 An. AA Minasa Upa Laki - laki 17 8,5  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

7 194048 An. AH Minasa Upa Laki - laki 12 9,6  Normal Tidak Lengkap Tidak ISPA 

8 180091 An. AA Minasa Upa Perempuan 19 10,5  Normal Lengkap Tidak ISPA 

9 140145 An. ASK Minasa Upa Perempuan 25 10  Normal Tidak Lengkap ISPA 

10 .090101 An. AA Minasa Upa Laki - laki 16 11,2  Normal Lengkap Tidak ISPA 

11 .060143 An. AAR Minasa Upa Laki - laki 37 10,8  Kurang Lengkap ISPA 

12 .090152 An. AD Minasa Upa Laki - laki 32 9,7  Kurang Lengkap ISPA 

13 193819 An. AA Minasa Upa Perempuan 12 7,7  Normal Lengkap Tidak ISPA 

14 192849 An. AZ Minasa Upa Perempuan 25 10,5  Normal Lengkap ISPA 

15 .013375 An. AM Katangka Perempuan 54 12,5  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

16 .015663 An. AZ Minasa Upa Perempuan 43 14,1  Normal Tidak Lengkap ISPA 

17 192672 An. AU Minasa Upa Laki - laki 36 8,8  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

18 .020061 An. AM Minasa Upa Perempuan 15 7,4  Kurang Lengkap ISPA 

19 .011769 An. AZ Minasa Upa Perempuan 47 14  Normal Lengkap Tidak ISPA 

20 194788 An. AK Minasa Upa Perempuan 12 10,5  Normal Tidak Lengkap Tidak ISPA 



    

21 110061 An. ARS Minasa Upa Laki - laki 20 9,9  Normal Lengkap Tidak ISPA 

22 17014 An. A Minasa Upa Perempuan 18 9,5  Normal Tidak Lengkap ISPA 

23 .070107 An. AF Minasa Upa Perempuan 14 8  Normal Lengkap ISPA 

24 193060 An. A Minasa Upa Perempuan 14 8  Normal Lengkap ISPA 

25 .050007 An. A Minasa Upa Laki - laki 22 8,9  Kurang Lengkap ISPA 

26 140057 An. A Minasa Upa Perempuan 14 6,4  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

27 193192 An. ATM Minasa Upa Perempuan 23 8,1  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

28 193352 An. AR Minasa Upa Laki - laki 19 10,1  Normal Lengkap Tidak ISPA 

29 .010120 An. AA Katangka Perempuan 33 9,8  Kurang Lengkap ISPA 

30 192969 An. AK Minasa Upa Perempuan 24 11,7  Normal Tidak Lengkap ISPA 

31 192970 An. AA Minasa Upa Laki - laki 35 12,1  Normal Lengkap Tidak ISPA 

32 140202 An. B Minasa Upa Laki - laki 15 10,3  Normal Tidak Lengkap ISPA 

33 180105 An. DMA Minasa Upa Perempuan 14 8,5  Normal Lengkap ISPA 

34 140155 An. AF Minasa Upa Perempuan 18 8  Kurang Lengkap ISPA 

35 180050 An. AP Minasa Upa Laki - laki 56 17,5  Normal Tidak Lengkap ISPA 

36 .053101 An. F Minasa Upa Perempuan 24 12  Normal Tidak Lengkap Tidak ISPA 

37 140234 An. AN Minasa Upa Perempuan 22 8  Kurang Lengkap ISPA 

38 .050181 An. AP Minasa Upa Perempuan 18 8,9  Normal Lengkap ISPA 

39 .010213 An. AA Minasa Upa Perempuan 57 12  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

40 180086 An. F Minasa Upa Laki - laki 22 11,2  Normal Lengkap Tidak ISPA 

41 160109 An. GRA Minasa Upa Laki - laki 17 12  Normal Tidak Lengkap Tidak ISPA 

42 .050222 An. HNI Minasa Upa Laki - laki 54 14,8  Normal Lengkap ISPA 

43 130149 An. H Minasa Upa Perempuan 17 7,6  Kurang Lengkap ISPA 

44 10705 An. H Katangka Perempuan 49 14,4  Normal Lengkap Tidak ISPA 



    

45 180017 An. AI Minasa Upa Perempuan 47 13,5  Normal Tidak Lengkap Tidak ISPA 

46 191185 An. I Katangka Perempuan 14 6,9  Kurang Lengkap ISPA 

47 140106 An. AH Minasa Upa Perempuan 37 16,3  Normal Lengkap ISPA 

48 .010090 An. J Minasa Upa Perempuan 27 9,6  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

49 180020 An. AI Minasa Upa Laki - laki 52 14,5  Normal Lengkap ISPA 

50 .040132 An. AT Minasa Upa Perempuan 14 7,6  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

51 .010006 An. K Katangka Perempuan 36 13,7  Normal Tidak Lengkap ISPA 

52 130715 An. AM Minasa Upa Laki - laki 37 13,6  Normal Lengkap Tidak ISPA 

53 .011544 An. K Minasa Upa Perempuan 47 13,6  Normal Tidak Lengkap ISPA 

54 193900 An. AA Minasa Upa Laki - laki 15 8,8  Normal Lengkap ISPA 

55 .090146 An. KAG Minasa Upa Laki - laki 24 10,3  Normal Lengkap ISPA 

56 130119 An. LIH Minasa Upa Perempuan 24 12,1  Normal Lengkap Tidak ISPA 

57 .020089 An. AV Katangka Perempuan 32 11,1  Normal Lengkap Tidak ISPA 

58 192108 An. MDL Minasa Upa Perempuan 15 7,1  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

59 191933 An. AE Katangka Perempuan 15 7,1  Kurang Lengkap ISPA 

60 194093 An. M Minasa Upa Perempuan 42 13,9  Normal Lengkap Tidak ISPA 

61 150079 An. M Minasa Upa Perempuan 36 17,6  Normal Lengkap Tidak ISPA 

62 193051 An. M Minasa Upa Perempuan 19 8  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

63 .020054 An. MHR Katangka Perempuan 32 10,6  Normal Tidak Lengkap ISPA 

64 130124 An. AA Minasa Upa Laki - laki 41 12  Normal Tidak Lengkap Tidak ISPA 

65 190314 An. AA Minasa Upa Laki - laki 45 11,7  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

66 .010078 An. AA Minasa Upa Laki - laki 13 9  Normal Tidak Lengkap ISPA 

67 194488 An. AA Minasa Upa Laki - laki 57 15  Normal Lengkap ISPA 

68 19970 An. AA Minasa Upa Laki - laki 48 13  Normal Lengkap ISPA 



    

69 160243 An. AF Minasa Upa Laki - laki 15 8,6  Normal Lengkap ISPA 

70 .015378 An. AH Minasa Upa Laki - laki 42 11,8  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

71 .080042 
An. 
MYAH Minasa Upa Laki - laki 15 8,1 

 Kurang 
Lengkap Tidak ISPA 

72 .013899 An. MAC Minasa Upa Laki - laki 13 13,2  Normal Tidak Lengkap Tidak ISPA 

73 .050293 An. AA Minasa Upa Laki - laki 44 13,4  Normal Lengkap Tidak ISPA 

74 190429 An. MDH Minasa Upa Laki - laki 47 13,4  Normal Tidak Lengkap ISPA 

75 170117 An. AG Minasa Upa Laki - laki 32 10,3  Kurang Lengkap ISPA 

76 180143 An. AG Minasa Upa Laki - laki 19 8,8  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

77 193081 An. AK Minasa Upa Laki - laki 21 7,4  Kurang Lengkap ISPA 

78 170152 An. AZ Minasa Upa Laki - laki 26 9,2  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

79 130105 An. MFA Minasa Upa Laki - laki 30 12,4  Normal Lengkap Tidak ISPA 

80 170160 An. AR Minasa Upa Laki - laki 24 11,5  Kurang Lengkap ISPA 

81 180080 An. AR Minasa Upa Perempuan 19 8,7  Kurang Lengkap ISPA 

82 .090141 An. AA Minasa Upa Perempuan 20 7,8  Kurang Lengkap ISPA 

83 130044 An. AA Minasa Upa Perempuan 24 12,3  Normal Tidak Lengkap ISPA 

84 .008667 An. NAU Minasa Upa Perempuan 55 11,4  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

85 .050118 An. AA Minasa Upa Perempuan 30 9,2  Kurang Lengkap Tidak ISPA 

86 170026 An. AA Minasa Upa Perempuan 20 9  Normal Lengkap Tidak ISPA 

87 192995 An. AA Katangka Perempuan 31 9,3  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

88 .090085 An. NRH Minasa Upa Laki - laki 40 12,4  Normal Lengkap ISPA 

89 .014722 An. O Minasa Upa Perempuan 45 11,1  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

90 192428 An. P Minasa Upa Laki - laki 13 12  Normal Tidak Lengkap ISPA 

91 192518 An. AA Minasa Upa Laki - laki 16 9,3  Normal Lengkap Tidak ISPA 



    

92 .090107 An. AN Minasa Upa Perempuan 58 12,9  Kurang Lengkap Tidak ISPA 

93 .020080 An. AA Minasa Upa Laki - laki 17 19,3  Normal Lengkap Tidak ISPA 

94 .010715 An. R Katangka Laki - laki 42 11,4  Normal Lengkap Tidak ISPA 

95 140103 An. AF Minasa Upa Laki - laki 18 14,8  Normal Tidak Lengkap ISPA 

96 .050080 An. AM Minasa Upa Laki - laki 28 9,8  Kurang Lengkap Tidak ISPA 

97 .015380 An. AH Minasa Upa Perempuan 47 11,7  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

98 110034 An. AK Minasa Upa Perempuan 34 10  Kurang Lengkap ISPA 

99 .050276 An. AR Minasa Upa Perempuan 55 12,9  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

100 .080006 An. SIZ Minasa Upa Perempuan 55 12,2  Kurang Lengkap ISPA 

101 .011008 An. AP Minasa Upa Perempuan 49 13,7  Normal Lengkap Tidak ISPA 

102 .0901224 An. U Minasa Upa Laki - laki 44 14 Normal lengkap Tidak ISPA 

103 .017443 An. U Minasa Upa Laki - laki 41 13,8  Normal Lengkap Tidak ISPA 

104 .014111 An. AF Minasa Upa Perempuan 46 11,5  Kurang Tidak Lengkap ISPA 

105 .013845 An. W Minasa Upa Laki - laki 51 16,2  Normal Lengkap ISPA 

106 .014143 An. YBT Minasa Upa Laki - laki 43 12,1  Normal Lengkap Tidak ISPA 

 

  



    

Lampiran 7: Hasil SPSS 

 . Analisis Univariat 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 50 47.2 47.2 47.2 

Perempuan 56 52.8 52.8 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12-35 bulan 66 62.3 62.3 62.3 

36-59 bulan 40 37.7 37.7 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelengkapan Imunisasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Lengkap 43 40.6 40.6 40.6 

Lengkap 63 59.4 59.4 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

 

Kejadian ISPA 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak ISPA 35 33.0 33.0 33.0 

ISPA 71 67.0 67.0 100.0 

Total 106 100.0 100.0  

Status Gizi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 44 41.5 41.5 41.5 

Baik 62 58.5 58.5 100.0 

Total 106 100.0 100.0  



    

2. Analisis Bivariat 
 

 

Status_Gizi * Kejadian_ISPA Crosstabulation 

 

Kejadian_ISPA 

Total ISPA Tidak ISPA 

Status_Gizi Kurang Count 40 4 44 

Expected Count 29.5 14.5 44.0 

% within Status_Gizi 90.9% 9.1% 100.0% 

Baik Count 31 31 62 

Expected Count 41.5 20.5 62.0 

% within Status_Gizi 50.0% 50.0% 100.0% 

Total Count 71 35 106 

Expected Count 71.0 35.0 106.0 

% within Status_Gizi 67.0% 33.0% 100.0% 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Status_Gizi (Kurang / Baik) 10.000 3.192 31.331 

For cohort Kejadian_ISPA = ISPA 1.818 1.394 2.372 

For cohort Kejadian_ISPA = Tidak ISPA .182 .069 .478 

N of Valid Cases 106   

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 19.474
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 17.669 1 .000   

Likelihood Ratio 21.716 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 19.291 1 .000   

N of Valid Cases 106     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.53. 

b. Computed only for a 2x2 table 



    

 

 

 

 

Kelengkapan_Imunisasi * Kejadian_ISPA Crosstabulation 

 

Kejadian_ISPA 

Total ISPA Tidak ISPA 

Kelengkapan_Imunisasi Tidak Lengkap Count 36 7 43 

Expected Count 28.8 14.2 43.0 

% within 

Kelengkapan_Imunisasi 

83.7% 16.3% 100.0% 

Lengkap Count 35 28 63 

Expected Count 42.2 20.8 63.0 

% within 

Kelengkapan_Imunisasi 

55.6% 44.4% 100.0% 

Total Count 71 35 106 

Expected Count 71.0 35.0 106.0 

% within 

Kelengkapan_Imunisasi 

67.0% 33.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.167
a
 1 .002   

Continuity Correction
b
 7.938 1 .005   

Likelihood Ratio 9.710 1 .002   

Fisher's Exact Test    .003 .002 

Linear-by-Linear Association 9.080 1 .003   

N of Valid Cases 106     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.20. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Kelengkapan_Imunisasi 

(Tidak Lengkap / Lengkap) 

4.114 1.591 10.638 

For cohort Kejadian_ISPA = ISPA 1.507 1.165 1.949 

For cohort Kejadian_ISPA = Tidak ISPA .366 .176 .761 

N of Valid Cases 106   



    

Lampiran  : Dokumentasi 
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