
 

 

 

1 1 

 
 

HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA 

PADA BALITA DI RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA  

TAHUN 2022 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 

Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter 

Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

RESKY LIYANI SYAM 

NIM: 70600120025 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

TAHUN 2024  



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

  



 

iii 
 

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI 

 

  



 

iv 
 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

  



 

v 
 

KATA PENGANTAR  

حِيمِِ نِٱلرَّ حۡم َٰ  بِسۡمِٱللَّهِٱلرَّ

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, kesehatan, kekuatan dan 

kemudahan kepada penulis, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk 

menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Hubungan Status Gizi 

dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten 

Gowa Tahun 2022”. Shalawat serta salam tiada henti dicurahkan kepada 

baginda Nabi Muhammad SAW.  

Proposal ini dibuat sebagai syarat untuk melakukan penelitian dan 

menyusun di Jurusan Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar. Penulis ingin 

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberi dukungan 

baik secara moril maupun materil, karena penulis sadar proposal penelitian 

ini tidak akan selesai  tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak tersebut. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian proposal ini tidak lepas 

dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima 

kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan 

penyusunan proposal ini kepada: 

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar 

beserta seluruh jajarannya. 

2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan 

Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal 



 

vi 
 

administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan 

pendidikan.  

3. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M. Biomed. selaku Sekretaris Program 

Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah 

memberikan ilmunya selama penulis menempuh perkuliahan di Program 

Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar. 

4. dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes. selaku dosen pembimbing I dan dr. Asrul 

Abdul Azis, Sp.P. selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas 

meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan 

baik dalam bentuk arahan, motivasi, serta bimbingan. 

5. Dr. dr. H. Najamuddin, M.Kes. selaku penguji kompetensi dan Prof. Dr. H. 

M. Galib, M., M.A. selaku penguji integrasi keislaman, yang telah 

meluangkan waktu kepada penulis, baik dalam bentuk arahan, bimbingan, 

motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual. 

6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal 

administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis. 

7. Bapak Syamsuddin selaku ayahanda, Ibu Jumaliah selaku ibunda, dan 

Rifsal Risandy Syam selaku saudara saya yang selalu memberikan 

dukungan, doa, dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas semangat 

dan motivasi yang telah memberi kekuatan kepada kami dalam 

menghadapi berbagai tantangan dalam penulisan skripsi ini. 

8. Keluarga kedua saya, teman-teman seperjuangan dari angkatan 2020, 

Aponeu20sis, yang telah memberikan dukungan moril dan  pengetahuan 

dalam perjalanan penulisan skripsi ini.  



 

vii 
 

9. Sahabat-sahabat peneliti, Rifdha Luthfianti Hiskah, Andi Sabrina, Sri 

Deviana Kurniawati, Fakhiratunnisa Amini, Elvirazana Kurnia Sari Putri, 

sebagai sahabat yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi 

kepada penulis sehingga dapat melalui semua tantangan dengan baik. 

10. Sumber referensi dan literatur yang digunakan dalam proses penelitian 

ini, yang telah memberikan landasan teori dan pemahaman yang 

mendalam. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam proposal penelitian ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Makassar, 21 Oktober 2023 

 Penyusun   

 

         

  Resky Liyani Syam 

  NIM :70600120025 

  



 

viii 
 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR ...............................................................................................v 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ......................................................................... ii 

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI ........................................................................... iii 

PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................................................. iv 

DAFTAR ISI......................................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL .....................................................................................................x 

DAFTAR BAGAN .................................................................................................. xi 

DAFTAR ISTILAH ............................................................................................... xii 

BAB I  

PENDAHULUAN .....................................................................................................1 

A. Latar Belakang ......................................................................................1 

B. Rumusan Masalah .................................................................................5 

C. Hipotesis ................................................................................................5 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .........................6 

E. Kajian Pustaka ......................................................................................9 

F. Tujuan Penelitian................................................................................17 

G. Manfaat Penelitian ..............................................................................17 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................................................19 

A. Status Gizi ............................................................................................19 

B. Pneumonia ..........................................................................................28 

C. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia........................43 

D. Integrasi Keislaman ............................................................................44 

E. Kerangka Teori ...................................................................................49 

F. Kerangka Konsep ................................................................................50 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN ...............................................................................51 

A. Desain Penelitian ................................................................................51 

B. Waktu dan Tempat Penelitian ...........................................................51 

C. Populasi dan Sampel Penelitian ..........................................................51 

D. Teknik Pengambilan Sampel .............................................................52 

E. Variabel Penelitian .............................................................................53 

F. Instrumen Penelitian ..........................................................................54 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ...............................................54 



 

ix 
 

H. Alur Penelitian ....................................................................................56 

I. Penyajian Data ....................................................................................57 

J. Etika Penelitian ...................................................................................57 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................................58 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..................................................58 

B. Hasil Penelitian ...................................................................................58 

C. Pembahasan ........................................................................................63 

D. Keterbatasan Penelitian .....................................................................70 

BAB V  

PENUTUP ..............................................................................................................71 

A. Kesimpulan .........................................................................................71 

B. Saran ....................................................................................................72 

 

  



 

x 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Definisi Operasional ................................................................................................... 6 

Tabel 2. Kajian Pustaka .............................................................................................................. 9 

Tabel 3. Interpretasi Status Gizi ........................................................................................... 25 

Tabel 4. Karakteristik Jenis Kelamin Sampel ................................................................. 59 

Tabel 5. Karakteristik Usia Sampel ..................................................................................... 60 

Tabel 6. Karakteristik Status Gizi Sampel ....................................................................... 61 

Tabel 7. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita ....... 62 

 

 

 

  



 

xi 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 1. Kerangka Teori .......................................................................................................... 49 

Bagan 2. Kerangka Konsep ..................................................................................................... 50 

Bagan 3. Alur Penelitian  ........................................................................................................ 56 

  



 

xii 
 

DAFTAR ISTILAH 

WHO :  World Health Organization 

UNICEF : United Nations Children’s Fund  

AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome 

IMT : Indeks Massa Tubuh 

BB : Berat Badan 

TB : Tinggi Badan 

PB : Panjang Badan 

SD : Standar Deviasi 

RSV : Respiratory syncytial virus  

HIB : Haemophilus influenza type B 

TNF : Tumor necrosis factor 

G-CSF : Granulocyte colony-stimulating factor 

RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah 

BBLR : Berat Badan Lahir Rendah 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Infeksi pernafasan merupakan penyebab kematian utama anak 

usia di bawah lima tahun (balita) (Amru, Devi Putri and Selvia, 2021). WHO 

telah melaporkan bahwa terdapat sekitar 42% kematian bayi disebabkan 

dari berbagai penyakit infeksi seperti, infeksi pada saIuran napas, tetanus 

neonatorum, sepsis, meningitis, dan infeksi gastrointestinal (Abukhaer et 

al., 2023). Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) bahwa 

insiden infeksi saluran nafas pada negara berkembang menunjukkan 

angka kelahiran hidup bayi 15% - 20% dengan kematian dengan 

perbandingan 40/1000 pertahun pada usia bayi (Pratiwi, Andi Elsa et al., 

2022) 

Infeksi akut yang dikenal sebagai pneumonia terjadi pada 

parenkim paru, yang terdiri dari alveolus dan jaringan interstisial. 

Gejalanya termasuk batuk, sesak napas, demam, ronkhi basah, dan adanya 

infiltrat pada rontgen toraks(Suci, 2020). 

Faktor lingkungan, faktor patogen, faktor penjamu, dan faktor 

pelayanan kesehatan merupakan empat faktor utama yang mempengaruhi 

tingkat keparahan pneumonia. Faktor penjamu termasuk usia, status 

kekebalan tubuh, riwayat infeksi sebelumnya atau infeksi bersama yang 

disebabkan oleh patogen lain, dan status gizi(Salsabila and Mardiati, 2022). 
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Salah satu faktor risiko yang dapat menjadi penentu seorang balita 

terkena penyakit adalah kondisi gizi mereka. Sangat penting untuk 

mendapatkan jumlah gizi yang cukup pada awal masa balita, karena pada 

usia ini balita mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar 

biasa, dan makanan yang dikonsumsi oleh balita akan memenuhi 

kebutuhan gizi mereka. Adapun balita adalah kelompok umur yang paling 

sering mengalami kekurangan gizi, dan kekurangan gizi ini dapat 

menyebabkan konsekuensi kesehatan yang tidak dapat dihindari, seperti 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang parah, yang dapat 

menyebabkan kematian (Aldriana, Andria and Sepduwiana, 2020). 

Status gizi juga merupakan salah faktor risiko yang dapat 

menentukan seorang balita rentan terkena suatu penyakit. Malnutrisi akan 

membuat tubuh mudah terkena infeksi dan mengganggu sistem kekebalan. 

Malnutrisi dan infeksi saling berpengaruh. Malnutrisi membuat orang akan 

terinfeksi pneumonia dengan mudah, dan pneumonia memperburuk 

keadaan mereka. Anak dengan kelebihan berat badan dan obesitas 

memiliki banyak jaringan adiposa dapat mengaktifkan sistem kekebalan 

paru-paru, sehingga mereka sering mengalami pneumonia yang 

memburuk dengan cepat(Salsabila and Mardiati, 2022).  

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 
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kesehatan tubuh. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai 

makanan yang baik terletak pada QS. Al-Baqarah/2:168 : 

وا  عُ بِ
َّ
ت
َ
  ت

َ
ا  وَل بً يِّ

َ
  ط

ً
ل

َ
ض   حَلَ

رأ
َ أ
ِ  الْ ِ

ا  ف  مَّ وا  مِ
ُ
ل
ُ
اسُ  ك

َّ
ا  الن هَ يُّ

َ
ا  أ  يَ

ن  ي   بِ و   مُ
ُ
د مأ  عَ

ُ
ك
َ
  ل
ُ
ه
َّ
ن انِ     إِ

َ
ط يأ

َّ
وَاتِ  الش

ُ
ط
ُ
 خ

Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 

Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” 

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. 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 
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dan minuman yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga bermanfaat 

dan baik untuk kesehatan (Shihab, 2002). 

Pneumonia menyumbang 15% dari 5,4 juta kematian balita di 

seluruh dunia pada tahun 2017. Di Indonesia, pada tahun 2018, sekitar 425 

balita usia 12 hingga 59 bulan meninggal akibat pneumonia, yang turun 

menjadi 277 balita pada tahun 2019, dan 979 kematian akibat pneumonia 

pada balita usia 29 hingga 11 bulan. Pada tahun 2019, jumlah kasus 

pneumonia pada balita di Indonesia sebesar 52,9%(Kemenkes RI, 2020b). 

Pneumonia merupakan penyakit yang menempati peringkat kedua 

penyebab kematian balita di Indonesia, setelah persalinan preterm 

(premature) dengan prevalensi 15.5 persen. Pneumonia menjadi salah 

satu penyebab utama kematian anak di bawah lima tahun (balita) pada 

2021. Kementerian Kesehatan melaporkan, ada 278.261 balita yang 

terkena pneumonia pada 2021. Jumlah tersebut turun 10,19% 

dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 309.838 

kasus(Sumarni, 2023). Di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 terdapat 

kasus Pneumonia anak balita dengan perkiraan 27.201 kasus(Kemenkes 

RI, 2020b).  

Menurut UNICEF (2019) Pneumonia menjadi salah satu penyebab 

kematian tertinggi pada balita terutama di negara berkembang. Dari 15 

negara berkembang, India, Nigeria, dan Pakistan berada diurutan teratas 

dengan jumlah kematian balita akibat pneumonia tertinggi, sedangkan 

Indonesia diurutan ketujuh(WHO, 2021). 

https://dataindonesia.id/tags/kematian
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Selain itu, pneumonia disebut juga The Forgotten Killer of Children 

atau pembunuh anak paling utama yang terlupakan, penyebab kematian 

tertinggi dibandingkan dengan Malaria, AIDS, dan Campak. Di negara 

berkembang, 60% kasus pneumonia disebabkan oleh bakteri, sedangkan 

di negara maju disebabkan oleh virus (Afriani and Oktavia, 2021). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

mengenai hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di 

RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2022. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalahٍ pada penelitian ini adalah: 

“Bagaimana hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita 

di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022?” 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian pneumonia 

pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian pneumonia 

pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022.
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi operasional 

Tabel 1. Definisi Operasional 

No  
Variable 

Penelitian  
Definisi operasional  Kriteria objektif Cara Ukur Skala  

Variabel Independen 

1. Status Gizi Status gizi merupakan hasil akhir dari 

keseimbangan antara zat gizi yang 

masuk ke dalam tubuh seorang anak 

usia 12-59 bulan yang menderita 

pneumonia (Cahyanto et al., 2021) 

- BB Sangat Kurang = 

< -3 SD 

- BB kurang = -3 SD 

sampai < -2 SD 

- BB Normal = -2 SD 

sampai +1 SD 

- Mengukur dengan 

menggunakan indeks berat 

badan menggunakan  BB/U 

- Melihat data rekam medik 

pasien 

Rasio 
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- Risiko BB Lebih  = 

>+1 SD 

Variabel Dependen 

2. Pneumonia Pneumonia adalah infeksi atau 

peradangan akut di jaringan paru 

yang disebabkan oleh berbagai 

mikroorganisme, seperti bakteri, 

virus, parasit, jamur, pajanan bahan 

kimia atau kerusakan fisik paru yang 

ditandai dengan gejala demam, 

lemas, batuk kering dan sesak atau 

kesulitan bernapas yang menginfeksi 

- Pneumonia 

- Bukan pneumonia 

- Melihat data rekam medik 

pasien 

- Diagnosis pneumonia 

sesuai kriteria WHO  

• Batuk 

• Kesulitan bernafas 

• Laju pernafasan yang 

meningkat (anak < 2 

bulan 60 kali/menit; 2 – 

11 bulan laju napas >50 

Nominal 
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2. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini membahas dan menganalisis hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD 

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2022. Data yang diambil dari penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil 

dari rekam medis. 

  

anak usia 12-59 bulan (Perhimpunan 

Dokter Paru Indonesia, 2020). 

kali/menit; dan 13-60 

bulan laju napas >40 

kali/menit) 

• Dinding dada bagian 

bawah tertarik ke dalam  
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 2. Kajian Pustaka 

No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Sampel Hasil Perbedaan 

1. Endang 

Subandi 

(2020) 

Hubungan status 

gizi balita dengan 

kejadian pneumonia 

pada balita di desa 

sutawangi wilayah 

kerja uptd 

puskesmas dtp 

jatiwangi tahun 

2019 

Jenis penelitian 

ini adalah 

penelitian 

Deskriptif 

korelasi 

dengan 

pendekatan 

cross sectional 

study. 

45 

balita  

Tidak ada hubungan 

antara status gizi balita 

dengan kejadian 

pneumonia Pada balita 

di desa sutawangi 

wilayah kerja uptd 

puskesmas dtp jatiwangi 

tahun 2019 dengan nilai 

p = 0,88 (p > 0,05). 

- Lokasi penelitian berada 

di wilayah Puskesmas 

Jatiwangi 

- Teknhik pengambilan 

sampel menggunakan 

total sampling. 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Sampel Hasil Perbedaan 

2. Desi ernita 

amru, yulia 

devi putri, 

anisya 

selvia 

(2021) 

Hubungan status 

gizi dengan kejadian 

pneumonia pada 

balita 

Jenis penelitian 

ini adalah 

penelitian 

analitik dengan 

Desain 

Secondary Data 

Analysis. 

67 

balita  

Terdapat hubungan 

Antara status gizi 

dengan kejadian 

pneumonia Pada balita 

di Puskesmas Baloi 

Permai Kota Batam 

Tahun 2020 dengan nilai 

P-value 0,000<0,05. 

- Lokasi dan waktu 

penelitian berada di 

wilayah kerja 

Puskesmas Baloi Permai 

Kota Batam dengan 

waktu penelitian Januari 

– Juni Tahun 2020. 

- Teknik pengambilan 

sampel menggunakan 

total sampling. 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Sampel Hasil Perbedaan 

3. Elsa Nur 

Salsabila, 

Mardiati 

(2022) 

Hubungan Status 

Gizi Menurut Berat 

Badan Terhadap 

Umur Dengan 

Kejadian 

Bronkopneumonia 

Pada Balita Di 

Rumah Sakit Umum 

Cut Meutia Periode 

Januari 2021 – 

Desember 2021 

Jenis/ 

rancangann 

penelitian yang 

digunakan 

pada 

penelitian 

adalah survei 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional. 

39 

balita 

Hasil penelitian ini 

adalah tidak ada 

hubungan status gizi 

menurut berat badan 

terhadap umur dengan 

kejadian 

bronkopneumonia pada 

balita di Rumah Sakit Cut 

Meutia periode Januari - 

Desember tahun 2021 

(nilai p > 0,05 dengan 

nilai p value 0,725). 

- Lokasi penelitian ini 

dilakukan di RSUD Cut 

Meutia, Aceh Utara.  

- Kriteria sampel yang 

digunakan 

menggunakan anak usia 

0-60 bulan 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Sampel Hasil Perbedaan 

4. Arny, 

Linda Ayu 

Rizka 

Putri, 

Ellyani 

Abadi 

(2020) 

Hubungan Status 

Gizi dan Paparan 

Asap Rokok dengan 

Kejadian Pneumonia 

pada Balita di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Tinanggea 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

deskriptif 

analitik dengan 

rancangan case 

control 

80 

balita 

Hasil penelitian ini 

adalah terdapat 

hubungan yang tidak 

signifikan antara status 

gizi (OR=0,286, 

CI=0,064-1,274), dan 

paparan asap rokok 

dengan kejadian 

pneumonia 

(OR=1,408,CI=0,555-

3,573). 

- Lokasi dan waktu 

penelitian berada di 

wilayah kerja 

Puskesmas Tinanggea 

dengan waktu penelitian 

Juli 2019. 

- Desain penelitian 

menggunakan case 

control 

- Jenis pengambilan data 

yaitu data primer dan 

sekunder. 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Sampel Hasil Perbedaan 

5. Renaldo 

Tegar 

Prasetyo, 

Ananta 

Fittonia 

Benvenuto, 

Suci 

Nirmala, 

Sahrun 

(2023) 

Hubungan Status 

Gizi dengan 

Kejadian Pneumonia 

Pada 

Anak Di Kabupaten 

Lombok Utara 

Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

(NTB) 

Jenis penelitian 

yang 

digunakan 

adalah Analitik 

Observasional 

dengan 

rancangan 

penelitian 

cross sectional 

75 

orang 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

nilai p - value < 0,05 (p - 

value = 0,03) yang 

menunjukkan terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara status 

gizi dengan kejadian 

pneumonia pada anak 

dibaupaten Lombok 

Utara, Nusa Tenggara 

Barat. 

- Lokasi dan waktu 

penelitian berada di 

Rumah Sakit Kabupaten 

serta  seluruh  

Puskesmas  di 

Kabupaten Lombok  

Utara 

- Teknik pengambilan 

sampel menggunakan 

consecutive sampling 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Sampel Hasil Perbedaan 

6. Namira 

Wadjir 

Sangadji, 

Lucky Okta 

Vernanda, 

Cut Alia 

Keumala 

Muda, 

Erna 

Veronika 

(2022) 

Hubungan Jenis 

Kelamin, Status 

Imunisasi Dan 

Status Gizi Dengan 

Kejadian Pneumonia 

Pada Balita (0-59 

Bulan) Di 

Puskesmas 

Cibodasari Tahun 

2021 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

desain 

penelitian case 

control. 

50 

sampel 

(25 

kasus 

dan 25 

kontrol)  

Terdapat hubungan 

antara jenis kelamin 

dengan kejadian 

Pneumonia, dan tidak 

ada hubungan antara 

Status Imunisasi dan 

Status Gizi dengan 

kejadian Pneumonia 

pada balita di Puskesmas 

Cibodasari tahun 2021. 

- Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan 

adalah simple random 

sampling 

- Desain penelitian 

menggunakan case 

control 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Sampel Hasil Perbedaan 

7. Nurul 

Jannah dan 

Sri Yuliana 

(2022) 

Hubungan Antara 

Status Gizi Dengan 

Kejadian Pneumonia 

Pada Balita Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Woha 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

observasi 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional. 

50 

sampel 

Hasil uji statistik Chi-

square pada hasil 

penelitian ini diperoleh 

bahwa ada hubungan 

antara Status Gizi 

dengan Kejadian 

Pneumonia, dimana ρ = 

0,02 < 0,05 

- Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan 

adalah simple random 

sampling 

- Pembagian kategori 

status gizi hanya dibagi 

menjadi dua bagian, 

yaitu gizi buruk dan gizi 

baik 

8. Hendri 

Hariyanto 

(2020) 

Kejadian Pneumonia 

pada Anak Usia 12-

59 Bulan  

Jenis penelitian 

ini adalah 

penelitian 

72 

sampel 

Terdapat hubungan yang 

signifikan antara status 

gizi dengan kejadian 

- Teknik pengambilan 

sampel dilakukan 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Sampel Hasil Perbedaan 

observasional 

analitik, 

dengan 

rancangan 

case- control 

pneumonia antara anak-

anak usia 12- 59 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas 

Pandanaran Tahun 2018 

(nilai p- value = 0,03) 

dengan menggunakan 

random sampling 

- Desain penelitian 

menggunakan case 

control 
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F. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia 

pada balita di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2022 

b. Tujuan Khusus   

1. Untuk mengetahui karakteristik balita yang terinfeksi pneumonia 

di RSUD Syekh Yusuf. 

2. Untuk mengetahui status gizi balita yang terinfeksi pneumonia di 

RSUD Syekh Yusuf.  

3. Untuk mengetahui hubungan interpretasi  status gizi balita 

dengan kejadian pneumonia di RSUD Syekh Yusuf  

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman tentang alur penelitian, 

dan pendidikan serta dapat menerapkan ilmu ilmu pengetahuan yang 

didapat selama perkuliahan dibidang kesehatan utamanya mengenai 

hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada anak 

2. Manfaat Bagi Pengetahuan 

Dapat dijadikan sebagai referensi bacaan serta dapat menjadi 

acuan untuk penelitian selanjutnya terkait kesehatan ibu dan anak. 
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3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi 

bagi masyarakat mengenai hubungan status gizi dengan kejadian 

pneumonia 

4. Manfaat Bagi Instansi 

Memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi parameter 

dan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Status Gizi 

1. Definisi Status Gizi 

Status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi 

makanan dan penggunaan zat gizi, dimana zat gizi sangat dibutuhkan 

oleh tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan dan pemeliharaan 

jaringan tubuh, serta pengatur proses tubuh (Aldriana, Andria and 

Sepduwiana, 2020) 

Status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir 

dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Status 

gizi dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi 

di dalam tubuh. Bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi dan 

digunakansecara efisien akan tercapai status gizi optimal yang 

memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan 

kerja dan kesehatan secara umum(Cahyanto et al., 2021) 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi status gizi anak, 

faktorfaktor tersebut antara lain: faktor sosial ekonomi, tingkat 

pendidikan, tingkat pengetahuan, penyakit infeksi yang diderita, 

kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, budaya, dan pola 

asuh(Ikro et al., 2021).  
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Faktor yang mempengaruhi status gizi yaitu faktor langsung 

yang meliputi asupan makanan dan penyakit infeksi. Latar belakang 

terjadinya faktor tersebut yaitu ekonomi keluarga, produksi pangan, 

pelayanan kesehatan yang kurang baik. Terdapat beberapa jenis 

parameter yang dilakukan untuk mengukur tubuh manusia yaitu usia, 

berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar 

pinggul, lingkar dada, dan tebal lemak bawah kulit(Hardiansyah, 2016) 

1) Faktor Penyebab Langsung  

a) Asupan Zat Gizi  

Status gizi dipengaruhi oleh keseimbangan asupan 

zat gizi makro dan zat gizi mikro. Angka kecukupan gizi yaitu 

jumlah zat- zat gizi minimal yang diperlukan seseorang 

untuk mempertahankan status gizi yang adekuat (Almatsier, 

2016).  

b) Penyakit Infeksi  

Penyakit infeksi dapat menyebabkan malnutrisi 

karena penurunan nafsu makan, gangguan penyerapan pada 

saluran cerna atau peningkatan kebutuhan nutrisi akibat 

penyakit. Ada hubungan sebab akibat antara penyakit 

menular dan malnutrisi. Penyakit infeksi dapat melemahkan 

status gizi dan mempermudah terjadinya infeksi. Ada 

hubungan yang sangat erat antara infeksi (bakteri, virus dan 

parasit) dengan malnutrisi. Oleh karena itu, interaksi 
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sinergis antara malnutrisi dan penyakit menular sangat 

ditekankan, dan infeksi juga mempengaruhi status gizi 

(Hardiansyah, 2016). Dimana lebih banyak anak dengan 

riwayat penyakit infeksi yang menderita malnutrisi 

dibandingkan yang tidak memiliki riwayat penyakit infeksi 

(Perdana, et al., 2020) 

2) Faktor Penyebab Tidak Langsung  

a) Usia  

Faktor usia sangat penting dalam menentukan status 

gizi. Kesalahan yang dihasilkan menyebabkan kesalahan 

interpretasi status gizi. Hasil pengukuran berat badan dan 

tinggi badan tidak ada artinya jika penentuan usia yang salah 

(Hardiansyah, 2016). 

b) Jenis Kelamin  

Kebutuhan zat gizi berhubungan dengan ukuran 

tubuh sehingga kebutuhan yang tinggi terdapat pada 

periode pertumbuhan yang cepat. Pada anak perempuan, 

pertumbuhan pesat dimulai pada usia 10-12 tahun, 

sedangkan pada anak lakilaki pada usia 12-14 tahun. 

Pertumbuhan setiap anak tidak selalu pada usia yang sama, 

tetapi terdapat perbedaan antar individu. Peningkatan 

aktivitas fisik dan pertumbuhan yang cepat meningkatkan 

kebutuhan nutrisi(Ambarwati, 2015). 
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c) Tingkat Ekonomi   

Masalah ekonomi mencakup pekerjaan, pendapatan 

keluarga, kekayaan materi seperti tanah, ternak, kapal, 

mesin jahit, kendaraan, dan harga makanan tergantung pada 

pasar dan fluktuasi musiman. Di Indonesia yang mayoritas 

pendapatan penduduknya tergolong rendah dan menengah, 

hal ini mempengaruhi ketersediaan pangan, terutama 

pangan yang bergizi(Almatsier, 2016). 

3. Indikator Status Gizi 

Standar antropometri anak didasarkan pada parameter berat 

badan dan panjang/tinggi badan terdiri dari 4 indeks yaitu(Kemenkes 

RI, 2020a):  

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

Indeks BB/U ini menggambarkan berat badan relatif 

dibandingkan dengan usia anak. Indeks ini digunakan untuk 

menilai anak-anak yang memiliki berat badan kurang 

(underweight) atau sangat kurang (severely underweight), tetapi 

tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak-anak 

yang gemuk atau sangat gemuk. Seorang anak dengan BB/U 

rendah, kemungkinan mengalami masalah pertumbuhan, 

sehingga perlu dikonfirmasi dengan indeks BB/PB atau BB/TB 

atau IMT/U sebelum diintervensi.  
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b) Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan 

menurut Umur (PB/U atau TB/U)  

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan  

panjang atau tinggi badan anak berdasarkan usianya. Indeks ini 

dapat mengidentifikasi anak yang pendek (stunted) atau sangat 

pendek (severely stunted), akibat kekurangan gizidalam waktu 

lama atau sering sakit. Anak yang tergolong tinggi menurut 

usianya juga dapat diidentifikasi.  

c) Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan 

(BB/PB atau BB/TB)  

Indeks BB/PB atau BB/TB ini merefleksikan berat badan 

anak dibandingkan dengan pertumbuhan panjang/tinggi 

badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

anak-anak yang gizi kurang (wasted), gizi buruk (severely 

wasted) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (possible risk 

of overweight). Kondisi gizi buruk biasanya diakibatkan oleh 

penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi 

(akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis).  

d) Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)  

Indeks IMT/U digunakan untuk mengklasifikasikan 

kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi 

lebih dan obesitas. Grafik IMT/U dan grafik BB/PB atau BB/TB 

cenderung menunjukkan hasil yang sama. Namun indeks IMT/U 
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lebih sensitif untuk penapisan anak gizi lebih dan obesitas. Anak 

dengan ambang batas IMT/U > +1SD berisiko gizi lebih sehingga 

perlu ditangani lebih lanjut untuk mencegah terjadinya gizi lebih 

dan obesitas.  

Berdasarkan keempat indeks pengukuran status gizi diatas, 

adapun interpretasinya yaitu:  

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) 

anak usia 0 - 60 
bulan  

Sangat pendek (severely 

stunted)  

<-3 SD  

Pendek (stunted)  - 3 SD sd <- 2 SD  

Normal   -2 SD sd +3 SD  

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  

Beresiko gizi lebih (possible 

risk of overweight) 

 

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

Obesitas (obese)  > + 3 SD  
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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   

Indeks  Kategori Status Gizi  Ambang Batas   

(Z-Score)  

Umur (IMT/U) anak 

usia    5 - 18 tahun  

  

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

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

Gizi lebih (overweight)   + 1 SD sd +2 SD  

Obesitas (obese)   > + 2 SD   

Tabel 3. Interpretasi Status Gizi 

4. Pengukuran Status Gizi  

Beberapa parameter digunakan untuk menentukan nilai gizi 

dan kemudian hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan 

standar atau referensi. Tujuan penilaian status gizi adalah untuk 

menilai status gizi seseorang dan mengetahui apakah ada kesalahan 

dalam status gizi seseorang. Penilaian gizi penting karena dapat 

menyebabkan penyakit terkait gizi dan bahkan kematian. Oleh 

karena itu, dengan mengetahui status gizi seseorang untuk 

meningkatkan derajat kesehatannya sedemikian rupa sehingga 

menjadi lebih baik (Thamaria, 2017). 
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Penggunaan antropometri untuk menilai status gizi 

merupakan pengukuran yang paling umum digunakan. Saat 

melakukan antropometri, berbagai parameter diukur sebagai 

indikator status gizi, antara lain usia, tinggi badan, berat badan, 

lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan 

ketebalan lemak subkutan. Ini digunakan sebagai pengukuran 

antropometri untuk menghitung nilai gizi (Hardiansyah, 2016).  

Ada beberapa parameter yang bisa diukur, yaitu:  

1) Berat Badan  

Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, 

dan mineral yang terdapat di dalam tubuh. Berat badan 

merupakan komposit pengukuran ukuran total tubuh. Beberapa 

alasan mengapa berat badan digunakan sebagai parameter 

antropometri. Alasan tersebut di antaranya adalah perubahan 

berat badan mudah terlihat dalam waktu singkat dan 

menggambarkan status gizi saat ini. Pengukuran berat badan 

mudah dilakukan dan alat ukur untuk menimbang berat badan 

mudah diperoleh. Pengukuran berat badan memerlukan alat yang 

hasil ukurannya akurat. Untuk mendapatkan ukuran berat badan 

yang akurat, terdapat beberapa persyaratan alat ukur berat di 

antaranya adalah alat ukur harus mudah digunakan dan dibawa, 

mudah mendapatkannya, harga alat relatif murah dan terjangkau, 

ketelitian alat ukur sebaiknya 0,1 kg (terutama alat yang 
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digunakan untuk memonitor pertumbuhan), skala jelas dan 

mudah dibaca, cukup aman jika digunakan, serta alat selalu 

dikalibrasi(Kemenkes RI, 2020a).  

2) Tinggi Badan  

Tinggi badan menggambarkan ukuran pertumbuhan 

massa tulang yang terjadi akibat dari asupan gizi. Oleh karena itu, 

tinggi badan digunakan sebagai parameter antropometri untuk 

menggambarkan pertumbuhan linier. Pertambahan tinggi badan 

atau panjang terjadi dalam waktu yang lama sehingga sering 

disebut akibat masalah gizi kronis. Istilah tinggi badan digunakan 

untuk anak yang diukur dengan cara berdiri, Tinggi badan dapat 

diukur dengan menggunakan microtoise. Kelebihan alat ukur ini 

adalah memiliki ketelitian 0,1 cm, mudah digunakan, tidak 

memerlukan tempat yang khusus, dan memiliki harga yang relatif 

terjangkau. Kelemahannya adalah setiap kali akan melakukan 

pengukuran harus dipasang pada dinding terlebih dahulu 

(Kemenkes RI, 2020a). 

3) Umur   

Umur sangat memegang peranan dalam penentuan status 

gizi. Kesalahan penentuan akan menyebabkan interpretasi status 

gizi yang salah. Hasil penimbangan berat badan maupun tinggi 

badan yang akurat, menjadi tidak berarti bila tidak disertai 

dengan penentuan umur yang tepat. Kesalahan yang sering 
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muncul adalah adanya kecenderungan untuk memilih angka yang 

mudah seperti 1 tahun; 1,5 tahun; 2 tahun. Oleh sebab itu, 

penentuan umur anak perlu dihitung dengan cermat. Ketentuan 

yang dipakai yaitu 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan adalah 30 hari 

(Kemenkes RI, 2020a). 

B. Pneumonia 

1. Definisi Pneumonia 

Pneumonia adalah suatu infeksi saluran pernapasan akut yang 

terjadi pada paru-paru, yang terdiri dari kantung kecil yang disebut 

alveoli, yang terisi udara saat orang sehat bernapas. Ketika seseorang 

menderita pneumonia, alveoli berisi nanah dan cairan, yang 

menyebabkan nyeri saat bernapas dan membatasi asupan oksigen 

(WHO, 2021). 

Pneumonia merupakan suatu peradangan akut yang terjadi di 

jaringan paru yang ditimbulkan oleh mikroorganime seperti bakteri 

virus dan lainnya yang mendorong terjadinya kerusakan paru seperti 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipe b, sedangkan 

virus penyebab pneumonia yaitu Respiratory syncytial virus 

(Veridiana, Octaviani and Nurjana, 2021). 

Pneumonia adalah infeksi atau peradangan akut di jaringan paru 

yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, seperti bakteri, virus, 

parasit, jamur, pajanan bahan kimia atau kerusakan fisik paru yang 



 

29 
 

ditandai dengan gejala demam, lemas, batuk kering dan sesak atau 

kesulitan bernapas (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020). 

2. Etiologi 

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai paru. Pada paru 

terdapat kantung-kantung kecil yang disebut alveoli. Dan ketika 

seseorang menderita pneumonia, alveoli tersebut akan terisi dengan 4 

nanah dan cairan sehingga saat bernapas akan terasa sakit dan asupan 

oksigen menjadi terbatas(WHO, 2021). 

Pneumonia dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, 

yaitu bakteri, virus dan fungi. Bakteri penyebab pneumonia adalah 

Streptococcus pneumonia, Mycoplasma pneumonia, Chlamidia spp, 

Echerichia coli. Sedangkan dari kelompok viris, penyebab pneumonia 

adalah Respiratory Syncytial virus. Beberapa virus dapat menyebabkan 

gejala pneumonia yang berat dan menyebabkan kematian atau juga 

disebut: severe acute respiratory infection (SARI)(Suci, 2020). 

Penyebab pneumonia pada anak dapat diperkirakan dari usia 

penderita (Scotta, 2019). 

• Usia Bayi Baru Lahir 

- Group B streptococci  

- Enteric Group negatif  

- Respiratory syncytial virus  

• Usia 1-6 bulan 

- Streptococcus Pneumonia  
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- Haemophilus Influenza  

- Stafilococcus Aureus  

- Moraxella Cataralis  

- Chlamedia trachomatis  

- Ureaplasma urealyticum  

- Bordatella Pertusis 

• Usia 6-12 bulan 

- Streptococcus Pneumonia  

- Haemophilus Influenza  

- Stafilococcus Aureus  

- Moraxella Cataralis 

• Usia 1-5 tahun 

- Mycoplasma pneumonia  

- Streptococcus pneumonia  

- Chlamidophila pneumonia 

• Usia >5 tahun 

- Mycoplasma pneumonia  

- Streptococcus pneumonia  

- Chlamidophila pneumonia 

3. Faktor Risiko 

Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

pneumonia pada balita, yaitu:  
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a. Status Gizi 

Status gizi yang kurang dan buruk dapat menyebabkan 

gangguan sistem imun. Organ timus sangat sensitif terhadap 

malnutrisi karena kekurangan protein dapat menyebabkan atrofi 

timus. Hampir semua mekanisme pertahanan tubuh memburuk 

dalam keadaan malnutrisi (Rigustia, Zeffira and Vani, 2019) 

Bayi dengan gizi yang kurang akan lebih mudah terserang 

pneumonia dibandingkan bayi dengan gizi normal karena faktor 

daya tahan tubuh yang kurang. Penyakit infeksi sendiri akan 

menyebabkan bayi tidak mempunyai nafsu makan dan 

mengakibatkan kekurangan gizi. Pada keadaan gizi kurang, bayi 

lebih mudah terserang pneumonia (Afriani and Oktavia, 2021) 

b. Usia 

Bayi dan balita memiliki mekanisme pertahanan tubuh yang 

masih lemah dibanding orang dewasa, sehingga balita masuk ke 

dalam kelompok yang rawan terhadap infeksi seperti influenza dan 

pneumonia. Hal ini disebabkan oleh imunitas yang belum 

sempurna dan saluran pernapasan yang relatif sempit (Rigustia, 

Zeffira and Vani, 2019) 

c. Jenis Kelamin 

Anak laki-laki adalah faktor risiko yang mempengaruhi 

kesakitan pneumonia. Hal ini disebabkan karena diameter saluran 

pernapasan anak laki-laki lebih kecil dibandingkan dengan anak 
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perempuan atau adanya perbedaan dalam daya tahan tubuh antara 

anak laki-laki dan Perempuan (Rigustia, Zeffira and Vani, 2019) 

d. Bayi Berat Lahir Rendah 

Bayi dengan berat lahir rendah pembentukan zat anti 

kekebalan kurang sempurna, pertumbuhan dan maturasi organ 

dan alat- alat tubuh belum sempurna akibatnya bayi dengan berat 

badan lahir rendah lebih mudah mendapatkan komplikasi dan 

infeksi, terutama pneumonia dan penyakit pernapasan lainnya 

(Rigustia, Zeffira and Vani, 2019) 

e. ASI ekslusif 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan cairan biologis kompleks 

yang mengandung semua nutrisi yang diperlukan tubuh anak 

(Namirah et al., 2023). Kandungan ASI sudah lengkap yaitu terdiri 

dari lemak, protein, karbohidrat, mineral, vitamin, dan unsur- 

unsur anti infektif. Bayi yang baru lahir secara alamiah mendapat 

imunoglobulin dari ibunya melalui plasenta. Namun kadar zat ini 

akan cepat sekali menurun segera setelah bayi lahir. Badan bayi 

sendiri baru membuat zat kekebalan cukup banyak sehingga 

mencapai kadar protektif pada saat berusia sekitar 9-12 bulan. 

Pada saat kadar zat kekebalan bawaan menurun, sedangkan yang 

dibentuk oleh badan bayi belum mencukupi maka akan terjadi 

kesenjangan zat kekebalan pada bayi (Rigustia, Zeffira and Vani, 

2019) 
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f. Paparan Asap Rokok 

Balita yang terpapar asap rokok berisiko 18,480 kali 

mengalami pneumonia dibandingkan dengan balita yang tidak 

terpapar asap rokok (Pramei, Andi Tihardimanto and Syatirah 

Jalaluddin, 2022). Asap rokok yang terhirup oleh balita dapat 

menyebabkan tumbuh dan berkembangnya bakteri pada saluran 

pernapasan (Dewi Fauziah Hazainudin et al., 2023)  

Kebiasaan merokok pada anggota keluarga menjadi faktor 

penyumbang paparan gas CO di dalam rumah dan menyebabkan 

penyakit paru-paru yang mengakibatkan daya tahan tubuh balita 

menjadi lemah sehingga mudah terpapar penyakit pneumonia. 

Asap rokok yang terhirup baik pada perokok aktif maupun pasif 

akan menyebabkan fungsi silia terganggu. Apabila fungsi silia 

terganggu, maka tubuh akan memproduksi dahak yang berlebih 

yang berdampak pada infeksi pada saluran pernapasan (Dewi 

Fauziah Hazainudin et al., 2023) 

g. Kelengkapan Imunisasi HiB, DPT, Campak 

Imunisasi DPT dapat mencegah anak terkena penyakit 

difteri, pertusis, dan tetanus. Pneumonia dapat disebabkan oleh 

komplikasi penyakit pertusis. Toksin pertusis bekerja pada 

makrofag alveolar, mempengaruhi jalur kemokin dan sitokin, dan 

menghambat respon imun bawaan manusia, sehingga rentan 

terhadap infeksi sekunder seperti virus influenza, yang merupakan 
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salah satu penyebab pneumonia pada usia 4 bulan – 5 tahun 

(Rizqullah, Putri and Zulmansyah, 2021). 

Pneumonia adalah komplikasi campak yang paling umum, 

dapat disebabkan oleh virus campak sendiri, infeksi sekunder virus 

lainnya seperti adenovirus, atau infeksi sekunder bakteri. 

Imunosupresi sementara dapat terjadi selama infeksi virus 

campak, menyebabkan hipersensitivitas tipe tertunda dan 

penurunan jumlah sel-T, sehingga meningkatkan risiko infeksi 

bakteri sekunder. Pemberian imunisasi campak pada diharapkan 

anak terhindar dari penyakit campak yang bisa mengalami 

komplikasi penyakit pneumonia (Rizqullah, Putri and Zulmansyah, 

2021). 

4. Klasifikasi  

Berdasarkan lokasi tempat terjadinya infeksi, pneumonia dibagi 

menjadi dua, yaitu (Dahlan, 2014): 

a. Pneumonia komunitas (community-acquired pneumonia), jika 

infeksi didapat di masyarakat.  

b. Pneumonia nosokomial (hospital-acquired pneumonia), jika infeksi 

didapat di Rumah Sakit. Pneumonia ini sering merupakan infeksi 

sekunder pada berbagai penyakit dasar yang sudah ada, sehingga 

spektrum etiologi, gejala klinis, derajat keparahan, serta komplikasi 

yang timbul lebih kompleks dibanding dengan infeksi yang terjadi 

di masyarakat. 
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Sedangkan secara morfologik, pneumonia dibagi menjadi tiga, 

yaitu(Dahlan, 2014): 

a. Pneumonia lobaris, melibatkan segmen yang luas dan satu lobus 

paru atau lebih. Disebut pneumonia bilateral jika kedua paru 

terkena. 

b. Bronkopneumonia, melibatkan bronkiolus terminal yang 

tersumbat dengan eksudat mukopurulen membentuk bidang yang 

terkonsolidasi pada lobus-lobus disekitarnya.  

c. Pneumonia interstisial, dimana proses inflamasi terjadi di dalam 

dinding alveolus (interstisium) dan jaringan peribronkial dan 

interlobaris. 

5. Patogenesis 

Pada umumnya organ paru terlindungi dari infeksi melalui 

beberapa mekanisme diantaranya pertahanan barrier baik secara 

anatomi maupun fisiologi, sistem retikuloendotelial yang mencegah 

penyebaran hematogen dan sistem imunitas humoral bawaan dan 

spesifik yang meredakan bakteri infeksius. Apabila salah satu 

pertahanan tersebut terganggu, maka mikroorganisme dapat masuk ke 

paru-paru, berkembang biak dan memulai penghancuran sehingga 

memicu terjadinya pneumonia. Sebagian besar mikroorganisme 

pneumonia terjadi melalui aspirasi setelah berkolonisasi di nasofaring 

(Mani, 2017). 
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Mikroorganisme yang menginvasi saluran pernapasan bagian 

bawah akan menyebabkan respon inflamasi akut yang diikuti infiltrasi 

sel-sel mononuklear ke dalam submukosa dan perivaskuler. Reaksi 

inflamasi juga akan mengaktifkan sel- sel goblet untuk menghasilkan 

mucus kental yang akan digerakkan oleh epitel bersilia menuju faring 

dengan refleks batuk. Pada anak, sekret mukus yang ditimbulkan oleh 

batuk umumnya tertelan tetapi ada juga yang dapat dikeluarkan 

(Setyanto et al., 2019) 

Mikroorganisme yang mencapai alveoli akan mengaktifkan 

beberapa makrofag alveolar untuk memfagositosis kuman penyebab. 

Hal ini akan memberikan sinyal kepada lapisan epitel yang 

mengandung opsonin untuk membentuk antibodi immunoglobulin G 

spesifik. Kuman yang gagal difagositasi akan masuk ke dalam 

interstitium, kemudian dihancurkan oleh sel limfosit serta dikeluarkan 

dari paru melalui sistem mukosiliar. Ketika mekanisme tersebut gagal 

membunuh mikroorganisme dalam alveolus, maka sel leukosit PMN 

dengan aktivitas fagositosis akan dibawa oleh sitokin sehingga muncul 

respon inflamasi lanjutan, dengan tahapan proses sebagai berikut: 

(Suci, 2020) 

• Stadium kongesti. Dalam 24 jam pertama, terjadinya kongesti 

vaskular dengan edema alveolar yang keduanya disertai infiltrasi 

sel-sel neutrofil dan bakteri. 
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• Stadium hepatisasi merah. Terjadi edema luas dan kuman akan 

dilapisi oleh cairan eksudatif yang berasal dari alveolus. Area 

edema ini akan membesar dan membentuk sentral yang terdiri dari 

eritrosit, neutrophil, eksudat purulen (fibrin, sel-sel leukosit PMN) 

dan bakteri. 

• Stadium hepatisasi kelabu. Terjadi fagositosis aktif kuman oleh sel 

leukosit PMN serta pelepasan pneumolisin yang meningkatkan 

respon inflamasi dan efek sitotoksik terhadap semua sel-sel paru. 

Struktur paru tampak kabur karena akumulasi hemosiderin dan 

lisisnya eritrosit 

• Stadium resolusi. Terjadi ketika antikapsular timbul dan leukosit 

PMN terus melakukan aktivitas fagositosisnya dan sel- sel monosit 

membersihkan debris. Apabila imunitas baik, pembentukan 

jaringan paru akan minimal dan parenkim paru akan kembali 

normal. 

Pada kondisi jaringan paru tidak terkompensasi dengan baik, 

maka pasien akan mengalami gangguan ventilasi karena adanya 

penurunan volume paru. Akibat penurunan ventilasi, maka rasio 

optimal antara ventilasi perfusi tidak tercapai (ventilation perfusion 

mismatch). Penebalan dinding dan penurunan aliran udara ke alveoli 

akan menganggu proses difusi yang menyebabkan hipoksia bahkan 

gagal napas (Popovsky and Florin, 2021). 
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6. Diagnosis 

a. Anamnesis 

Pada anamnesis dapat ditemukan keluhan yang dialami 

penderita, meliputi: demam, batuk, gelisah, rewel dan sesak nafas. 

Pada bayi, gejala tidak khas, seringkali tanpa gejala demam dan 

batuk. Anak besar, kadang mengeluh nyeri kepala, nyeri abdomen, 

muntah. Manifestasi klinis yang terjadi akan berbeda-beda, 

tergantung pada beratnya penyakit dan usia penderita. Pada bayi 

jarang ditemukan grunting. Gejala yang sering terlihat pada bayi 

adalah: batuk, panas, iritabel. Pada anak balita, dapat ditemukan 

batuk produktif/ non produktif dan dipsnea. Sebaliknya, pada anak 

sekolah dan remaja: gejala lain yang sering dijumpai adalah: nyeri 

kepala, nyeri dada, dan lethargi (Suci, 2020). 

Adapun diagnosis pneumonia pada balita sesuai kriteria 

(WHO, 2022) yaitu batuk, kesulitan bernafas, laju pernafasan yang 

meningkat (anak < 2 bulan 60 kali/menit; 2 – 11 bulan laju napas 

>50 kali/menit; dan 13-60 bulan laju napas >40 kali/menit), dan 

dinding dada tertarik ke bagian dalam. 

b. Pemeriksaan fisik  

Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan sejumlah tanda 

fisik patologis, terutama adanya nafas cepat (takipnea) dan 

kesulitan bernafas (dyspnea). Pengukuran frekuensi napas 

dilakukan dalam satu menit ketika anak sadar dan tidak sedang 
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menangis. Demam dapat mencapai suhu 38,50 C sampai menggigil. 

Gejala paru muncul beberapa hari setelah proses infeksi tidak 

terkompensasi dengan baik. Gejala distress pernapasan seperti 

takipneu, dispneu, adanya retraksi (suprasternal, interkosta, 

subkosta), grunting, napas cuping hidung, apneu dan saturasi 

oksigen < 90% dapat ditemukan pada pasien jika oksigenasi paru 

sudah berkurang. Takipneu menunjukkan beratnya penyakit pada 

pasien dengan kategori usia sebagai berikut: > 60x/ menit pada 0-

2 bulan, > 50x/menit pada 2-12 bulan, > 40x/menit pada 1-5 tahun, 

> 20x/menit pada anak diatas 5 tahun (Suci, 2020) 

c. Pemeriksaan penunjang 

• Pemeriksaan laboratorium 

Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada anak 

dengan pneumonia meliputi pemeriksaan darah rutin, Analisa 

Gas Darah (AGD), C-Reaktif Protein (CRP), uji serologis dan 

pemeriksaan mikrobiologik. Pada pemeriksaan darah rutin, 

dapat dijumpai leukositosis, umumnya berkisar 15.000 – 

30.000/ mm3 dengan predominan polimorphonuklear (PMN). 

Jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit dapat membantu 

menentukan pilihan pemberian antibiotik. Pada beberapa 

kasus didapatkan anemia dan laju endap darah (LED) yang 

meningkat. Pada anak dengan distress pernapasan berat, 

hiperkapnia harus dievaluasi dengan pemeriksaan AGD, 
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karena kadar oksigen harus dipertahankan. Pemeriksaan CRP 

tidak banyak berkontribusi, tetapi peningkatan CRP 

menandakan terjadinya inflamasi di dalam tubuh (Suci, 2020).  

• Pemeriksaan serologi 

Pemeriksaan serologis dapat dilakukan untuk 

mengetahui etiologi respiratory syntitial virus (RSV), 

parainfluenza 1,2,3, influenza, adenovirus dimana spesimen 

berasal dari nasofaring. Pemeriksaan ini tidak bermanfaat 

untuk infeksi bakteri. Peningkatan titer IgG dan IgM pada 

pemeriksaan dapat mengkonfirmasi diagnosis (Suci, 2020). 

Pemeriksaan mikrobilogik yang paling banyak 

dilakukan adalah kultur darah. Kultur darah 

direkomendasikan pada pasien rawat inap dengan gejala 

peneumonia berat dan komplikasi, pneumoni yang gagal 

diterapi pada rawat jalan, berusia < 6 bulan, dan pada pasien 

yang tidak mendapatkan imunisasi. Sedikitnya 10- 30% kultur 

darah pada anak yang demam, bakteri dapat dijumpai. 

Pemeriksaan sputum dengan pewarnaan gram pada anak yang 

lebih besar berguna untuk mendeteksi antigen bakteri, tetapi 

kurang bermanfaat karena tingginya prevalensi kolonisasi 

bakteri di nasofaring (Suci, 2020). 
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• Pemeriksaan radiologi 

Pemeriksaan foto toraks dilakukan untuk melihat 

luasnya kelainan patologis pada jaringan paru. Gambaran 

infiltrat di bagian lobar, interstisial, unilateral atau bilateral 

memberikan petunjuk organ paru yang terlibat. Pada 

umumnya, infiltrat alveolar menunjukkan gambaran kuat 

adanya pneumonia pada anak. Hasil foto torak adanya infiltrat 

alveolar yang disertai konsolidasi lobar dengan efusi pleura, 

bronkopneumonia dan air bronchogram kemungkinan besar 

dapat disebabkan oleh bakteri. Peribronkhial yang menebal, 

infiltrat interstisial merata, bilateral dan adanya hiperinflasi 

dapat terlihat pada pneumonia akibat virus. Gambaran foto 

torak pneumonia akibat mikoplasma dapat bervariasi yang 

terkadang dapat menyerupai pneumonia virus. Selain itu, 

dapat juga ditemukan bronkopneumonia di lobus bagian 

bawah, infiltrat intertisisial bilateral, atau gambaran paru yang 

berkabut (ground-glass consolidation) serta transient 

pseudoconsolidation yang disebabkan oleh infiltrat intertisial 

yang konfluens. Manifestasi klinis dan laboratorium yang 

mengarah disertai hasil foto torak positif merupakan standar 

emas penegakan diagnosis pneumonia (Suci, 2020). 

  



 

42 
 

• Pemeriksaan saturasi oksigen 

Pengukuran saturasi oksigen (SpO2) harus selalu 

dilakukan pada anak yang mengalami distress pernapasan 

terutama anak dengan retraksi dinding dada atau penurunan 

aktivitas. Pengukuran tersebut dapat mendeteksi dini 

terjadinya hipoksemia pada jaringan dan juga dapat 

menunjukkan beratnya pneumonia pada anak. Pembacaan 

saturasi anak diperoleh minimal 30 detik setelah bacaan yang 

direkam sudah stabil (Suci, 2020). 

7. Tatalaksana 

Prinsip dasar tatalaksana pneumonia anak adalah eliminasi 

mikroorganisme penyebab dengan antibiotik yang sesuai disertai 

dengan tatalaksana supportif lainnya. Tata laksana supportif meliputi 

terapi oksigen, pemberian cairan intravena dan koreksi gangguan 

elektrolit pada dehidrasi serta pemberian antipiretik untuk demam. 

Obat penekan batuk tidak dianjurkan. Komplikasi yang mungkin 

terjadi harus ditangani secara adekuat selama masa perawatan (Suci, 

2020). 

Pada neonatus dapat diberi ampisilin dengan aminoglikosida 

atau sefalosporin generasi ketiga. Hindari pemberian seftriakson 

karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kernikterus. Penyebab 

tersering pneumonia anak usia >3 bulan adalah Streptococcus 

pneumoniae, dimana pilihan obat yang dapat diberikan yaitu 
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amoksisilin oral dosis tinggi atau antibiotik beta laktam lainnya. 

Sedangkan anak usia > 5 tahun dapat diberikan terapi lini pertama 

yaitu antibitotik makrolida(Adriani M and Wijatm, 2014). 

Pneumonia pada anak tidak harus selalu dirawat inap. 

Pneumonia diindikasikan untuk rawat inap apabila dijumpai pada 

anak usia 3-6 bulan, adanya distress pernapasan (retraksi, nafas 

cuping hidung), takipneu sesuai usia, saturasi oksigen <92%, anak 

tidak mau makan/minum serta terdapat tanda adanya dehidrasi. 

Tingkat sosial ekonomi keluarga serta ketidakmampuan keluarga 

merawat anak di rumah juga menjadi pertimbangan anak dirawat inap 

(Suci, 2020). 

C. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia 

Dalam pembentukan sistem imun dibutuhkan zat gizi yang 

tercukupi di dalam tubuh untuk membantu proses pembentukan sel-sel 

imunitas, seperti vitamin A yang berfungsi untuk mempertahankan 

kekebalan dan memperoleh kekebalan yang terdapat dalam limfosit (Sel B 

dan Sel T) dan myelocytes (neutrofil, makrofag, dan sel dendritic myeloid). 

Lalu zink yang berperan dalam bekerjanya lebih dari 10 enzim dalam 

pembentukan sistem imun. Zat besi berperan dalam pembentukan limfosit 

T yang berfungsi untuk menghancurkan patogen yang masuk ke dalam 

tubuh. Selenium dan Vitamin E membantu sistesis imunoglobulin dan 

ubikuinon. Anak dengan status gizi yang kurang dan buruk dapat 

menyebabkan gangguan terhadap kerja sistem imun di dalam tubuh 
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dimana organ timus sangat sensitif terhadap malnutrisi karena kurangnya 

protein yang dapat menyebabkan atrofi timus sehingga mekanisme 

pertahanan tubuh akan memburuk pada anak dengan malnutrisi (Rigustia, 

Zeffira and Vani, 2019). 

Setelah sel B teraktivasi oleh antigen lalu akan terdiferensiasi 

menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi berupa imunoglobulin 

dengan tipe yaitu IgM, IgG, IgE, IgA dan IgD dan dari kelima imunoglobulin 

tersebut imunitas anak diukur menggunakan parameter IgA yang dapat 

mencegah terjadinya kontak antara toksin dan virus dengan sel host. Anak 

dengan gizi kurang derajat imunoglobulinnya juga akan berkurang dan 

dapat menurunkan resistensi terhadap infeksi. Pertahanan tubuh seluler 

dan humoral menjadi terganggu menyebabkan patogen yang masuk tidak 

terdeteksi dan tidak dapat dikontrol dan selanjutnya terakumulasi dalam 

saluran napas yang akhirnya menimbulkan penyakit saluran napas 

termasuk pneumonia(Adriani M and Wijatm, 2014). 

D. Integrasi Keislaman 

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, seperti bangkai, darah, daging babi, dan 

hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Thayyib merujuk 

pada makanan yang tidak merugikan tubuh, kesehatan, akal, dan 
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kehidupan manusia, seperti 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 penyakit 

pneumonia. 

Balita memiliki daya tahan tubuh yang cenderung lebih lemah 

sehingga lebih mudah terjangkit penyakit. Selain dalam bidang sains dan 

kedokteran terkait permasalahan pneumonia pada balita, terdapat kajian 

keislaman mengenai perintah untuk ketahanan tubuh manusia dalam Allah 

swt. berfirman dalam QS An-Nisa/ 4:9 : 
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Terjemahnya :  

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar” 

Menurut penafsiran dari Al-Mishbah, orang tua seharusnya 

membayangkan situasi di mana setelah mereka meninggal, mereka 

meninggalkan di belakang anak-anak yang masih kecil atau tidak memiliki 
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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 memperhatikan status gizi anak agar senantiasa tercukupi 

merupakan langkah pencegahan yang sangat penting bagi orangtua dan 

wali dalam upaya menjaga Kesehatan balita. Tindakan ini menjadi suatu 

bentuk ikhtiar untuk menghindarkan potensi kelemahan dan penyakit 

pada generasi mendatang. 

Semakin muda usia bayi, semakin lemah sistem kekebalan 

tubuhnya dapat disebabkan oleh kurang matangnya sistem kekebalan 

tubuh sehingga lebih rentan mengalami pneumonia. Pneumonia dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko salah satunya adalah status gizi 

kurang. Status gizi dipengaruhi oleh intake yang orang tua berikan kepada 

anaknya. 

Dalam Islam diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal 

dan baik sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al - Baqarah/2:172, 

yaitu:  



 

47 
 

 
َ
 وْن
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Terjemahnya:  

‘‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang 

Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu 

hanya menyembah kepada-Nya’’ 

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, kesadaran iman yang bersemi di hati 

orang-orang yang beriman, menjadikan ajakan Allah sedikit berbeda 

dengan ajakan-Nya kepada seluruh manusia. Bagi orang-orang mukmin, 

tidak hanya diserukan untuk mengkonsumsi makanan halal, tetapi  

keimanan yang bersemi di dalam hati merupakan jaminan kejauhan 

mereka dari yang tidak halal. Orang-orang beriman juga diperintah untuk 

bersyukur yaitu mengakui dengan tulus bahwa anugerah yang diperoleh 

semata-mata bersumber dari Allah sambil menggunakannya sesuai tujuan 

penganugerahannya, atau menempatkannya pada tempat yang 

semestinya(Shihab, 2002) 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 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 didalamnya serta baik bagi kesehatan tubuh. Adapun dari 

penjelasan tersebut menjelaskan bahwa saat seorang anak memiliki status 

gizi yang baik maka sistem kekebalan tubuh anak tersebut juga akan 
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semakin baik dan hal tersebut akan menyebabkan kemungkinan anak 

tidak akan mudah terkena suatu penyakit, salah satunya seperti  

pneumonia. 
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E. Kerangka Teori 

Bagan 1. Kerangka Teori 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Variabel Independen yang diteliti 

 : Variabel Dependen yang diteliti 

: Variabel yang tidak diteliti 

Bagan 2. Kerangka Konsep

Status Gizi Anak 

 

Kejadian Pneumonia Pada 

Balita 

Status Imunisasi Dasar HiB, DPT, Campak 

BBLR 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, 

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analitik observasional 

dengan pendekatan cross sectional, yaitu untuk mengetahui apakah 

terdapat korelasi atau hubungan antara variabel dengan pengukuran 

dilakukan dalam satu waktu yang sama, yang dimana dalam penelitian ini 

dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara status gizi 

dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten 

Gowa. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

yang terletak di Jl. DR.Wahidin Sudirohusodo No.48 Sungguminasa 

pada Wilayah Kelurahan Batang kaluku, Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2023 – Januari 2024.  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan seluruh objek yang ada dalam penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah balita yang terdiagnosis pneumonia di 



 

52 
 

RSUD Syekh Yusuf. Jumlah kelompok kasus di tahun 2022 sebanyak 

259 kasus. 

2. Sampel 

Teknik purposive sampling digunakan sebagai metode pengambilan 

sampel dalam penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah rekam medis 

pasien anak di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022 dengan 

mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi. Besar sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus 

Slovin: 

  N 

        1 + N (𝑑)2  

259 

             1 + 259 (0,1)2  

259 

             1 + 259 (0,01)  

259 

        1 + 2,59  

259 

    3,59  

72,144  

 

Berdasarkan hasil perhitungan sampel menggunakan rumus 

maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 72,144 yang dibulatkan 

menjadi 72 sampel. 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling yaitu pengambilan anggota sampel 

dari populasi dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi 
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yang telah ditentukan peneliti sampai mencapai batas minimum sampel 

yang telah ditentukan. 

1. Kriteria Inklusi 

• Anak yang berusia 12-59 bulan 

• Anak yang menjadi pasien di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 

• Anak yang terdiagnosis pneumonia di RSUD Syekh Yusuf 

Kabupaten Gowa tahun 2022 

• Memiliki catatan rekam medis yang lengkap sesuai dengan 

kebutuhan penelitian 

2. Kriteria Eksklusi 

• Pasien pneumonia balita dengan penyakit penyerta dengan 

gangguan respirasi seperti TB, asma, dan sebagainya 

• Pasien pneumonia balita dengan riwayat BBLR 

• Pasien pneumonia pada balita dengan riwayat status imunisasi 

dasar HiB, DPT, dan Campak yang tidak lengkap 

E. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Variabel terikat yang ada dalam penelitian ini 

adalah kejadian pneumonia pada anak. 
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2. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah status gizi pada anak. 

F. Instrumen Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang didapat tidak langsung dari responden 

dengan melihat rekam medik yang terdapat di Rumah sakit. Data sekunder 

yang digunakan pada penelitian ini berupa rekam medik pasien anak yang 

berada di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2022 yang 

terdiagnosis pneumonia. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing  

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah melakukan 

pemeriksaan terhadap catatan hasil observasi. Peneliti harus 

memeriksa kelengkapan, kebenaran serta kejelasan data data yang 

didapatkan. 

b. Coding  

Tahap coding adalah kegiatan merubah data yang berbentuk 

huruf menjadi angka atau bilangan. Tahap ini akan memberikan 

kode terhadap catatan observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini 

adalah mempermudah pengolahan data. 
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c. Tabulating  

Langkah tabulating adalah tahap untuk mempersiapkan 

informasi yang telah diperoleh peneliti untuk diolah dengan 

merancang tabel analisis.  

d. Processing 

Pada tahap ini semua data yang telah ditabulasi akan 

diproses untuk dianalisis. Processing dilakukan dengan cara 

memasukkan hasil tabulasi ke dalam Statistical Package For The 

Social Sciences  (SPSS).  

e. Cleaning  

Pembersihan data atau cleaning adalah kegiatan pengecekan 

kembali data yang sudah dimasukkan. 

2. Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Data 

yang dianalisis sebagai berikut : 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis data yang dilakukan untuk 

melihat frekuensi dan distribusi setiap variabel. Analisis univariat 

memperlakukan semua variabel  sebagai variabel dependen karena 

tidak menganalisis hubungan antara kedua variabel yang ada. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan metode analisis yang menguji 

antara korelasi kedua variabel dalam penelitian, yaitu  variabel 
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independen dengan variabel dependen penelitian. Analisis ini 

menguji hipotesis peneliti.  

H. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Bagan 3. Alur Penelitian  

 

Penyusunan proposal penelitian 

 

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji 

Melakukan seleksi data rekam medik 

yang memenuhi kriteria inklusi 

Peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan 

dilampirkan 

 

Membuat surat perizinan penelitian dari pihak Prodi Pendidikan Dokter 

UIN Alauddin Makassar dan mengurus etik  penelitian 

Pengumpulan data dari rekam medik pasien anak RSUD Syekh Yusuf   

 

Melakukan analisis data  

Membuat surat perizinan dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan kemudian 

PTSP Kabupaten Gowa 

Membuat surat perizinan meneliti dari pihak RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa   
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I. Penyajian Data 

Data hasil penelitian yang telah didapatkan disajikan dalam bentuk 

tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi. 

J. Etika Penelitian 

Etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut 

surat dengan nomor B-189/KEPK/FKIK/XII/2021 adalah sebagai berikut: 

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait 

sebagai permohonan izin penelitian.  

3. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan. 

4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses 

pengambilan data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf 

Kabupaten Gowa yang terletak di wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 

Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf adalah sebuah fasilitas kesehatan milik 

pemerintah dengan klasifikasi B, yang berlokasi di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo 

No.48 Sungguminasa pada Wilayah Kelurahan Batang kaluku, Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa. Wilayah Cakupan Rumah Sakit Syekh Yusuf kabupaten 

Gowa meliputi seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Jumlah pasien 

sebagian besar berasal dari Kecamatan yang terdekat dari 18 (delapan belas) 

kecamatan dengan radius 10 Km dari pusat kota dan terdapat pula pasien yang 

berasal dari pinggiran wilayah kota Makassar 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Sampel  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Syekh 

Yusuf, didapatkan karakteristik sebagai berikut: 
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Tabel 4. Karakteristik Jenis Kelamin Sampel 

 

Berdasarkan tabel 4 didapatkan kategori jenis kelamin, balita 

dengan jenis kelamin laki-laki yang didiagnosis pneumonia sebanyak 

50 (76.9%) dan yang bukan pneumonia sebanyak 15 (23.1%). Adapun 

balita dengan jenis kelamin perempuan yang didiagnosis pneumonia 

sebanyak 36 (83.7%) dan yang bukan pneumonia sebanyak 7 

(16.3%). 

  

Kejadian 
Pneumonia 

Jenis Kelamin  

Laki-laki 
F (%) 

Perempuan 
F (%) 

Total 

Pneumonia 50 (76.9%) 36 (83.7%) 65 (100%) 

Bukan Pneumonia 15 (23.1%) 7 (16.3%) 43 (100%) 

Total 65 (64.8%) 43 (35.2%) 108 (100%) 

50

15

36

4.
4

P N E U M O N I A B U K A N  P N E U M O N I A

JENIS KELAMIN

Laki-laki Perempuan
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Tabel 5. Karakteristik Usia Sampel    

 

Tabel 5 pada kategori usia, balita dengan usia 12-23 bulan 

yang diagnosis pneumonia sebanyak 34 (79.1%) dan yang bukan 

pneumonia sebanyak 9 (20.9%).  Balita dengan usia 24-35 bulan yang 

didiagnosis pneumonia sebanyak 20 (80%) dan yang bukan 

pneumonia sebanyak 5 (20%). Balita dengan usia 36-47 bulan yang 

diagnosis pneumonia sebanyak 14 (82.4%) dan yang bukan 

pneumonia sebanyak 3 (17.6%). Balita dengan usia 48-59 bulan yang 

diagnosis pneumonia sebanyak 18 (78.3%) dan yang bukan 

pneumonia sebanyak 5 (21.7%). 

 Usia 

Total 
Kejadian 
Pneumonia 

12-23 
Bulan 
F (%) 

24-35 
Bulan 
F (%) 

36-47 
Bulan 
F (%) 

48-59 
Bulan 
F (%) 

Pneumonia 
34 
(79.1%) 

20 (80%) 14 (82.4%) 18 (78.3%) 
86 
(100%) 

Bukan 
Pneumonia 

9 (20.9%) 5 (20%) 3 (17.6%) 5 (21.7%) 
22 
(100%) 

Total 43 
(39.8%) 

25 (23.2%) 17 (15.7%) 23 (21.3%) 108 
(100%) 

34

9

20

5

14

3

18

5

P N E U M O N I A B U K A N  P N E U M O N I A

USIA

12-23 Bulan 24-35 Bulan 36-47 Bulan 48-59 Bulan
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Tabel 6. Karakteristik Status Gizi Sampel 

 

 

Tabel 6 pada kategori status gizi, menunjukkan balita 

didiagnosis pneumonia dengan status gizi sangat kurang sebanyak 15 

(17.4%), status gizi kurang sebanyak 28 (32.6%), status gizi baik 

sebanyak 37 (43%), status gizi dengan risiko BB lebih sebanyak 6 

(7%) pasien. Pasien balita yang didiagnosis bukan pneumonia dengan 

status gizi sangat kurang sebanyak 10 (45.4%), status gizi kurang 

sebanyak 2 (9.1%), status gizi baik sebanyak 9 (41%), dan status gizi 

dengan risiko BB lebih sebanyak 1 (4.5%) pasien. 

15

10

28

2

37

9

6

1

P N E U M O N I A B U K A N  P N E U M O N I A

STATUS GIZI

Sangat Kurang Kurang Baik Risiko BB Lebih

 Status Gizi Total 

Kejadian 
Pneumoni
a 

Sangat 
Kurang 
F (%) 

Kurang 
F (%) 

Baik 
F (%) 

Risiko 
BB 

Lebih 
F (%) 

 

Pneumonia 
15 
(17.4%) 

28 (32.6%) 37 (43%) 6 (7%) 86 (100%) 

Bukan 
Pneumonia 

10 
(45.4%) 

2 (9.1%) 9 (41%) 
1 
(4.5%) 

22 (100%) 

Total 25 
(23.2%) 

30 (27.8%) 46 (42.6%) 7 
(6.4%) 

108 (100%) 
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2. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita 

      Tabel 7. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Pneumonia Balita 

 

Tabel 7 menunjukkan analisis hubungan status gizi dengan 

kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten 

Gowa Tahun 2022. Terdapat pasien balita didiagnosis pneumonia 

dengan status gizi sangat kurang sebanyak 15 (17.4%), status gizi 

kurang sebanyak 28 (32.6%), status gizi baik sebanyak 37 (43%), 

status gizi dengan risiko BB lebih sebanyak 6 (7%) pasien. 

Pasien balita yang didiagnosis bukan pneumonia dengan status 

gizi sangat kurang sebanyak 10 (45.4%), status gizi kurang sebanyak 

2 (9.1%), status gizi baik sebanyak 9 (41%), dan status gizi dengan 

risiko BB lebih sebanyak 1 (4.5%) pasien. 

Berdasarkan tabel hasil analisis SPSS dengan uji Chi Square 

tampak bahwa nilai 𝑃-𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 (sig. (2-tailed)) untuk status gizi dengan 

kejadian pneumonia pada balita adalah 0,022 dengan taraf 

signifikansi sebesar 5% atau 0,05  yang artinya signifikan karena nilai 

 Status Gizi 

Total 
P-

value Kejadian 
Pneumonia 

Sangat 
Kurang 
F (%) 

Kurang 
F (%) 

Baik 
F (%) 

Risiko 
BB 

Lebih 
F (%) 

Pneumonia 15 (17.4%) 28 (32.6%) 37 (43%) 6 (7%) 86 (100%) 

0.022 
 

Bukan 
Pneumonia 10 (45.4%) 2 (9.1%) 9 (41%) 1 (4.5%) 22 (100%) 

Total 25 (23.2%) 30 (27.8%) 46 (42.6%) 7 (6.4%) 108 (100%) 
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𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka dari itu 𝐻0 ditolak 

dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita di RSUD 

Syekh Yusuf Tahun 2022. 

C. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian, balita yang mengalami pneumonia 

lebih banyak pada laki-laki sebanyak 50 (58.1%) dibandingkan dengan 

perempuan yaitu 36 (41.9%) balita. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Namira Wadjir Sangadji, Vernanda, Keumala, dan Erna (2022) 

terkait Hubungan Jenis Kelamin, Status Imunisasi Dan Status Gizi Dengan 

Kejadian Pneumonia Pada Balita (0-59 Bulan) di Puskesmas Cibodasari, 

didapatkan balita berjenis kelamin laki-laki yang didiagnosis pneumonia 

sebanyak 14 (56%) dan perempuan sebanyak 11  (44%) balita. 

Mayoritas orang tua percaya bahwa balita laki-laki secara fisik 

lebih kuat daripada balita perempuan, maka mereka harus lebih protektif 

terhadap balita perempuan, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan 

gaya pengasuhan antara balita laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini 

mengakibatkan sebagian besar balita perempuan menghabiskan lebih 

banyak waktu di dalam rumah sementara balita laki-laki lebih banyak 

bermain di luar rumah atau di tempat umum, sehingga meningkatkan 

risiko terkena infeksi saluran pernapasan atau penyakit lainnya(Sangadji 

et al., 2022) 



 

64 
 

Adapun balita yang mengalami pneumonia lebih banyak pada 

kelompok usia 12-23 bulan sebanyak 34 (39.5%). Penelitian ini didukung 

oleh hasil penelitian yang dilakukan Elsa Nur Salsabila dan Mardiati 

(2022) terkait hubungan status gizi menurut berat badan terhadap umur 

dengan kejadian bronkopneumonia pada balita di Rumah Sakit Umum Cut 

Meutia periode januari 2021 – desember 2021, didapatkan kelompok usia 

yang mengalami pneumonia paling banyak pada kelompok usia 12-23 

bulan dengan jumlah 10 balita. 

Adapun faktor yang memungkinkan terjadinya pneumonia pada 

kelompok usia tersebut adalah tidak dilakukan pemberian ASI pada balita 

sampai usia 2 tahun. ASI memiliki kandungan yang lengkap seperti  lemak, 

protein, karbohidrat, mineral, vitamin, dan unsur- unsur anti infektif yang 

berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Pada usia tersebut, balita 

juga telah aktif dan mengenal lingkungan sekitar sehingga kemungkinan 

faktor resiko pneumonia didapat dari faktor lingkungan (Salsabila and 

Mardiati, 2022). 

Balita yang mengalami pneumonia lebih banyak dengan status 

gizi sangat kurang sebanyak 15 (17.4%) dan status gizi kurang sebanyak 

28 (32.6%) dibandingkan dengan balita yang mengalami pneumonia 

dengan status gizi baik sebanyak 37 (43%) dan status gizi risiko bb lebih 

sebanyak 6 (7%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah balita yang 

mengalami pneumonia lebih banyak dengan status gizi kurang dan sangat 
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kurang dibandingkan dengan balita dengan status gizi baik dan risiko bb 

lebih.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 5 terkait 

hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita 

menggunakan Uji Chi-square diperoleh nilai p-value = 0.022, yang artinya 

terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian 

pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2022. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi 

Ernita Amru, Yulia dan Anisya (2021) terkait hubungan status gizi dengan 

kejadian pneumonia pada balita yang dilakukan di Puskesmas Baloi 

Permai Kota Batam, didapatkan hasil dari 67 balita terdapat balita yang 

mengalami pneumonia dengan status gizi buruk sebanyak 13 responden 

(76,5%), status gizi kurang 18 responden (100,0%), status gizi lebih 

berjumlah 5 responden (41,7%), status gizi baik 2 responden (10,0%). 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan status gizi dengan 

kejadian pneumonia pada balita. Balita dengan status kurang gizi dapat 

memengaruhi pembentukan antibodi dan pertahanan paru. Hal ini yang 

membuat status gizi menjadi penyebab pneumonia pada balita. 

Menurut penelitian Renaldo Tegar Prasetyo (2023) terkait 

hubungan status gizi dengan kejadian pneumonia pada anak di Kabupaten 

Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), didapatkan hasil dari 

75 balita didapatkan balita yang mengalami pneumonia dengan gizi 

kurang sebanyak 57 orang (76,0%) dengan hasil nilai p - value < 0.05 (p - 
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value = 0.03) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara status gizi dengan kejadian pneumonia pada anak di 

Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. (Ren aldo Tegar Pra setyo et al., 2023) 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurul 

Jannah dan Sri Yuliana (2022) terkait hubungan antara status gizi dengan 

kejadian pneumonia pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Woha, 

berdasarkan hasil uji statistik Chi-square didapatkan hasil (p - value = 0,02 

< 0,05) yang artinya bahwa ada hubungan antara status gizi dengan 

kejadian pneumonia.  

Gizi kurang akan merusak sistem pertahanan dalam tubuh 

terhadap mikroorganisme maupun pertahanan mekanik, sehingga mudah 

sekali terkena penyakit infeksi seperti pneumonia. Hal ini dikarenakan 

adanya penghancuran jaringan tubuh untuk memperoleh protein yang 

diperlukan virus/bakteri (Jannah and Sri Yuliana, 2022) 

Menurut penelitian Hendri Hariyanto (2020) yang dilakukan di 

wilayah kerja Puskesmas Pandanaran juga menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara status gizi dengan kejadian pneumonia (p-value = 0.03), 

didapatkan  bahwa balita yang status gizinya buruk memiliki risiko 4 kali 

lebih besar terkena pneumonia daripada balita yang status gizinya 

normal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Namira Wadjir 

Sangadji, Vernanda, Keumala, dan Erna (2022) yang menunjukan bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Status Gizi dengan 

kejadian Pneumonia pada balita di Puskesmas Cibodasari tahun 2021. 



 

67 
 

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan Endang Subandi (2020) terkait hubungan status gizi balita 

terhadap kejadian pneumonia pada balita di Desa Sutawangi UPTD 

Puskesmas DTP Jatiwangi Tahun 2019, yang dimana dari hasil penelitian 

terhadap 45 responden yang diuji, 35 (77,8%) mempunyai status gizi baik 

dan menderita pneumonia. Berdasarkan hasil penelitian ini, disebutkan 

bahwa status gizi hanya salah satu faktor risiko terjadinya pneumonia 

pada balita, yang berarti bahwa ada beberapa faktor risiko lain yang 

menyebabkan terjadinya pneumonia pada balita, seperti faktor host 

(faktor umur, jenis kelamin, status imunisasi), faktor agent/kuman 

penyakit, faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan fisik. (Subandi, 2020) 

Status gizi merupakan faktor proteksi terjadinya pneumonia pada 

balita. Balita yang memilki status gizi yang baik disebabkan konsumsi 

makan yang tinggi serta pengetahuan ibu tentang makanan yang baik dan 

bergizi untuk anaknya. Jika keadaan gizi baik, tubuh mempunyai 

kemampuan yang cukup untuk mempertahankan diri terhadap penyakit 

infeksi. Status gizi baik pada balita mempengaruhi daya tahan tubuh dan 

kekebalan tubuh terhadap serangan infeksi bakteri maupun virus yang 

dapat menyebabkan pneumonia. Selain itu, status gizi baik mampu 

meningkatkan imunitas, dan meningkatkan aktifitas leukosit untuk 

mefagosit maupun membunuh kuman (Arny, Putri and Abadi, 2020) 

Saat keadaan gizi menjadi buruk, maka reaksi kekebalan tubuh 

akan menurun sehingga kemampuan tubuh mempertahankan diri 



 

68 
 

terhadap infeksi menjadi menurun termasuk gangguan fungsi granulosit, 

penurunan fungsi komplemen, dan juga menyebabkan kekurangan 

mikronutrien. Status gizi yang buruk menyebabkan beberapa efek serius 

seperti kegagalan dalam pertumbuhan fisik serta tidak optimalnya 

perkembangan dan kecerdasan dan varulensi patogen lebih kuat, 

sehingga menyebabkan ketahanan dan keseimbangan terganggu dan 

memicu terjadinya infeksi. Kejadian pneumonia pada Balita dengan status 

gizi kurang dapat terjadi karena masuknya bakteri yang mudah 

menembus otot-otot pernafasan, sehingga mudah terkena pneumonia 

(Arny, Putri and Abadi, 2020). 

Anak-anak dengan gizi buruk lebih rentan terhadap penyakit, 

salah satunya adalah pneumonia. Malnutrisi adalah hasil dari kekurangan 

gizi, yang pada gilirannya akan menurunkan kemampuan tubuh untuk 

melawan berbagai penyakit menular. Malnutrisi merupakan kontributor 

utama kejadian pneumonia pada balita (Hariyanto, 2020). 

Hendaknya manusia memperhatikan makanannya sebagai rasa 

syukur kepada Allah Swt. Dengan memperhatikan makanan, manusia 

dapat memilah makanan yang baik dan sehat untuk tubuh karena 

mengatur pola makan dengan cermat akan membuat tubuh tercukupi 

kebutuhan gizinya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk 

mempertahankan diri terhadap penyakit infeksi, salah satunya yaitu 

penyakit pneumonia. Sesuai firman Allah SWT pada QS Abasa/80: 24. 
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 ۦ عَامِهِ
َ

َٰ ط نُ إِلََ نسَ َٰ ِ
ْ

رِ ٱلْ
ُ

يَنظ
ْ
ل
َ
 ف

Terjemahnya:  

‘‘Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya’’ 

Surah Abasa ayat 24 memberi pesan bahwa manusia 

diperintahkan untuk melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana 

datangnya makanan dan bagaimana tingkat-tingkat pertumbuhannya 

sehingga makanan itu telah terhidang di atas piring. Manusia juga 

dianjurkan memilih makanan yang memiliki kandungan makanan yang 

bergizi yang mengandung protein, karbohidrat, dan lain-lain sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya, serta manusia dapat merasakan 

kelezatan makanan dan minumannya yang juga jadi pendorong bagi 

pemeliharaan tubuhnya agar tetap dalam keadaan sehat dan mampu 

menunaikan tugas yang dibebankan kepadanya (Shihab, 2005) 

Selain menjaga pola makan, memperhatikan makanan yang akan 

dimakanan, manusia juga hendak memastikan bahwa makanan yang 

dimakan halal dan baik. Sebagaimana telah dijelaskan Perintah untuk 

makan makanan yang halal dan baik juga tertuang pada QS Al Maidah/5: 

88. 

 

 
َ
وْن

ُ
مِن

ْ
مْ بِهٖ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
َ
 ا

ٰٓ
ذِيْ

َّ
َ ال وا اللَّه

ُ
ق

َّ
ات بًا ۖوَّ يِّ

َ
 ط

ً
لً

ٰ
ُ حَل مُ اللَّه

ُ
ك
َ
ق
َ

ا رَز وْا مِمَّ
ُ
ل
ُ
  وَك

Terjemahnya: 



 

70 
 

‘‘Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya’’ 

Surah Al-Maidah ayat 88 juga menegaskan perintah memakan 

makanan yang halal lagi baik, lezat, bergizi, dan berdampak positif bagi 

kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu dan 

bertaqwalah kepada Allah dalam segala aktivitas (Shihab, 2021) 

D. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti masih menemukan adanya 

kekurangan yang disebabkan oleh beberapa keterbatasan penelitian. 

Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Data yang tertulis di buku registrasi terkadang tidak sesuai dengan isi 

dari rekam medik. 

2. Data yang tercantum dalam rekam medik ada beberapa yang tidak 

lengkap sehingga tidak dapat dimasukkan dalam sampel. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD 

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa terkait hubungan status gizi dengan 

kejadian pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf tahun 2022, maka 

didapatkan hasil: 

1. Frekuensi balita yang mengalami pneumonia lebih banyak pada laki-

laki sebanyak 50 (58.1%) dibandingkan dengan perempuan yaitu 36 

(41.9%) balita. 

2. Frekuensi balita yang mengalami pneumonia lebih banyak pada usia 

12-23 bulan sebanyak 34 (39.5%), pada usia 24-35 bulan sebanyak 20 

(23.2), pada usia 36-47 bulan sebanyak 14 (16.3%) , pada usia 48-59 

bulan sebanyak 18 (21%) balita. 

3. Frekuensi pasien balita didiagnosis pneumonia dengan status gizi 

sangat kurang sebanyak 15 (17.4%), status gizi kurang sebanyak 28 

(32.6%), status gizi baik sebanyak 37 (43%), status gizi dengan risiko 

BB lebih sebanyak 6 (7%) pasien. 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian 

pneumonia pada balita di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 

2022. 
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B. Saran 

1. Bagi tenaga kesehatan 

a. Diharapkan dapat memberikan penyuluhan terhadap orang tua 

mengenai pentingnya menjaga pola makan anak yang dapat 

mempengaruhi status gizinya. 

2. Bagi orang tua  

a. Diharapkan hendaknya meningkatkan pengetahuan terkait apa 

saja yang dapat mempengaruhi status gizi anak. 

b. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai faktor 

resiko pneumonia agar dapat melakukan upaya pencegahan terkait 

pneumonia pada balita. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lainnya yang 

berhubungan dengan kejadian pneumonia pada balita. 

b. Diharapkan agar dapat menambah kriteria ekslusi terkait faktor -

faktor yang berkaitan dengan pneumonia selain dari status gizi 

yang dapat membuat bias hasil penelitian yang ada.  
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Uji Statistik 

Statistics 

 Jenis Kelamin Usia Diagnosis Status Gizi 

N Valid 108 108 108 108 

Missing 0 0 0 0 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 65 60.2 60.2 60.2 

Perempuan 43 39.8 39.8 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12-23 Bulan 43 39.8 39.8 39.8 

24-35 Bulan 25 23.1 23.1 63.0 

36-47 Bulan 17 15.7 15.7 78.7 

48-59 Bulan 23 21.3 21.3 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

Diagnosis 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pneumonia 86 79.6 79.6 79.6 

Bukan Pneumonia 22 20.4 20.4 100.0 

Total 108 100.0 100.0  

 

Status Gizi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sangat kurang 25 23.1 23.1 23.1 

Kurang 30 27.8 27.8 50.9 

Baik 46 42.6 42.6 93.5 

Risiko BB Lebih 7 6.5 6.5 100.0 

Total 108 100.0 100.0  
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Jenis Kelamin * Diagnosis Crosstabulation 

 

Diagnosis 

Total Pneumonia 

Bukan 

Pneumonia 

Jenis Kelamin Laki-laki Count 50 15 65 

Expected Count 51.8 13.2 65.0 

Perempuan Count 36 7 43 

Expected Count 34.2 8.8 43.0 

Total Count 86 22 108 

Expected Count 86.0 22.0 108.0 

 

Usia * Diagnosis Crosstabulation 

 

Diagnosis 

Total Pneumonia 

Bukan 

Pneumonia 

Usia 12-23 Bulan Count 34 9 43 

Expected Count 34.2 8.8 43.0 

24-35 Bulan Count 20 5 25 

Expected Count 19.9 5.1 25.0 

36-47 Bulan Count 14 3 17 

Expected Count 13.5 3.5 17.0 

48-59 Bulan Count 18 5 23 

Expected Count 18.3 4.7 23.0 

Total Count 86 22 108 

Expected Count 86.0 22.0 108.0 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Status Gizi * Diagnosis 108 100.0% 0 0.0% 108 100.0% 
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Status Gizi * Diagnosis Crosstabulation 

 

Diagnosis 

Total Pneumonia 

Bukan 

Pneumonia 

Status Gizi Sangat kurang Count 15 10 25 

Expected Count 19.9 5.1 25.0 

Kurang Count 28 2 30 

Expected Count 23.9 6.1 30.0 

Baik Count 37 9 46 

Expected Count 36.6 9.4 46.0 

Risiko BB Lebih Count 6 1 7 

Expected Count 5.6 1.4 7.0 

Total Count 86 22 108 

Expected Count 86.0 22.0 108.0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.590a 3 .022 

Likelihood Ratio 9.622 3 .022 

Linear-by-Linear Association 2.618 1 .106 

N of Valid Cases 108   

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.43. 
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