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ABSTRAK 

 

Nama : Andi Dwi Wahyulia 

NIM  : 70200117059 

Judul :HUBUNGAN ASUPAN ZAT GIZI, PEMBERIAN ASI, PEMBERIAN MP-

ASI, DAN PENYAKIT INFEKSI DENGAN STATUS GIZI PADA BALITA 

DI PUSKESMAS SIBULUE KABUPATEN BONE TAHUN 2023 

 

Periode balita merupakan kesempatan emas sekaligus masa-masa yang rentan 

terhadap pengaruh negatif. Nutrisi yang baik dan cukup, status kesehatan yang baik, 

pengasuhan yang benar, dan stimulasi yang tepat pada periode ini akan membantu anak 

untuk tumbuh sehat dan mampu mencapai kemampuan optimalnya sehingga dapat 

berkontribusi lebih baik dalam masyarakat (KEMENKES, 2016) 

Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidakmampuan anak untuk 

berkembang yaitu pemberian asupan zat gizi yang tidak cukup, pemberian ASI yang tidak 

eksklusif, pemberian MP-ASI yang tidak ideal, serta penyakit infeksi yang pernah diderita 

balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan zat gizi, pemberian ASI, 

pemberian MP-ASI, dan penyakit infeksi dengan status gizi pada balita di Puskesmas 

Sibulue Kabupaten Bone. 

Jenis penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan desain cross 

sectional study. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 170 anak balita dengan teknik 

pengambilan sampel proporsional random sampling.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan signifikan terhadap 

pemberian asupan zat gizi dengan status gizi anak balita BB/U, TB/U, dan BB/TB, yang 

ditunjukkan dengan nilai nilai p value= 0,00 <0,05. Terdapat 2 dari 3 status gizi 

menunjukkan ada hubungan signifikan dengan pemberian ASI, 2 diantaranya status gizi 

berdasarkan BB/U yang ditunjukkan dengan p value = 0,000   dan TB/U dengan p value = 

0,011<0,05. Sedangkan BB/TB tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

pemberian ASI eksklusif yang ditunjukkan dengan p value = 0,724>0,05. Tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi balita, diantaranya 

yaitu status gizi berdasarkan BB/U yang ditunjukkan dengan p value = 0,617>0,05, TB/U 

dengan p value = 0,134>0,05 dan BB/TB dengan p value =0,137. Terdapat 2 dari 3 status 

gizi tidak adanya hubungan yang signifikan dengan penyakit infeksi, diantaranya yaitu 

status gizi berdasarkan BB/U dengan  p value = 0,317>0,05 dan TB/U dengan p 

value=0,514>0,05. Dan 1 diantaranya ialah BB/TB dengan p value = 0,037<0,05 memiliki 

hubungan dengan penyakit infeksi. 

Berdasarkan hasil terkait penelitian diatas terdapat beberapa saran sebagai 

masukan dari peneliti. Bagi ibu balita, disarankan untuk lebih memperhatikan asupan zat 

gizi, ASI, dan juga MP-ASI kepada balita. Selain itu juga waktu pemberian yang harus 

tetap diperhatikan. Bagi pemerintah, disarankan untuk mengoptimalkan edukasi kepada ibu 

maupun calon ibu pentingnya memperhatikan gizi anak sejak dini. Selain edukasi, bantuan 

makanan-makanan penunjang untuk ibu hamil dan anak balita terlebih kepada balita 

malnutrisi. 

 

Kata kunci: Asupan Zat Gizi; Pemberian ASI; Pemberian MP-AS; Penyakit Infeksi; 

Status Gizi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan dan perkembangan mengalami peningkatan yang pesat pada 

usia dini, yaitu dari 0 sampai 5 tahun. Masa ini sering juga disebut sebagai fase 

”Golden Age” (suryani, 2019). Periode balita merupakan kesempatan emas 

sekaligus masa-masa yang rentan terhadap pengaruh negatif. Nutrisi yang baik dan 

cukup, status kesehatan yang baik, pengasuhan yang benar, dan stimulasi yang 

tepat pada periode ini akan membantu anak untuk tumbuh sehat dan mampu 

mencapai kemampuan optimalnya sehingga dapat berkontribusi lebih baik dalam 

masyarakat (KEMENKES, 2016) 

Menurut data Global Nutrition Report menunjukkan pada tahun 2014 

Indonesia termasuk dalam 17 negara teratas dari 117 negara yang mempunyai tiga 

masalah gizi yaitu stunting, wasting, dan overweight yang dialami balita. 

Sebanyak 56% anak pendek hidup di Asia dan 36% di Afrika (Kemenkes, 2016). 

Prevalensi balita stunting di Indonesia juga tergolong tinggi jika dibandingkan 

dengan negara Myanmar (35%), Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand 

(16%), dan Singapura (4%) (UNSD, 2014). 

Pada tahun 2007 angka prevalensi stunting di Indonesia yaitu 36,8%, tahun 

2010 yaitu 35,6%, dan pada tahun 2013 prevalensinya bertambah menjadi 37,2%, 

terdiri dari 18% sangat pendek dan 19,2% pendek. Pada tahun 2018 menunjukkan 

prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 30,8%. Berdasarkan batasan WHO 

Indonesia berada pada kategori masalah stunting yang tinggi (Kementerian 
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Kesehatan RI, 2018). Pada tahun 2021 angka prevalensi balita stunting di 

Indonesia yaitu 24,4% (SSGI, 2021) 

Pada tahun 2019 prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan yaitu 21,2%, 

dan pada tahun 2021 prevalensi balita stunting bertambah hingga 21,6% (SSGI, 

2021). Penanganan stunting menjadi salah satu program prioritas Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan, karena Sulawesi Selatan merupakan daerah yang 

memiliki jumlah kasus stunting yang masih relatif tinggi dibanding dengan jumlah 

rata-rata nasional, sehingga hal tersebut menjadi faktor yang penting dalam 

menjalin komitmen dari semua pihak dalam melakukan intervensi. Pemerintahan 

provinsi Sulsel senantiasa memberikan dukungan terhadap program pengentasan 

angka stunting dan gizi buruk.Salah satunya, penetapan lokus-lokus untuk 

melakukan penekanan angka stunting dengan mengadakan pendampingan oleh 

tenaga kesehatan (Dinas Kesehatan dalam Diskominfo, 2022). 

Menurut Hasil Survey Kementrian Kesehatan dalam Pemerintah Kabupaten 

Bone 2021 pada tahun 2018 jumlah stunting yang ada di Kabupaten Bone sebanyak 

40,1% dari keseluruhan jumlah penduduk, sedangkan pada tahun 2019 jumlah 

stunting mengalami penurunan sekitar 4%, yaitu sebanyak 37%.Penanganan 

Stunting di kabupaten Bone sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2019 hingga saat 

ini, bermacam kegiatan lintas program dan lintas sektor memperlihatkan adanya 

penurunan jumlah balita Stunting yang berdasarkan hasil survey yang dilakukan 

oleh Kementerian Kesehatan.  Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pada 

Tahun 2018 prevalensi balita Stunting yang awalnya sebanyak 40.1% menurun 
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hingga  33.0% pada tahun 2020, sedangkan menurut data SSGI 2021 mengalami 

peningkatan hingga 34,1%. (SSGI, 2021) 

Penetapan zona prioritas pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Bone 

penetapan zona prioritas penanganan stunting di 50 desa/kelurahan yang tersebar di 

10 kecamatan, yaitu: Kahu, Libureng, Mare, Sibulue, Lamurukung, Ulaweng, 

Bontocani, Lonrong, Biru, dan Tanete Riattang. Penetapan lokus tersebut 

berdasarkan hasil pertemuan terkait Analisis dan Pemetaan Lokus Stunting 

Kabupaten Bone Tahun 2021 (Pemerintah Kabupaten Bone, 2021). 

Menurut data Dinas Kesehatan terkait Pemantauan Status Gizi Balita 

Puskesmas Kabupaten Bone Tahun 2021 bahwa penetapan zona prioritas tersebar 

di 10 Kecamatan, yaitu: Kahu (136), Libureng (301), Mare (135), Sibulue (348), 

Lamurukung (140), Ulaweng (156), Bontocani (245), Lonrong(102), Biru (92), dan 

Tanete Riattang (79). 

Kebutuhan akan asupan gizi yang tidak terpenuhi dapat mengakibatkan 

penyakit gizi pada balita, maka kelompok rawan gizi yang membutuhkan zat gizi 

tambahan terdapat pada kelompok balita. Pertumbuhan dan perkembangan anak 

terikat pada ukuran, jumlah, dan ukuran tubuhnya selama periode ini. Pertumbuhan 

tinggi dan volume merupakan dua perubahan yang terjadi. Bayi yang tidak 

berkembang lebih mungkin untuk melakukannya di bulan ketiga atau keempat 

kehidupan mereka. Beberapa faktor berkontribusi terhadap ketidakmampuan anak 

untuk berkembang. Karena ibu tidak menyusui anaknya, salah satu faktornya 

adalah ibu lebih cepat memberikan MP ASI. Bayi hanya boleh diberi ASI sampai 

mencapai usia enam bulan, tetapi jika ibu memberikan MP ASI lebih awal (sebelum 
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enam bulan), dapat diasumsikan bahwa ibu tidak menyusui anaknya secara 

eksklusif (Sariy et al., 2018). 

Hambatan utama untuk mendapatkan ASI eksklusif dan penggunaan ASI 

yang tepat adalah kurangnya pengetahuan dasar tentang makanan tambahan. 

Pemberian MP-ASI pada bayi baru lahir dengan cara yang benar dapat 

membantunya tumbuh dan berkembang secara intelektual, psikomotorik, dan 

membangun kebiasaan makan yang tepat. Makanan yang diberikan kepada bayi 

setelah usia 6 bulan selain ASI dikenal sebagai makanan pendamping ASI. Namun 

kenyataannya, sebagian masyarakat masih memberikan makanan tambahan 

kepada bayinya sebelum mencapai usia enam bulan (Iran et al., 2019). 

Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) adalah makanan atau 

minuman kaya gizi yang diberikan kepada bayi atau anak usia 6 sampai 24 bulan 

untuk melengkapi ASI (Depkes RI, 2006). Dalam dua tahun pertama kehidupan, 

sangat penting untuk memperhatikan makan terus menerus setelah menyusui, 

khususnya MP-ASI, karena pada masa inilah anak paling rentan mengalami 

kekurangan gizi (Sasube & Luntungan, 2017).  

MP-ASI yang tepat dan baik memenuhi kebutuhan gizi agar bayi dan anak 

dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal (Black C et al., dalam Kurniasari, 

2020). Salah satu penyebab keterlambatan tumbuh kembang bayi dan anak usia 6-

24 bulan di Indonesia adalah rendahnya kualitas MP-ASI serta waktu dan 

pemberian nutrisi yang salah sehingga menyebabkan beberapa zat gizi tidak dapat 

memenuhi kebutuhan energi. Karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, 

vitamin, dan sepuluh mineral merupakan makanan utama.Perlu juga untuk 
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menjamin bahwa MP ASI mengandung zat besi yang dibutuhkan oleh bayi baru 

lahir.Tingkat zat besi ASI sangat rendah pada 6 bulan sehingga tidak dapat 

memenuhi kebutuhan bayi.Ketika dikonsumsi dalam jumlah yang signifikan, 

makanan berserat seperti sayuran dan buah-buahan dapat membatasi penyerapan 

zat besi (Iran et al., 2019). 

Rendahnya kualitas MP-ASI (makanan pendamping ASI), penyakit infeksi 

dan pola asuh yang tidak tepat menjadi penyebab terhambatnya tumbuh kembang 

bayi dan anak usia 6 sampai 24 bulan di Indonesia, menurut hasil survey beberapa 

zat gizi tidak dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi mikro khususnya zat 

besi (Fe) dan seng (Zn) (Depkes RI dalam Septiana et al., 2010). Salah satu hal 

yang mempengaruhi status gizi bayi adalah pemberian makan.Malnutrisi dapat 

terjadi karena pemberian makan yang tidak mencukupi, dan obesitas dapat terjadi 

karena pemberian makan yang berlebihan. Karena fungsi umum saluran 

pencernaan telah berkembang pada usia 6 bulan, bayi secara fisik siap menerima 

makanan yang lebih banyak. Selanjutnya pada usia tersebut, kebutuhan tumbuh 

kembang bayi tidak lagi dipenuhi oleh ASI (Muchtadi, 2002). 

Keadaan gizi juga dipengaruhi oleh asupan gizi dan penyakit infeksi yang 

saling terkait. Apabila seseorang tidak mendapat asupan gizi yang cukup akan 

mengalami kekurangan gizi dan sakit. Demikian juga apabila seseorang sering 

sakit akan menyebabkan gangguan nafsu makan dan selanjutnya akan 

mengakibatkan gizi kurang. Infeksi dapat menyebabkan anak tidak merasa lapar 

dan tidak mau makan.Penyakit ini juga menghabiskan jumlah protein kalori yang 

seharusnya dipakai untuk pertumbuhan.Contohnya diare dan muntah dapat 
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menghalangi penyerapan makanan. Penyakit-penyakit umum yang memperburuk 

keadaan gizi adalah diare, infeksi saluran pernafasan atas, tuberculosis, campak, 

dan batuk rejan, malaria kronis, dan cacingan (Ash-Shiddiq, 2018) 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana hubungan asupan zat gizi, pemberian ASI, pemberian MP-ASI, 

dan penyakit infeksi dengan status gizi pada balita di Puskesmas Sibulue 

Kabupaten Bone tahun 2023? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan asupan zat gizi, pemberian ASI, pemberian 

MP-ASI, dan penyakit infeksi dengan status gizi pada balita di Puskesmas Sibulue 

Kabupaten Bone. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan asupan zat gizi dengan status gizi pada balita di 

Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone. 

b. Untuk mengetahui hubungan pemberian ASI dengan status gizi pada balita di 

Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone. 

c. Untuk mengetahui hubungan pemberian MP-ASI dengan status gizi pada balita 

di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone. 

d. Untuk mengetahui hubungan penyakit infeksi dengan status gizi pada balita di 

Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Memberikan informasi dasar mengenai pengaruh faktor asupan zat gizi, 

pemberian ASI, pemberian MP-ASI, pemberian MP-ASI, dan penyakit infeksi 

dengan status gizi pada balita. 

2. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi bagi 

instansi terkait dengan status gizi anak balita dalam upaya meningkatkan kualitas 

pemberian asupan zat gizi, ASI, MP-ASI, dan penyakit infeksi dengan status gizi 

pada balita. 

3. Bagi Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu gizi kesehatan 

masyarakat dan menjadi media pengimplementasian pengetahuan yang 

didapatkan pada saat bangku kuliah. 

E. Hipotesis 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Terdapat hubungan asupan zat gizi dengan status gizi pada balita di Puskesmas 

Sibulue Kabupaten Bone. 

b. Terdapat hubungan pemberian ASI dengan status gizi pada balita di Puskesmas 

Sibulue Kabupaten Bone. 

c. Terdapat hubungan pemberian MP-ASI dengan status gizi pada balita di 

Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone. 
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d. Terdapat hubungan penyakit infeksi dengan status gizi pada balita di 

Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone. 

2. Hipotesis Nol (Ho) 

a. Tidak terdapat hubungan asupan zat gizi dengan status gizi pada balita di 

Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone. 

b. Tidak terdapat hubungan pemberian ASI dengan status gizi pada balita di 

Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone. 

c. Tidak terdapat hubungan pemberian MP-ASI dengan status gizi pada balita di 

Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone. 

d. Tidak terdapat hubungan penyakit infeksi dengan status gizi pada balita di 

Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone 

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Status Gizi 

Status gizi adalah keadaan gizi seseorang yang dapat diukur untuk 

mengetahui apakah seseorang normal atau bermasalah (malnutrisi), yaitu 

gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan gizi/ kelebihan dan/atau 

ketidakseimbangan (Hadi Siswanto dalam Rosmana, 2003).Status gizi mengacu 

pada kesehatan fisik individu atau kelompok yang diukur dengan satu atau dua 

kombinasi parameter gizi (Soekirman, 2000). 
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Kriteria objektif 

Tabel 1.1 Kriteria Objektif Status Gizi 

No.  Kriteria 

Status Gizi Ket. 

1. BB/U -  Kurus <-3 SD s/d <-2 SD 

- Normal -2 SD s/d +1 SD 

- Gemuk >+1 SD 

2. TB/U - Pendek <-3 SD s/d <-2 SD 

- Normal -2 SD s/d +3 SD 

- Tinggi >+3 SD 

3. BB/TB - Gizi Kurang <-3 SD s/d <-2 SD 

- Gizi Baik -2 SD s/d +1 SD 

- Gizi Lebih >+1 SD s/d +3 SD 

 Sumber: Cono et al., (2021) 

2. Asupan Zat Gizi 

Asupan zat gizi merupakan kebutuhan anak yang berperan dalam proses 

tumbuh kembang terutama dalam perkembangan otak. Kemampuan anak untuk 

dapat  mengembangkan kemampuan saraf motoriknya adalah melalui pemberian 

asupan gizi yang seimbang. Pemberian asupan gizi seimbang ini sangat berperan 

dalam tumbuh kembang anak mulai dari janin dalam kandungan,  balita, anak usia 

sekolah, remaja, bahkan sampai dewasa (Zaviera, 2008) 

Kriteria objektif 

Tabel 1.2 Kriteria Objektif Asupan Zat Gizi 

No.  Azupan Zat Gizi 

Kriteria Objektif Ket. 

1. Cukup Jika rata-rata konsumsi energi ≥ 80% 

dari standar AKG 

2. Kurang  Jika rata-rata konsumsi energi ≤ 80% 

dari standar AKG 

Sumber: Afifah (2019) 
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3. Pemberian ASI 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan asupan bayi dengan kandungan zat gizi 

yang sangat ideal dengan komposisi yang ideal yang sesuai dengan kebutuhan bayi 

dan merupakan asupan yang paling sesuai, bersih, dan bebas kuman (Roesli, 

2010). ASI adalah asupan yang diberikan kepada bayi melalui payudara ibunya 

selama dua tahun awal kehidupannya (Arif, 2009) ASI eksklusif adalah bayi yang 

hanya mengkonsumsi ASI tanpa bantuan bahan cairan lain seperti susu formula, 

buah, madu, air teh, air putih, dan tanpa bantuan bahan padat seperti pepaya, 

pisang, bubur, biscuit, dan tim (Roesli, 2010). ASI eksklusif diberikan kepada bayi 

mulai dari lahir hingga berusia enam bulan, tanpa menambahkan ataupun 

mengganti dengan makan atau minum lainnya (Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi RI, 2012)  

Kriteria objektif 

Tabel 1.3 Kriteria Objektif Pemberian ASI 

No.  Pemberian ASI 

Kriteria Objektif Ket. 

1. ASI Eksklusif 0-6 bulan hanya diberi ASI 

2. Tidak Eksklusif 0-6 bulan diberi ASI, makanan/minuman 

tambahan  

 Sumber: Dahlan et al., (2013) 

4. Pemberian MP-ASI 

MP-ASI merupakan proses transisi dari asupan yang semata berbasis susu 

menuju ke makanan yang semi padat. Pengenalan dan pemberian MP-ASI harus 

dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan 

kemampuan pencernaan bayi/anak.Pemberian MP-ASI yang tepat diharapkan tidak 

hanya dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi, namun juga merangsang keterampilan 
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makan dan merangsang rasa percaya diri pada bayi. Pemberian makanan tambahan 

harus bervariasi dari bentuk bubur cair ke bentuk bubur kental, sari buah, buah 

segar, makanan lumat, makanan lembek dan akhirnya makanan padat (Mufida et 

al., 2015) 

Kriteria objektif 

Tabel 1.4 Kriteria Objektif Pemberian MP-ASI 

No.  Pemberian MP-ASI 

Kriteria Objektif Ket. 

1. Ideal Diberi MP-ASI pada usia 6 bulan 

2. Tidak Ideal  Diberi MP-ASI pada usia <6 bulan 

3. Belum Diberi Belum diberi MP-ASI 

Sumber: Krisnatuti & Yenrina, (2000) 

5. Penyakit Infeksi 

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen, 

dan bersifat sangat dinamis. Secara umum proses terjadinya penyakit melibatkan 

tiga faktor yang saling berinteraksi yaitu : faktor penyebab penyakit (agen), faktor 

manusia atau pejamu (host), dan faktor lingkungan (Mazni R, 2008). Infeksi dapat 

menimbulkan masalah gizi dalam berbagai cara, termasuk penurunan nafsu 

makan, menyebabkan kehilangan makanan karena diare atau muntah, dan 

mengganggu metabolisme makanan (Santoso & Ranti, 1999). 

Kriteria objektif 

Tabel 1.5 Kriteria Objektif Penyakit Infeksi 

No.  Penyakit Infeksi 

Kriteria Objektif Ket. 

1. Ya Balita pernah menderita ISPA, TB Paru, 

Diare, dan Campak pada 6 bulan terakhir. 

2. Tidak Balita tidak pernah menderita ISPA, TB 

Paru, Diare, dan Campak pada 6 bulan 

terakhir. 

Sumber: Cono et al, (2021) 
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.6 

Kajian Pustaka 
No. Peneliti/Tahun Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil 

1. Laelatunnisa, Th. 

Ninuk Sri Hartini, 

Nugroho Susanto 

(2016) 

Hubungan Pemberian ASI 

dengan Status Gizi Balita 

Usia 6-23 Bulan di 

Kelurahan Klitren 

Gondokusuman Yogyakarta 

Tahun 2016 

Cross-sectional. Balita yang masih diberi ASI sebesar 77,3% 

mempunyai status gizi baik, balita yang mempunyai 

status gizi kurang sebesar 16%, balita yang 

mempunyai status gizi lebih sebesar 4% dan balita 

yang mempunya status gizi buruk sebesar 2,7%. 

52,9% balita yang sudah tidak diberi ASI mempunyai 

status gizi baik, balita yang mempunya status gizi 

kurang sebesar 35,3%, dan balita yang mempunya 

status gizi lebih dan buruk sebesar 5,9%. Tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian 

ASI dengan status gizi balita usia 6-23 bulan (P < 

0,05) 

2. Agung Dirgantara 

Namangboling, 

Bhisma Murti, 

Endang Sutisna 

Sulaeman (2017) 

Hubungan Riwayat 

Penyakit Infeksi dan 

Pemberian ASI Eksklusif 

dengan Status Gizi Anak 

Usia 7-12 Bulan di 

Kecamatan Kelapa Lima 

Kota Kupang 

Analitik 

obsevasional 

Hasil uji bivariat chi square menunjukkan adanya 

hubungan riwayat penyakit dengan status gizi 

(p;0,024) dan pemberian ASI eksklusif (p;0,026), 

sedangkan hasil regresi logistik ganda, riwayat 

penyakit infeksi merupakan faktor dominan penentu 

status gizi pada anak usia 7-2 bulan di Kecamatan 

Kelapa Lima Kota Kupang (p;0,025 dengan OR;2,38 

dan CI;1,11-5,08). 

3. Rama Beka Sariy 

MZ1, Betty 

Yosephin 

Simanjuntak, Desri 

Suryani (2018) 

Pemberian MP-ASI Dini 

Dengan Status Gizi (Pb/U) 

Usia 4-7 Bulan Di 

Kecamatan Ratu Samban 

Kota Bengkulu  

Observasional 

analitik 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 

sebagian kecil dari responden dengan status gizi PB/U 

bayi usia 4-7 bulan kategori pendek, hampir sebagian 

dari bayi usia 4-7 bulan diberikan MP ASI dini dan 

tidak ada hubungan antara pemberian MP ASI dini 
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dengan status gizi PB/U usia 4-7 bulan. Sebaiknya 

untuk melanjutkan penelitian ini menggunakan 

metode kohort prospektif sehingga dapat mempelajari 

keterkaitan pemberian MP ASI dini dapat 

mempengaruhi pertambahan berat badan bayi. 

4. Rully Andriani, 

Endah Retnani 

Wismaningsih, 

Oktovina Rizky 

Indrasari (2017) 

 

Hubungan Pemberian Asi 

Eksklusif Dengan Kejadian 

Status Gizi Kurang Pada 

Balita Umur 1 – 5 Tahun 

Survey analitik Mayoritas responden (60.6%) tidak memberikan ASI 

Eksklusif. Sebanyak 51.5% balita yang mengalami 

gizi kurang berusia 2-3 tahun, Hasil uji statistik 

menggunakan chi square dengan nilai signifikansi 

p=0,000 lebih kecil dari p yang ditetapkan yaitu 

5. Ester Iran, Umi 

Kalsum, Satriani 

(2019) 

Hubungan Pemberian 

Makanan Pendamping ASI 

(MPASI) Dini Dengan 

Status Gizi Bayi Usia 6-12 

Bulan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Harapan Baru 

Samarinda Tahun 2019 

Studi analitik Didapatkan nilai dari variabel pemberian makanan 

pendamping ASI (MPASI) dini p=0,005. Hasil p 

value < 0,05 (Sig. 95%) yang berarti ada hubungan 

antara pemberian makanan pendamping ASI 

(MPASI) dini dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan. 

Nilai Odd Ratio: 6,8. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi 

1. Pengertian Status Gizi 

Status gizi adalah keadaan tubuh yang disebabkan oleh asupan, 

penggunaan, dan penyerapan makanan (Suhardjo, 1986).Status gizi adalah 

keadaan tubuh sebagai akibat dari konsumsi makanan dan penyerapan zat gizi 

(Almatsier, 2002). 

Status gizi adalah keadaan gizi seseorang yang dapat diukur untuk 

mengetahui apakah seseorang normal atau bermasalah (malnutrisi), yaitu 

gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan gizi/ kelebihan dan/atau 

ketidakseimbangan (Hadi Siswanto dalam Rosmana, 2003).Status gizi mengacu 

pada kesehatan fisik individu atau kelompok yang diukur dengan satu atau dua 

kombinasi parameter gizi (Soekirman, 2000). 

Menurut (Habicht Basumi dalam Rosmana, 2003) ada tiga gagasan yang 

saling terkait yang harus dipahami ketika membahas status gizi baik individu 

maupun populasi. 

Ketiga konsep tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Proses dimana organisme menggunakan sumber makanan untuk pemeliharaan 

kehidupan, perkembangan, fungsi organ, dan produksi energi melalui 

pencernaan, penyerapan, transit, penyimpanan, metabolisme, dan pembuangan. 

Nutrisi adalah istilah untuk proses ini (nutrisi).   
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b. Kondisi yang berdampak pada keseimbangan antara asupan nutrisi di satu sisi 

dan pengeluaran oleh organisme di sisi lain disebut "nutrisi". 

c. Status gizi mengacu pada fitur atau penampilan yang disebabkan oleh "gizi" 

seperti yang dilihat melalui variabel tertentu. 

Akibatnya, saat menilai status gizi seseorang, penting untuk 

mempertimbangkan variabel yang digunakan dalam perhitungan, seperti tinggi 

badan atau faktor pertumbuhan lainnya.Indikator status gizi merupakan faktor 

yang digunakan untuk menentukan status gizi. Status gizi adalah keadaan atau 

kesehatan seseorang pada waktu tertentu sebagai akibat dari status keseimbangan 

antara jumlah "asupan" zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan tubuh untuk 

melakukan proses biologisnya, menurut berbagai perspektif yang dijelaskan. atas 

(pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas dan lain-lain). 

2. Penilaian Status Gizi 

Interpretasi data dari antropometri, konsumsi makanan, laboratorium, dan 

pemeriksaan klinis digunakan untuk menentukan status gizi.Informasi yang 

dikumpulkan digunakan untuk menentukan status kesehatan individu atau 

kelompok masyarakat dalam kaitannya dengan konsumsi dan penggunaan nutrisi 

oleh tubuh (Hadi Siswanto dalam Rosmana, 2003). 

Pengukuran tubuh (antropometri), konsumsi makanan, dan biokimia 

adalah tiga metode untuk menentukan status gizi secara umum. Jenis penilaian 

status gizi yang akan digunakan harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan 

indikator status gizi, dan tujuan pengukuran dapat diklasifikasikan ke dalam tiga 

kategori: 
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a. Untuk menentukan apakah makanan khusus diperlukan berdasarkan profil 

nutrisi individu (pengobatan). 

b. Survei gizi (nutritional survey) untuk memperoleh gambaran status gizi 

masyarakat pada saat tertentu dan unsur-unsur terkait. 

c. Melacak status gizi (pemantauan status gizi) untuk mengetahui bagaimana 

status gizi penduduk berubah dari waktu ke waktu. 

Menurut Supariasa et al., (2016) penilaian status gizi dapat diklasifikasikan 

menjadi dua jenis: langsung dan tidak langsung. 

1) Penilaian Status Gizi Langsung 

Pemeriksaan antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik adalah empat 

jenis penilaian status gizi langsung. 

a) Antropometri 

Antropometri adalah istilah yang mengacu pada pengukuran ukuran tubuh 

seseorang. Antropometri gizi mengacu pada berbagai pengukuran dimensi tubuh 

dan komposisi tubuh yang diambil pada berbagai usia dan tingkat gizi. 

Antropometri biasanya digunakan untuk mendeteksi ketidakseimbangan 

konsumsi protein dan energi.Pola pertumbuhan fisik, serta proporsi jaringan tubuh 

seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh, mengungkapkan 

ketidakseimbangan ini (Supariasa et al., 2016). 

Evaluasi status gizi antropometri merupakan metode yang paling 

sederhana dan praktis dibandingkan dengan yang lain karena tidak memerlukan 

peralatan khusus, sangat mudah dilakukan, dan murah. Antropometri atau ukuran 

tubuh juga dapat memberikan gambaran tentang status energi dan protein 
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seseorang, sehingga sering digunakan sebagai indikator status gizi pada kasus 

kekurangan energi/malnutrisi protein  (Reksodikusumo dalam Rosmana, 2003).  

Berat badan (BB), tinggi badan (TB), lingkar lengan atas (LILA), lingkar 

kepala (LK), lingkar dada (LD), dan lapisan lemak bawah merupakan karakteristik 

antropometri yang dapat digunakan untuk menentukan kesehatan gizi seseorang 

(LLBK). . Indikator selalu dikaitkan dengan usia, oleh karena itu indikator 

antropometri seperti berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut 

umur (TB/U), lingkar lengan atas menurut umur (LLA/U), dan berat badan 

menurut tinggi badan. tubuh (BB/TB) digunakan. Masing-masing ukuran ini 

memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, yang diperhitungkan saat 

memutuskan indikator antropometri mana yang akan digunakan. Sedangkan 

indeks antropometri adalah BB/U, TB/U, BB/TB, persen dari median sedangkan 

median itu sendiri adalah nilai tengah dari suatu populasi (Supariasa et al., 2016)  

b) Klinis 

Pemeriksaan klinis merupakan alat utama untuk menentukan status gizi 

masyarakat.Teknik ini didasarkan pada perubahan fisiologis yang terjadi sebagai 

akibat dari kekurangan makanan.Ini dapat ditemukan di jaringan epitel termasuk 

kulit, mata, rambut, dan mukosa mulut, serta organ yang berdekatan dengan 

permukaan kulit seperti kelenjar tiroid.Strategi ini biasanya digunakan untuk 

survei klinis cepat.Survei ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala klinis khas 

kekurangan gizi dalam waktu singkat.Selain itu digunakan untuk menilai status 

gizi seseorang melalui pemeriksaan fisik yang meliputi tanda dan gejala serta 

riwayat kesehatan (Supariasa et al., 2016). 
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c) Biokimia 

Evaluasi bahan yang diuji laboratorium pada berbagai jaringan tubuh 

dikenal sebagai pemeriksaan biokimia.Darah, urin, feses, dan berbagai jaringan 

tubuh seperti hati dan otot termasuk di antara jaringan yang digunakan. Strategi 

ini digunakan untuk mengingatkan orang tentang kemungkinan masalah gizi yang 

memburuk (Supariasa et al., 2016)  

d) Biofisika 

Istilah "evaluasi biofisik" mengacu pada cara mengukur status gizi dengan 

memeriksa kapasitas fungsional (terutama jaringan). Dapat digunakan dalam 

berbagai skenario, termasuk kebutaan malam epidemi.Tes adaptasi gelap 

digunakan sebagai metode (Supariasa et al., 2016). 

2) Penilaian Tidak Langsung Status Gizi 

Tiga jenis penilaian gizi tidak langsung meliputi survei asupan makanan, 

statistik vital, dan faktor lingkungan. 

a) Survei Asupan Makanan 

Jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi diperiksa dalam survei 

konsumsi makanan, yang merupakan pendekatan tidak langsung untuk mengukur 

status gizi.Data konsumsi pangan dapat memberikan gambaran bagaimana 

perbedaan zat gizi yang dikonsumsi dalam masyarakat, rumah tangga, dan 

individu.Survei ini dapat mendeteksi kelebihan atau kekurangan gizi (Supariasa et 

al., 2016). 
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b) Statistik Vital 

Analisis data berbagai statistik kesehatan, seperti angka kematian menurut 

usia, morbiditas dan mortalitas karena sebab tertentu, dan data lain dengan gizi, 

digunakan untuk mengukur status gizi dengan statistik vital. Penerapannya 

dianggap sebagai salah satu ukuran tidak langsung status gizi masyarakat 

(Supariasa et al., 2016). 

c) Faktor Ekologis 

Malnutrisi terungkap sebagai masalah ekologis sebagai akibat dari 

interaksi berbagai elemen lingkungan fisik, biologis, dan budaya dengan 

menggunakan pertimbangan ekologis.Jumlah makanan yang tersedia sangat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti iklim, tanah, dan irigasi. Variabel 

lingkungan dipandang penting dalam menentukan penyebab malnutrisi di 

masyarakat dan membangun fondasi untuk inisiatif intervensi gizi (Supariasa et 

al., 2016) 

3. Klasifikasi Status Gizi 

Status gizi anak di bawah usia lima tahun dapat diklasifikasikan ke dalam 

lima kategori, menurut manual 1999 pendekatan Pemantauan Status Gizi (PSG) 

untuk anak di bawah usia lima tahun: gizi lebih, gizi baik, gizi sedang, gizi kurang, 

dan gizi buruk. nutrisi buruk. Organisasi Kesehatan Dunia-Pusat Statistik 

Kesehatan Nasional (WHO-NCHS) digunakan sebagai standar referensi, termasuk 

indeks berat badan untuk usia. Pada tahun 1999, Direktorat Gizi Masyarakat 

Departemen Kesehatan menggunakan standar acuan WHO-NCHS dengan 

klasifikasi yang terdapat dalam tabel untuk memantau status gizi (PSG) anak di 
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bawah usia lima tahun. 

Menurut Soekirman (2000) anak balita memiliki dua status gizi: 

a. Status gizi baik 

Status gizi yang baik adalah keadaan dimana asupan zat gizi cukup untuk 

melaksanakan fungsi tubuh. Keserasian antara penambahan berat badan dan usia 

adalah topik diskusi. Menurut (Depkes RI dalam Santoso & Ranti, 1999), anak 

dengan status gizi baik dan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Tumbuh normal 

2) Tingkat perkembangan sesuai dengan tingkat usia 

3) Mata bersih dan bersinar 

4) Bibir dan lidah terlihat segar 

5) Nafsu makan yang baik 

6) Kulit dan rambut terlihat bersih dan tidak kering 

7) Mudah beradaptasi dengan lingkungan 

b. Status gizi lebih 

Makan berlebihan menyebabkan kelebihan gizi, yang merupakan suatu 

kondisi yang disebabkan oleh makan terlalu banyak makanan.Kondisi ini 

disebabkan oleh terlalu banyak energi dalam makanan yang diambil dibandingkan 

dengan jumlah energi yang dikeluarkan.Karbohidrat, lipid, dan protein adalah tiga 

komponen penghasil energi utama.Kelebihan energi diubah menjadi lemak dalam 

tubuh dan disimpan di lokasi tertentu. Jaringan lemak ini sebagian besar pasif, 

karena tidak berpartisipasi dalam proses kerja tubuh secara langsung. Orang yang 

kelebihan berat badan kelebihan berat badan karena jaringan lemak yang tidak 
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aktif. Keadaan seperti itu akan meningkatkan ketegangan organ tubuh, khususnya 

persalinan Antung (Sediaoetama, 2000).  

c. Malnutrisi (status gizi buruk dan status gizi buruk) 

Malnutrisi atau status gizi buruk terjadi ketika tubuh kekurangan semua 

atau sebagian zat gizi yang dibutuhkannya.Beberapa hal yang menyebabkan tubuh 

kekurangan zat gizi adalah jumlah makanan yang dicerna, kualitas makanan yang 

dikonsumsi, atau bahkan keduanya.Selain itu, nutrisi yang dikonsumsi tidak 

diserap dan dimanfaatkan dengan baik oleh tubuh. Malnutrisi mempengaruhi 

sejumlah besar anak-anak, terutama anak-anak di bawah usia lima tahun, yang 

merupakan populasi yang sangat rentan. Jika kebutuhan nutrisi anak tidak 

terpenuhi, ia akan rentan sakit (Larasati, 2010). 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi 

Banyak faktor yang mempengaruhi status gizi seseorang.Faktor yang 

mempengaruhi status gizi dibagi menjadi dua yaitu langsung dan tidak langsung. 

a. Faktor yang mempengaruhi secara langsung 

1) Persediaan makanan 

Keadaan kesehatan gizi masyarakat ditentukan oleh tingkat 

konsumsi.Kualitas makanan menentukan tingkat asupan.Kualitas hidangan 

mencerminkan keberadaan semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam komposisi 

hidangan dan perbandingannya dengan hidangan lainnya.Kuantitas 

menggambarkan proporsi setiap zat gizi dengan kebutuhan tubuh. Makanan akan 

diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan tubuh baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas, memastikan tubuh dalam kondisi kesehatan yang 
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terbaik. Di sisi lain, kesehatan atau defisiensi gizi yang buruk akan timbul dari 

berkurangnya konsumsi pangan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Santoso 

& Ranti, 1999).  

2) Infeksi 

Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh penyebaran 

kuman (virus, bakteri, parasit). Malnutrisi dan infeksi (virus, bakteri, parasit) 

memiliki hubungan yang erat.Malnutrisi dan gangguan virus memiliki hubungan 

sinergis, karena infeksi mempengaruhi status gizi dan mempercepat malnutrisi 

(Supariasa et al., 2016). Infeksi dapat menimbulkan masalah gizi dalam berbagai 

cara, termasuk penurunan nafsu makan, menyebabkan kehilangan makanan 

karena diare atau muntah, dan mengganggu metabolisme makanan (Santoso & 

Ranti, 1999). 

b. Faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung: 

1) Pola asuh gizi 

Pola Asuh Gizi merupakan faktor yang berdampak langsung terhadap 

konsumsi makanan bayi baru lahir. Akibatnya, pola asuh gizi dan faktor 

pendorongnya merupakan indikator tidak langsung dari kesejahteraan gizi.Tingkat 

ekonomi keluarga, tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu, jumlah 

anggota keluarga, dan budaya pantang makan merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola asuh bergizi (Larasati, 2010). 

2) Psikologi 

Faktor psikologis yang mempengaruhi pola makan ialah kesepian, 

kesedihan, dan kesedihan semuanya dapat memicu makan berlebihan atau 
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kekurangan.Ini juga bisa menjadi reaksi terhadap isyarat eksternal seperti iklan 

makanan atau fakta bahwa ini adalah waktu makan (Waspadji, 2003). 

3) Genetika 

Status gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetik. Anak 

dengan gizi buruk atau obesitas lebih cenderung dipengaruhi oleh orang tuanya 

(keturunan). Jika salah satu orang tua kelebihan berat badan atau obesitas, 

kemungkinan anak menjadi kelebihan berat badan atau obesitas meningkat 

menjadi 40%, dan jika kedua orang tua kelebihan berat badan atau obesitas, 

kemungkinannya meningkat menjadi 80%. Unsur-unsur lain yang mempengaruhi 

lingkungan, seperti genetika atau warisan, berdampak pada pola makan seseorang 

(Khosam, 2003). 

4) Pelayanan Kesehatan 

Gizi buruk disebabkan oleh kurangnya akses anak dan keluarga terhadap 

air bersih dan pelayanan kesehatan, yang juga merupakan pengaruh tidak 

langsung.Imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, 

penimbangan anak, dan fasilitas lainnya seperti keberadaan posyandu dan 

puskesmas, praktik bidan, dokter, dan rumah sakit merupakan contoh dari 

pelayanan kesehatan tersebut (Soekirman, 2000). 

B. Tinjauan Umum Asupan Zat Gizi 

1. Pengertian Asupan Zat Gizi 

Asupan zat gizi merupakan kebutuhan anak yang berperan dalam proses 

tumbuh kembang terutama dalam perkembangan otak. Kemampuan anak untuk 

dapat  mengembangkan kemampuan saraf motoriknya adalah melalui pemberian 
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asupan gizi yang seimbang. Pemberian asupan gizi seimbang ini sangat berperan 

dalam tumbuh kembang anak mulai dari janin dalam kandungan,  balita, anak usia 

sekolah, remaja, bahkan sampai dewasa (Zaviera, 2008) 

Kualitas menunjukkan jumlah masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan 

tubuh dan menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan tubuh, dalam hal 

ini untuk perkembangan motorik, didalam suatu susunan hidangan dan 

perbandingan yang satu terhadap yang lain. Dikatakan  konsumsi atau asupan gizi 

adekuat dimana tubuh akan mendapatkan kondisi kesehatan gizi yang baik, baik 

dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebaliknya konsumsi yang kurang baik 

kualitas dan kuantitasnya akan memberikan kondisi kesehatan gizi kurang atau 

kondisi defisit (Sediaoetama, 2000). 

Asupan zat gizi melalui makanan dan hidup sehat pada periode ini akan 

menentukan pertumbuhan dan perkembangan di masa yang akan datang. 

Kurangnya asupan zat gizi dapat menyebabkan beberapa masalah gizi, salah 

satunya yaitu stunting. Stunting adalah kurangnya energi protein jangka panjang 

yang ditandai kurangnya tinggi badan menurut umur (Azmy & Mundiastuti, 2018) 

2. Asupan Energi 

Asupan energi merupakan faktor langsung dalam menentukan status gizi 

balita. Balita dengan asupan energi yang cukup berstatus gizi (BB/TB) normal, 

sedangkan balita dengan asupan energi yang kurang berstatus gizi 

kurus(Kusumawati & Ikbal, 2017) Balita dengan tingkat asupan energi yang 

cukup dapat meningkatkan status gizi balita menjadi normal(Afifah, 2019) Balita 

dengan kelebihan asupan energi status gizinya normal dikarenakan kelebihan 
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energi yang diperoleh dari makanan akan disimpan sebagai glikogen dan lemak. 

Simpanan tersebut yang menyediakan energi saat asupan makanan yang masuk ke 

dalam tubuh kurang, sehingga status gizi akan tetap normal (Reska et al., 2018) 

Asupan energi yang rendah membuat balita berisiko mengalami masalah status 

gizi. Risiko gizi kurang pada balita 1,8 kali lebih besar terjadi pada balita dengan 

asupan energi yang rendah dibandingkan balita dengan asupan energi cukup 

(Soumokil, 2017). Zat gizi yang mengandung energi tersebut disebut 

macronutrient yang dikenal dengan karbohidrat, lemak, dan protein. Dianjurkan 

agar jumlah energi yang diperlukan didapat dari 50-60% karbohidrat, 25-35% 

protein, dan 10-15% lemak (Adriani & Wijatmadi, 2012). 

Asupan energi merupakan faktor langsung kejadian gizi buruk pada balita. 

Hal ini dikarenakan jumlah glukosa dari makanan tidak ada dan simpanan 

glikogen dalam tubuh juga habis, sehingga sumber energi non karbohidrat yaitu 

lipid dan protein akan digunakan untuk memproduksi energi sehingga tidak dapat 

melakukan fungsi utamanya dan berakibat pada terjadinya gangguan metabolisme 

dalam tubuh sehingga status gizi balita menjadi tidak normal. Balita berisiko 9,86 

kali lebih besar terkena gizi buruk jika asupan energinya kurang (Baculu et al., 

2015). Maka dari itu asupan energi dalam tubuh harus seimbang agar metabolisme 

tidak terganggu dan status gizi balita tetap normal. Asupan energi berguna untuk 

menunjang aktivitas serta pertumbuhan balita. Balita mengalami pertumbuhan 

secara perlahan disertai dengan kematangan keterampilan motorik pada balita 

(Roring et al., 2018) Asupan energi merupakan faktor langsung dalam 

menentukan status gizi balita. Asupan energi berguna untuk menunjang aktivitas 
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serta pertumbuhan balita. Asupan energi yang rendah meningkatkan risiko 

terjadinya masalah gizi seperti gizi buruk pada balita.Asupan protein merupakan 

faktor langsung dalam menentukan status gizi balita. Salah satu fungsi protein 

yaitu untuk imunitas tubuh, jika asupan protein balita rendah, maka sistem imun 

tubuh menurun sehingga balita mudah terkena penyakit infeksi sehingga status 

gizi balita tidak normal (Fadlillah & Herdiani, 2020) 

3. Angka Kecukupan Gizi Anak 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan di Indonesia sebagai 

terjemahan dari Recommended Dietary Allowance (RDA) adalah nilai yang 

menunjukkan jumlah zat gizi yang diperlukan tubuh untuk hidup sehat setiap hari 

bagi hampir semua populasi menurut kelompok umur, jenis kelamin dan kondisi 

fisiologis. Angka kecukupan gizi berguna sebagai nilai rujukan (reference value) 

yang digunakan untuk perencanaan dan penilaian konsumsi makanan, penilaian 

asupan zat gizi orang sehat agar tercegah dari kekurangan ataupun kelebihan 

asupan zat gizi (AsDI et al, 2014). 

Angka kebutuhan zat gizi menggambarkan banyaknya zat gizi minimal 

yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan status gizi baik. Berbagai 

faktor mempengaruhi angka kebutuhan gizi, seperti genetik, aktivitas, dan berat 

badan.Oleh karena itu, ada angka kebutuhan gizi seperti genetik, aktivitas, dan 

berat badan.Oleh karena itu, ada angka kebutuhan gizi yang rendah dan ada pula 

angka kebutuhan gizi tinggi (Achadi, 2007). 

Untuk menghitung AKG umumnya sudah diperhitungkan faktor 

kebutuhan perorangan sehingga AKG ditentukan dari kebutuhan rata-rata 
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ditambah dua kali simpangan baku. Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan 

didasarkan pada patokan berat badan menurut kelompok umur dan jenis kelamin. 

Berbagai zat gizi dapat saling berinteraksi.Oleh karena itu, perlu upaya suatu 

keseimbangan zat gizi yang dikonsumsi.Semakin bervariasi hidangan yang 

dikonsumsi, maka semakin mudah tercapai keseimbangan (Achadi, 2007). 

4. Metode Food Recall 24 Jam 

Salah satu cara untuk survei konsumsi adalah dengan recall 24 jam. Recall 

24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang 

dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu, pencatatan di deskripsikan secara 

mendetail oleh pewawancara, meliputi semua makanan dan minuman yang 

dikonsumsi serta cara pengolahannya, tetapi terkadang responden lupa akan apa 

yang telah dikonsumsinya, maka dari itu perlu dibantu dengan penjelasan waktu 

kegiatannya dan sebaiknya dilakukan berulang pada hari yang berbeda (tidak 

berturut-turut), tergantung dari variasi menu keluarga dari hari ke hari (Gibson, 

2005). 

Menurut Gibson (2005) metode untuk menilai asupan makanan atau zat 

gizi dapat dilakukan berdasarkan pada tujuan dari penelitian. Metode tersebut 

dibagi dalam empat tingkat, diantaranya adalah: 

a. Tingkat 1 

Tingkat satu adalah tingkat paling sederhana. Tujuannya adalah untuk 

menentukan rata-rata asupan suatu kelompok yang dilakukan pengambilan recall 

24 jam sebanyak 1 kali. Dimana semua hari dalam seminggu harus terepresentasi 

secara keseluruhan dan besar sampel ditentukan oleh tingkat presisi yang 
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dibutuhkan. 

b. Tingkat 2 

Tujuannya adalah untuk menentukan proporsi suatu populasi yang 

beresiko ketidakcukupan asupan gizinya sehingga membutuhkan pengukuran 

lebih dari satu hari yaitu dilakukan selama 2 hari secara tidak berurutan. 

c. Tingkat 3 

Tujuannya adalah untuk menentukan peringkat asupan gizi pada individu 

dalam suatu kelompok dan juga digunakan untuk menghubungkan asupan 

makanan dengan resiko dari penyakit kronis sehingga membutuhkan pengukuran 

lebih dari dua hari secara tidak berurutan. 

d. Tingkat 4 

Tujuannya adalah untuk menentukan asupan makanan atau gizi pada 

individu untuk konseling atau analisis korelasi dan regresi dengan pengukuran 

biokimia tiap individu sehingga membutuhkan pengukuran lebih dari dua hari 

secara tidak berurutan. 

Metode recall 24 jam memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan 

sebagai berikut (Supariasa, 2002): 

a. Kelebihan: 

1) Mudah melaksanakannya serta tidak terlalu membebani responden. 

2) Biaya relatif murah, karena tidak memerlukan peralatan khusus dan tempat 

yang luas untuk wawancara. 

3) Cepat. Sehingga dapat mencakup banyak responden. 

4) Dapat digunakan pada responden yang buta huruf. 
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5) Dapat memberikan gambaran nyata yang benar-benar dikonsumsi individu 

sehingga dapat dihitung intake zat gizi sehari. 

b. Kekurangan: 

1) Tidak dapat menggambarkan asupan sehari-hari bila hanya dilakukan recall 

satu hari. 

2) Ketepatannya sangat tergantung pada daya ingat responden. 

3) The flat slope syndrome, yaitu kecenderungan bagi responden yang kurus 

untuk melaporkan lebih banyak dan bagi responden yang gemuk cenderung 

melaporkan lebih sedikit. 

4) Membutuhkan tenaga atau petugas yang terampil dan terlatih dalam 

menggunakan alat bantu URT dan ketepatan alat bantu yang dipakai 

menurut kebiasaan masyarakat. 

5) Untuk mendapatkan gambaran konsumsi sehari-hari jangan dilakukan pada 

saat panen, hari pasar, hari pekan, dll. 

C. Tinjauan Umum Pemberian ASI 

1. Pengertian ASI  

Air Susu Ibu (ASI) merupakan asupan bayi dengan kandungan zat gizi yang 

sangat ideal dengan komposisi yang ideal yang sesuai dengan kebutuhan bayi dan 

merupakan asupan yang paling sesuai, bersih, dan bebas kuman (Roesli, 2010). ASI 

adalah asupan yang diberikan kepada bayi melalui payudara ibunya selama dua 

tahun awal kehidupannya (Arif, 2009) ASI eksklusif adalah bayi yang hanya 

mengkonsumsi ASI tanpa bantuan bahan cairan lain seperti susu formula, buah, 

madu, air teh, air putih, dan tanpa bantuan bahan padat seperti pepaya, pisang, 
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bubur, biscuit, dan tim (Roesli, 2010). ASI eksklusif diberikan kepada bayi mulai 

dari lahir hingga berusia enam bulan, tanpa menambahkan ataupun mengganti 

dengan makan atau minum lainnya (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

RI, 2012)  

WHO mengatakan bahwa menyusui adalah cara yang normal untuk 

memenuhi zat gizi pada bayi untuk tumbuh kembangnya. Hamper semua ibu dapat 

memberikan ASI asalkan mereka memiliki pengetahuan yang jelas, dan dukungan 

dari keluarga, sistem perawatan kesehatan dan masyarakat pada umumnya. WHO 

mengklasifikasikan praktik pemberian ASI menjadi kategori berdasarkan porsi 

tambahan makanan/minuman yang diberikan, ialah: 

a. ASI eksklusif bayi yang asupannya diperoleh dari ASI saja, baik ASI perah 

ataupun bayi yang menyusu langsung. Yang boleh diterima bayi hanyalah 

oralit, obat, mineral atau vitamin berbentuk tetes atau sirup. 

b. ASI predominan adalah ketika ASI menjadi sumber asupan gizi utama untuk 

bayi, tetapi juga mendapatkan asupan cairan tambahan (air, minuman berbasis 

air atau sari buah) dan cairan lain. Bayi tidak dianjurkan untuk mendapatkan 

asupan lain termasuk susu formula dan non-ASI. 

c. ASI komplementer adalah ketika bayi diberikan asupan tambahan selain ASI 

seperti makanan padat atau setengah padat lainnya, ataupun susu formula. 
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2. Komposisi ASI 

Air susu ibu disesuaikan dengan kebutuhan bayinya sendiri, ibu yang 

melahirkan bayi yang prematur memiliki komposisi ASI yang berbeda dengan ibu 

yang melahirkan bayi yang cukup bulan. Komposisi ASI ibu berbeda dalam tiap 

harinya, komposisi ASI yang dihasilkan ibu  hari ini disesuaikan dengan kebutuhan 

tumbuh kembang bayi hari ini. Komposisi isapan pertama bayi akan berbeda 

dengan komposisi isapan terakhirnya. Isapan pertama bayi kandungan airnya lebih 

banyak, sedangkan isapan terakhir bayi lebih dominan kandungan lemak dan 

karbohidrat (Roesli, 2010). 

a. ASI dibedakan menjadi 3 macam yaitu: kolostrum, ASI masa transisi, dan ASI 

matur. 

1) Kolostrum 

Kolostrum adalah ASI didapatkan di hari pertama sampai dengan hari ketiga 

setelah bayi dilahirkan. Di Dalam kolostrum lebih banyak mengandung protein, 

lemak dan mengandung lebih sedikit karbohidrat, vitamin larut lemak lebih tinggi, 

dan volume berkisar 150-300 ml/24 jam. Kolostrum berbentuk cairan yang agak 

kental, memiliki warna yang kekuningan, memiliki tekstur yang agak kasar karena 

mengandung butiran lemak dan juga sel-sel epitel. Kolostrum sendiri memiliki 

fungsi sebagai pembersih selaput usus BBL (Bayi Baru Lahir) agar saluran 

pencernaan siap untuk menerima makanan, kolostrum juga mengandung protein 

protein tinggi utamanya globulin yang dapat memberikan perlindungan terhadap 

infeksi, selain itu juga mengandung antibodi yang berfungsi untuk melindungi 

tubuh bayi dari berbagai penyakit infeksi  (Kritiyansari,2009).  
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2) ASI Masa Transisi (Masa Peralihan) 

ASI masa transisi ialah ASI yang diberikan pada masa peralihan dari 

kolostrum menjadi ASI matur yang dikeluarkan mulai dari empat hingga sepuluh 

setelah bayi lahir. Kandungan protein semakin berkurang, sedangkan kandungan 

lemak dan karbohidrat semakin meningkat, dan volume ASI pun juga ikut 

meningkat (Fatimah, 2017). 

3) ASI Matur 

ASI matur adalah ASI yang dikeluarkan setelah hari kesepuluh hari bayi 

lahir dan seterusnya, komposisi relatif konstan, dan volume yang dihasilkan antara 

300-850ml/jam (Kristiyansari, 2009).  

b. ASI mempunyai komposisi yang berbeda diantaranya: 

1) Lemak 

Lemak ialah sumber kalori yang ada pada ASI, senyawa lemak yang ada 

pada ASI mudah diserap oleh saluran pencernaan bayi yang belum berkembang 

secara sempurna. Hal tersebut dikarenakan lemak yang terkandung dalam ASI 

merupakan lemak sederhana yang memiliki struktur zat yang tidak bercabang, 

sehingga mudah melewati saluran pencernaan pada bayi (Arif,2009). 

2) Karbohidrat 

Karbohidrat yang terdapat dalam ASI berupa laktosa. Kandungan laktosa 

dalam ASI lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan laktosa yang terkandung 

dalam susu hewani. Saluran pencernaan pada bayi akan mengalami hidrolisis 

(pemecahan) menjadi zat-zat yang lebih sederhana, berupa galaktosa dan glukosa 

yang akan dicerna oleh bayi dan sebagai penghasil energy yang tinggi. Laktosa juga 
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berperan penting dalam meningkatkan absorbsi kalsium dan merangsang 

pertumbuhan Lactobacillus bifidus, yang berfungsi dalam menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme patogen atau penyebab penyakit (Arif, 2009).  

3) Protein 

ASI memiliki kandungan protein yang lebih rendah daripada susu sapi, 

tetapi protein yang terdapat pada ASI memiliki nutrisi yang lebih tinggi dan mudah 

untuk dicerna oleh bayi. ASI juga memiliki kandungan asam amino esensial taurin 

yang tinggi yang berperan penting untuk pertumbuhan retina dan konjugasi 

bilirubin (Arif, 2009). 

4) Laktosa  

Laktosa adalah karbohidrat utama terdapat dalam ASI, yang berfungsi 

sebagai sumber energy, meningkatkan absorbsi kalsium dan menstimulasi 

pertumbuhan lactobacillus bifidus (Proverawati & Rahmawati, 2010). 

5) Mineral 

Mineral utama yang terkandung dalam ASI adalah kalsium. Kadar kalsium 

yang terkandung dalam ASI lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi, tetapi 

tingkat penyerapannya lebih besar. Bayi yang diberikan ASI untuk asupannya 

mempunyai risiko lebih kecil kekurangan zat besi, karena zat besi yang didapatkan 

pada ASI lebih mudah diserap. Zink dibutuhkan oleh tubuh karena banyak berperan 

di berbagai proses metabolisme tubuh. Selenium banyak dibutuhkan untuk 

mendukung pertumbuhan anak (IDAI, 2010). 
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3. Manfaat Pemberian ASI  

Bayi akan mendapatkan kegunaan dari pemberian ASI yang meningkat jika 

bayi hanya diberikan ASI saja selama enam bulan pertama kehidupan (Roesli, 

2010). 

a. Manfaat bagi bayi 

1) Nutrisi 

ASI merupakan sumber gizi utama yang ideal yang memiliki komposisi 

seimbang yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi.ASI 

adalah asupan yang sempurna untuk di konsumsi bayi dalam memenuhi 

kebutuhannya hingga berumur 6 bulan (Roesli, 2010). 

2) Perlindungan Kesehatan Bayi 

Menyusui selama enam bulan terbukti dapat mengurangi risiko terhadap 

berbagai penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran pernafasan, infeksi telinga, 

pneumonia, infeksi saluran kemih maupun penyakit lainnya seperti obesitas, 

diabetes, alerdi, penyakit inflamasi saluran cerna, kanker di kemudian hari. Bayi 

yang diberikan ASI memerlukan rawat inap yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan bayi yang diberikan susu formula. Zat kekebalan yang dimiliki oleh ibu dan 

terdapat dalam ASI dapat dibagikan kepada bayi untuk membantu mengatur respon 

imun tubuh melawan infeksi (Roesli, 2010). 

3) Intelegensi Bayi 

Berdasarkan kajian ilmiah, menyusu memiliki pengaruh penting terhadap 

kecerdasan anak, karena menyusui memberikan ikatan batin dan rasa nyaman yang 

mempengaruhi perkembangan intelegensi maupun emosi anak. Faktor yang 
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berpengaruh terhadap kecerdasan anak yaitu factor genetic yang merupakan faktor 

kecerdasan yang diturunkan dari orang tua dan juga faktor lingkungan yang berupa 

asuh, asah, dan asih (Fatimah, 2017). 

4) Rasa Nyaman dan Hangat selama Menyusui 

Ahli bidang psikologi mempercayai jika bayi menikmati rasa aman, 

kehangatan dan keberadaan ibunya, terutama dalam menyusui terjadi kontak 

langsung, mungkin saja perasaan tersebut akan kurang jika bayi mendapatkan susu 

formula. Seorang ibu harus memberikan sentuhan kasih sayang kepada bayinya, 

karena hal tersebut merupakan sumber kehangatan dan kenyamanan yang dirasakan 

bayi (IDAI, 2010). 

b. Manfaat bagi Ibu  

1) Kesehatan Ibu 

Hisapan bayi akan merangsang terbentuknya oksitosin dari hipofisis. 

Oksitosin yang terbentuk akan membantu involusi uterus dan mencegah 

pendarahan pada pasca persalinan, mengurangi prevalensi anemia defisiensi besi. 

Risiko penyakit kanker seperti, kanker payudara, kanker ovarium dan kanker 

endometrium lebih kecil. Penelitian membuktikan bahwa ibu yang menyusui tidak 

eksklusif risiko kankernya 25% lebih besar daripada ibu yang menyusui eksklusif 

(Kristiyanisari, 2009). 

2) Metode KB Alami 

Hisapan bayi pada puting ibu dapat merangsang ujung saraf sensorik 

sehingga hipofisis mengeluarkan prolaktin. Prolactin yang masuk ke dalam indung 

telur akan menekan produksi estrogen dan mengakibatkan tidak adanya ovulasi. 
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Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan tanpa ada campuran atau tambahan 

asupan lainnya dan juga belum mengalami menstruasi mempunyai efektifitas 98% 

yang berfungsi sebagai kontrasepsi alami (Kristiyanisari, 2009). 

3) Mengurangi Stres dan Gelisah 

Ibu yang menyusui bayinya cenderung memiliki perasaan positif karena 

memiliki kontak langsung terhadap bayinya yang menimbulkan kenyamanan, stress 

yang terjadi pada ibu menyusui memiliki resiko lebih rendah daripada stress yang 

terjadi pada ibu yang menggunakan susu formula (Roesli, 2010).  

4) Berat Badan Cepat Kembali Normal 

Ibu hamil memiliki cadangan lemak yang terdapat dalam tubuhnya yang 

berfungsi sebagai sumber tenaga yang disiapkan untuk proses menyusui. Dalam 

proses menyusui memerlukan tenaga untuk memproduksi ASI, lemak yang 

memiliki fungsi sebagai cadangan tenaga yang akan terpakai. Lemak yang 

tertimbun akan mengalami penyusutan dan berat badan ibu akan kembali seperti 

sebelum hamil dengan cepat (Kristiyanisari, 2009).  

c. Bagi Keluarga 

1) Aspek Ekonomi 

ASI tidak perlu dibeli, sehingga dapat meminimalisir pengeluaran keuangan 

dan dapat dialihkan ke keperluan lainnya. Bayi yang diberi ASI juga tidak gampang 

sakit, jadi dapat menghemat biaya pengobatan (Kristiyanisari, 2009). 
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2) Aspek Psikologi 

Pendekatan antara ibu dan bayi dapat terjalin pada saat proses menyusui. 

Pada saat menyusui antara ibu dan bayi akan mempunyai hubungan yang lebih 

dekat dan penuh kasih sayang (Arif, 2009).  

3) Aspek Kemudahan  

ASI sangat praktis, karena dapat diberikan kapan dan dimana saja tanpa 

harus membutuhkan air masak, botol, dan dot untuk mempersiapkan asupan untuk 

bayi (Kristiyanisari, 2009).  

5. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Pemberian ASI 

Adapun faktor-faktor yang berperan dalam pemberian ASI ialah sebagai 

berikut: 

a. Usia  

Usia produktif yang sehat ialah pada usia 20-30 tahun, risiko komplikasi 

selama kehamilan dan persalinan lebih rendah. Kesehatan ibu sangat dipengaruhi 

oleh usia ibu, kondisi ibu yang sehat sangat mempengaruhi kualitas pemberian ASI 

eksklusif. Wanita yang berisiko tinggi dan erat kaitannya dengan anemia gizi yang 

dapat mempengaruhi produksi ASI yang dihasilkan berusia 30 tahun keatas (Utami, 

2012). 

b. Paritas 

Ibu yang memiliki jumlah persalinan lebih dari satu kali pada hari keempat 

postpartum akan mengalami peningkatan jumlah ASI yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan ibu yang baru melahirkan pertama kali (Proverawati & Rahmawati, 

2010)  
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c. Pendidikan 

Jenjang pendidikan ialah tahapan pendidikan yang telah ditetapkan 

berdasarkan tahapan peserta didik, tujuan pencapaian, dan juga kemampuan yang 

dikembangkan. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8, jenjang 

pendidikan dibagi atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. Jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), atau yang sederajat lainnya. Sedangkan tahapan pendidikan menengah 

terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), ataupun bentuk 

sekolah lainnya yang sederajat. Adapun jenjang pendidikan tinggi meliputi 

diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang didapatkan dari perguruan 

tinggi (Kementerian Pendidikan Nasional, 2013). 

Pendidikan merupakan faktor predisposisi yang dapat mempengaruhi orang 

lain baik secara individu, kelompok, ataupun masyarakat yang membuat mereka 

melakukan apa yang yang diharapkan dari orang yang berpendidikan, sedangkan 

pendidikan kesehatan adalah aplikasi pendidikan yang bergerak dibidang kesehatan 

(Green dan Kreuter dalam Notoatmodjo, 2012). Pendidikan ibu yang kurang dapat 

memungkinkan ibu terhambat dalam memahami pengetahuan yang 

baru.Pendidikan memiliki peran dalam mengubah pengetahuan, pendapat, konsep-

konsep, sikap, persepsi, dan juga mengajarkan kebiasaan baru kepada responden 

yang masih menggunakan adat istiadat kebiasaan yang lama (Notoatmodjo, 

2012).Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan 
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dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi.Semakin tinggi pendidikan yang 

dimiliki oleh ibu semakin tinggi pula peluang untuk memberikan ASI eksklusif 

(Huka, 2010). 

d. Status Pekerjaan Ibu 

Pekerjaan adalah kegiatan dalam menunjang kehidupan baik individu 

maupun keluarga.Ibu yang yang bekerja ialah ibu yang mencari nafkah untuk 

menunjang pemasukan finansial untuk keluarganya, waktu dan terikat oleh 

pekerjaan di luar rumah, disamping itu juga menjalankan tanggung jawabnya 

sebagai ibu rumah tangga (Nursalam, 2003).Ibu yang memiliki pekerjaan memiliki 

kemungkinan besar tidak memberikan ASI eksklusif karena sebagian besar 

waktunya digunakan untuk bekerja dan mempunyai waktu merawat bayi yang lebih 

sedikit.Sedangkan ibu yang tidak bekerja memiliki kemungkinan yang besar untuk 

memberikan ASI eksklusif karena memiliki lebih banyak waktu luang untuk 

merawat bayi (Dahlan et al., 2013). 

e. Pengetahuan 

Pengetahuan atau kognitif adalah faktor utama seseorang dalam melakukan 

sesuatu (overt behavior). Perilaku yang berdasar pada pengetahuan akan lebih baik 

dibandingkan perilaku yang tidak berdasar pada pengetahuan yang terjadi setelah 

seseorang mengamati penginderaan objek tersebut. Penginderaan dilakukan dengan 

melalui panca indra manusia diantaranya penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa, dan juga raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari indra 

penglihatan dan pendengaran (Notoatmodjo, 2012).  
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D. Tinjauan Umum Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) 

1. Pengertian MP-ASI  

MP-ASI merupakan proses transisi dari asupan yang semata berbasis susu 

menuju ke makanan yang semi padat. Pengenalan dan pemberian MP-ASI harus 

dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan 

kemampuan pencernaan bayi/anak.Pemberian MP-ASI yang tepat diharapkan tidak 

hanya dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi, namun juga merangsang keterampilan 

makan dan merangsang rasa percaya diri pada bayi. Pemberian makanan tambahan 

harus bervariasi dari bentuk bubur cair ke bentuk bubur kental, sari buah, buah 

segar, makanan lumat, makanan lembek dan akhirnya makanan padat (Mufida et 

al., 2015). 

Pemberian MP-ASI yang cukup dalam hal kualitas dan kuantitas penting 

untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak yang bertambah pesat 

pada periode ini. Bertambah umur bayi bertambah pula kebutuhan gizinya, maka 

takaran susunya pun harus ditambah, agar bayi mendapat energi untuk pertumbuhan 

dan perkembangannya. ASI hanya memenuhi kebutuhan gizi bayi sebanyak 60% 

pada bayi usia 6-12 bulan. Sisanya harus dipenuhi dengan makanan lain yang cukup 

jumlahnya dan baik gizinya. Oleh sebab itu pada usia 6 bulan keatas bayi 

membutuhkan tambahan gizi lain yang berasal dari MP-ASI, namun MP-ASI yang 

diberikan juga harus berkualitas (Mufida et al., 2015). 
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2. Tujuan Pemberian MP-ASI 

Tujuan pemberian MP-ASI adalah untuk memberi bayi lebih banyak 

energi dan nutrisi karena ASI tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

pertumbuhan bayi seiring dengan bertambahnya usia dan beratnya. Ketika 

kebutuhan energi dan nutrisi bayi tidak terpenuhi, hal itu dapat menyebabkan 

masalah dengan pertumbuhan dan perkembangannya yang teratur. Ini bisa jadi 

karena satu-satunya sumber nutrisi bayi adalah ASI atau pemberian makanan 

tambahan yang kurang dari kebutuhan.Selain itu, faktor yang menentukan 

terjadinya infeksi pada sistem gastrointestinal memiliki dampak yang signifikan 

(Krisnatuti & Yenrina, 2000). 

3. Batasan MP-ASI 

MP-ASI adalah makanan lunak bergizi untuk bayi baru lahir setelah usia 6 

bulan. Adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan 

kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi selain ASI 

(Depkes RI, 2006).MP-ASI merupakan makanan yang menjadi jembatan antara 

ASI dan masakan keluarga. Alhasil, MP-ASI dapat membantu mengkompensasi 

kekurangan nutrisi dalam ASI.Akibatnya, terbukti bahwa tujuan pemberian 

makanan tambahan adalah untuk melengkapi atau menemani menyusui daripada 

menggantikannya (Krisnatuti & Yenrina, 2000). 

4. Jenis MP-ASI 

MP-ASI yang baik terbuat dari bahan makanan segar, seperti: tempe, 

kacang-kacangan, telur ayam, hati ayam, ikan, sayuran dan buah-buahan. Jenis 

makanan pendamping ASI adalah: 
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a. Makanan yang dihaluskan adalah makanan yang telah dihaluskan atau disaring, 

dan bentuknya lebih kasar daripada makanan yang dihaluskan, seperti bubur 

susu, bubur sumsum, pisang saring/kerok, pepaya saring, tomat saring, beras 

saring, dan lain-lain. 

b. Soft food didefinisikan sebagai makanan yang dimasak dalam banyak air dan 

tampak berair, seperti bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, kentang puri, dll. 

c. Makanan Padat adalah makanan lunak, tidak berair yang biasa disebut sebagai 

“makanan keluarga”, seperti lontong, nasi tim, kentang rebus, biskuit, dll. 

(Depkes RI, 2007) 

Jenis-jenis MP-ASI menurut program Ketahanan dan Gizi Pangan (FSN) 

Surabaya dalam buku pendamping makanan pendamping, adalah: 

a. Makanan Lumat Halus, yaitu makan yang telah dihaluskan dengan tepung 

terigu dan tampak homogen (sama/genap). Bubur susu, bubur sumsum, biskuit 

dengan air panas, pepaya saring, dan pisang saring adalah beberapa contohnya. 

b. Makanan Lumat atau disaring tampak tidak rata. Misalnya, pepaya yang 

dihaluskan, pisang yang dikerok dengan sendok, nasi saring, bubur kacang 

hijau, dan kentang rebus. 

c. Makanan Lunak, didefinisikan sebagai makanan yang telah dimasak dalam 

banyak air dan tampak berair. Bubur nasi, bubur ayam, bubur kacang hijau, dan 

bubur Manado adalah beberapa contohnya. 

d. Makanan Padat, yaitu makanan lunak yang tidak bersentuhan dengan air. Kue 

beras, nasi tim, kentang rebus, dan biskuit adalah contohnya. 
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5. Persyaratan MP-ASI 

Kriteria yang harus dimiliki MP-ASI adalah: 

a. Nilai gizi dan kandungan protein yang tinggi 

b. Memiliki nilai suplementasi yang baik, mengandung vitamin dan mineral 

dalam jumlah yang cukup. 

c. Diterima dengan baik. 

d. Lebih disukai dapat diproduksi dari bahan yang tersedia secara lokal. 

e. padat nutrisi. 

Adapun persyaratan pemberian MP-ASI adalah: 

a. Tepat waktu: Pada waktu yang tepat, itu diberikan. Pemberian MP-ASI yang 

terlalu cepat mengurangi konsumsi ASI sehingga menyebabkan kebutuhan ASI 

tidak terpenuhi dan produksi ASI turun. Selin mengklaim bahwa ginjal, sistem 

pencernaan, dan sistem saraf belum sepenuhnya berkembang hingga usia enam 

bulan. Bayi tidak mendapat tambahan kalori dan nutrisi yang tidak terpenuhi 

oleh ASI karena MP-ASI terlambat diberikan. 

b. Memadai: cukup kalori, protein, zat gizi mikro (zat besi, seng, vitamin A). 

c. Bersih dan aman untuk bayi. Didesain dengan mempertimbangkan resep 

keluarga, menggunakan makanan lokal yang ekonomis dan mudah dibuat. 

d. Diberikan dalam suasana perawatan psikososial yang menyenangkan.  

Persyaratan MP-ASI adalah: 

a. Kaya akan energi, protein, zat besi, vitamin A, vitamin C, kalsium dan folat. 

b. Bersih dan sehat, yang tidak mengandung kuman atau zat berbahaya lainnya. 

Tidak keras sehingga tidak menyebabkan bayi tersedak, mudah untuk bayi 
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makan, tidak terlalu asin atau terlalu pedas dan bayi menyukainya. 

c. Ini adalah makanan lokal yang mudah tersedia dengan harga terjangkau dan 

mudah disiapkan. 

6. Konsep Pemberian Makanan Pendamping ASI 

a. Pemberian MP-ASI merupakan proses belajar (menghisap, mengunyah, dan 

menelan) dan petualangan mengenal berbagai rasa dan tekstur, serta upaya 

meningkatkan berat badan dan panjang badan bayi. 

b. Makanan harus seimbang dan diperkenalkan secara bertahap, seperti dalam 

piramida makanan. 

c. Gula dan garam tidak memiliki nilai gizi dan akan mengurangi nilai gizi 

makanan. 

d. Madu tidak boleh diberikan kepada anak di bawah usia dua tahun. 

e. Konsistensi. Berikan makanan setengah cair pada awalnya, kemudian secara 

bertahap tingkatkan kekentalan makanan. Awalnya sangat lembut (dimurnikan, 

dihancurkan, disaring, atau dibuat bubuk), kemudian menjadi lebih kasar 

f. Teknis. Sereal beras bayi (beras dan produk tepung beras/beras) harus menjadi 

makanan pertama yang diberikan. 

g. Jangan menggabungkan bahan makanan untuk disaring atau dicampur menjadi 

satu produk. 
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7. Masalah dalam pemberian MP-ASI 

Menurut hasil penelitian yang berbeda, kebiasaan pemberian MP-ASI 

menyebabkan gizi buruk pada bayi baru lahir dan anak. Selain itu, ibu kurang 

menyadari bahwa begitu bayi mencapai usia enam bulan, makanan tambahan 

diperlukan dalam jumlah dan kualitas yang meningkat, sesuai dengan usia bayi 

dan kemampuan saluran pencernaan. 

Masalah pemberian makan pada bayi usia 0 hingga 24 bulan meliputi: 

a. Pemberian makanan prelakteal (makanan sebelum ASI keluar) 

Air kelapa, air pati, air teh, madu, dan pisang adalah contoh makanan 

prelakteal yang diberikan kepada neonatus sebelum ASI diproduksi. Hal ini sangat 

berbahaya bagi kesehatan bayi dan mengganggu keberhasilan menyusui. 

b. Kolostrum dibuang 

Kolostrum adalah susu kental berwarna kekuningan yang keluar dalam 

beberapa hari pertama. Banyak ibu yang masih tidak memberikan kolostrum 

kepada anak-anaknya. Kolostrum kaya nutrisi dan mengandung komponen 

imunologis yang membantu melindungi bayi baru lahir dari penyakit. 

c. Pemberian MP-ASI terlalu dini atau terlambat 

Pemberian MP-ASI pada bayi terlalu cepat (sebelum 6 bulan) menurunkan 

konsumsi ASI dan menyebabkan gangguan pencernaan dan diare. Jika MP-ASI 

diberikan terlambat, setelah bayi mencapai usia enam bulan, dapat menyebabkan 

retardasi pertumbuhan pada anak. 
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d. MP-ASI yang diberikan tidak cukup 

MP-ASI seringkali tidak tepat dan tidak mencukupi baik dari segi kualitas 

maupun jumlah bila diberikan kepada anak usia 6 sampai 24 bulan. Konsep bahwa 

anak-anak tidak boleh makan ikan, serta praktik tidak menggunakan santan atau 

minyak dalam makanan anak-anak, dapat menyebabkan kekurangan gizi, terutama 

dalam hal energi dan protein, serta beberapa vitamin penting yang larut dalam 

lemak. 

e. Pemberian MP-ASI sebelum menyusui 

Menyusui setelah MP-ASI dapat menyebabkan lebih sedikit ASI yang 

dimakan pada usia 6 bulan. ASI menyediakan sebagian besar nutrisi yang 

dibutuhkan bayi selama masa ini. Karena MP-ASI diberikan pada awalnya, 

kapasitas bayi untuk menelan ASI terganggu, sehingga produksi ASI lebih 

rendah.Anak-anak dapat menjadi kurang gizi sebagai akibat dari ini.Sebelum 

memulai MP-ASI, ASI harus diberikan terlebih dahulu. 

f. Frekuensi pemberian MP-ASI kurang 

Frekuensi pemberian MP-ASI dalam sehari yang kurang akan 

mengakibatkan kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi. 

g. Menyusui berhenti karena ibu kembali bekerja 

Menyusui dihentikan terlalu dini di antara ibu bekerja di perkotaan dan 

semi perkotaan karena kurangnya kesadaran manajemen laktasi. Hal ini 

menyebabkan konsumsi nutrisi berkurang, terutama jika MP-ASI tidak diberikan 

kepada anak-anak. 
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h. Kebersihan kurang 

Ibu pada umumnya tidak menjaga kebersihan rumah, terutama saat 

menyiapkan dan memberikan makanan kepada anak-anaknya. Banyak ibu yang 

masih memberi makan anaknya dengan tangan, menyiapkan makanan yang 

dimasak tanpa penutup/penutup makanan, dan mengabaikan kebersihan pengasuh 

anak.Gangguan infeksi seperti diare (diare) dan lain-lain dapat terjadi sebagai 

akibat dari hal ini. 

i. Prioritas nutrisi yang salah dalam keluarga 

Banyak keluarga memprioritaskan makanan untuk anggota keluarga yang 

lebih besar, seperti ayah atau kakak laki-laki, di atas anak-anak dan ketika mereka 

makan bersama, anak-anak selalu kalah (Depkes RI, 2000). 

E. Tinjauan Umum Penyakit Infeksi  

1. Pengertian Penyakit Infeksi Prenatal 

Infeksi prenatal ialah infeksi yang terjadi pada neonatus pada masa 

antenatal, intranatal, dan postnatal (Sudarti, 2010). Infeksi ialah kuman atau 

mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak yang 

menyebabkan gejala penyakit. Infeksi akut ialah infeksi yang berlangsung selama 

14 hari (Yudarmawan, 2012). 

2. Etiologi Penyakit Infeksi 

Infeksi prenatal memiliki beberapa penyebab oleh berbagai bakteri seperti: 

escheria coli, pseudomas pyocyaneus, klebsiela, staphylococcus aureus, coccus 

gonococcus (Setiyowati, 2018). 
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a. Infeksi Antenatal 

Infeksi antenatal ialah infeksi yang terjadi pada saat kehamilan yang 

diakibatkan adanya kuman yang masuk kedalam janin melalui sirkulasi darah ibu 

kemudian melewati plasenta hingga masuk ke dalam sirkulasi darah umbilicus, 

misalnya: 

1) Virus meliputi rubella, variola, inclusion, cytomegalic, coxsackie, 

vaccinia, poliomyelitis. 

2) Spirochaeta: treponema pallidum (lues) 

3) Bakteri escheria coli and listeria monocytogenes 

b. Infeksi Intranatal 

Infeksi intranatal ialah infeksi yang terjadi pada masa persalinan, infeksi 

ini terjadi dengan cara mikroorganisme yang masuk melalui vagina yang 

kemudian masuk kedalam rongga amnion yang biasanya terjadi setelah kulit 

ketuban pecah. Ketuban yang telah pecah lebih dari 12 jam yang menjadi 

penyebab timbulnya placentitis dan amnionitis. Infeksi juga dapat terjadi 

meskipun air ketuban belum pecah yaitu pada partus lama yang sering dilakukan 

manipulasi vagina.Selain itu, infeksi juga dapat terjadi melalui kontak langsung 

dengan kuman (Sudarti, 2010). 

c. Infeksi Postnatal 

Infeksi postnatal biasanya terjadi setelah bayi lahir lengkap, misalnya bayi 

yang terkontaminasi langsung dengan alat-alat yang tidak steril tindakan dan 

antiseptic atau dapat pula terjadi akibat infeksi silang (Sudarti, 2010). 
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3. Gejala Infeksi 

Gejala infeksi pada bayi dapat dilihat dari bayi yang malas makan dan 

minum, gelisah, frekuensi pernafasan yang meningkat, berat badan menurun, 

pergerakan kurang, muntah, diare, suhu tubuh tidak normal, kejang, icterus, 

perdarahan, oedema, skerema, hipotermi dan hipertermi (Sudarti, 2010) 

Penatalaksanaan Penyakit Infeksi 

a. Mengatur posisi tidur semi fowler  untuk mengurangi sesak pada bayi. 

b. Berikan kompres yang dingin jika suhu meningkat 

c. Berikan ASI secara perlahan 

d. Posisikan bayi tidur miring jika bayi mengalami muntah 

e. Perhatikan personal hygiene dan keadaan lingkungan jika terjadi diare 

f. Rujuk ke RS (Setiyowati, 2018) 

F. Integrasi Keislaman 

Q.S. Al-Baqarah (168) 

ضِ حَلََلًا طَي ِباا وَلًَ تتََّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّيأطَانِ ۚ إِنَّهُ  رَأ ا فيِ الْأ  يَا أيَُّهَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

 لكَُمأ عَدوٌُّ مُبِين  

Terjemahan:  

“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” 
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Tafsiran Kementerian Agama RI: 

Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak 

haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga 

harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud 

adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, 

dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia 

agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai 

dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha 

menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa 

sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. 
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  : Hubungan Tidak Langsung 
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G. Kerangka Teori 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

Pendidikan Sosial Budaya Pendapatan 

Pengetahuan Daya Beli 

Pola Asuh Gizi 
Pelayanan 

Kesehatan 

Praktik pemberian MP-ASI 

Psikologi 

Genetik 

Gambar 1 Kerangka Teori 

(Sumber: Modifikasi dari bagan UNICEF (1998). The State of the World’s children 1998. 

Oxford Univ. Press dalam Yayuk Farida Baliwati dkk, 2004:20) 
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Makanan 
Penyakit Infeksi 
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H. Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan observasional analitik yang menganalisa 

hubungan asupan zat gizi, pemberian ASI, pemberian MP-ASI, dan penyakit infeksi 

dengan status gizi pada balita dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain 

cross sectional study, menggunakan kuesioner terbuka yang bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan beberapa faktor risiko terhadap penilaian status gizi anak 

balita. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Februari tahun 2023. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah balita usia 6-24 bulan dan berdomisili 

di wilayah kerja Puskesmas Sibulue yang terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. 

Diantaranya terdapat 10 Desa dengan peningkatan masalah gizi tertinggi 

khususnya stunting Ajangpulu, Kalibong, Letta Tanah, Malluse Tasi, Manajeng, 

Pakkasalo, Pattiro Bajo, Polewali, Sumpang Minangae, dan Tadang Palie.Dari 10 

desa lokasi khusus tersebut terdapat 297 balita usia 6-24 bulan. 
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2. Sampel 

Sampel ialah komponen dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Jika populasi banyak, dan peneliti tidak memungkinkan untuk 

mempelajari semua yang ada pada populasi (Sugiyono, 2013). Sampel yang 

digunakan oleh peneliti ini mengacu pada jumlah populasi. Menurut (Sugiyono, 

2011) dalam menentukan banyaknya sampel atau jumlah sampel yang dibutuhkan 

peneliti, dapat menggunakan rumus slovin sebagai berikut: 

Rumus Slovin: 

n =  
𝑁

𝑁𝑑2+1
 

Dimana:  

n: Ukuran Sampel 

N: Ukuran Populasi 

d: Estimasi Kesalahan 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah: 

n =  
𝑁

𝑁𝑑2+1
 

n =  
297

297(0,05)2+1
 

n =  170,4 dibulatkan menjadi 170 sampel 

Berdasarkan rumus yang telah ditentukan dalam menentukan jumlah sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 170 anak balita. Adapun pengambilan sampel yang 

dilakukan pada masing-masing desa akan menggunakan cara proporsional random 

sampling. Pengambilan sampel pada desa akan dibagi secara proporsi sesuai dengan 

jumlah balita yang ada. 
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Sampel = Jumlah Balita per desa × Total Sampel  

 Total Populasi  

Responden pada penelitian ini terdiri dari anak balita yang termasuk 

sebagai sampel. 

Tabel 3.1 

Distribusi Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian pada Setiap Desa  

di Kecamatan Sibulue Kab. Bone 

No Nama Desa Jumlah Perhitungan Sampel 

1. Ajang Pulu 14 
14      × 170 

297 
8 

2. Cinnong  35 
35      × 170 

297 
20 

3. Letta Tanah 24 
24      × 170 

297 
14 

4. Pattiro Riolo 68 
68      × 170 

297 
39 

5. Manajeng 15 
15       × 170 

297 
9 

6. Pakkasalo  23 
23      × 170 

297 
13 

7. Pattiro Bajo 13 
13      × 170 

297 
7 

8.  Polewali  19 
19      × 170 

297 
11 

9. Sumpang Minangae 27 
27      × 170 

297 
15 

10. Pattiro Sompe 59 
59      × 170 

297 
34 

Jumlah 170 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Pada penelitian yang akan dilakukan ini data primer diperoleh dari hasil 

wawancara, pengukuran, dan observasi langsung terhadap anak-anak balita dan 

orang tua dari anak balita. Pengisian kuesioner dapat berupa keterangan sampel 
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balita (identitas balita dan keluarga anak balita), dampak terhadap asupan zat gizi, 

pemberian ASI, pemberian MP-ASI, dan penyakit infeksi pada anak balita. 

Lembar perilaku pemantauan pertumbuhan anak balita berfungsi untuk 

melakukan pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui pengukuran 

antropometri balita berupa pengukuran berat badan dan tinggi badan pada balita, 

pemberian ASI, dan pemberian MP-ASI anak balita. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber dengan melihat 

dokumen atau melalui orang lain, dengan kata lain tidak didapatkan secara 

langsung oleh pengumpul data. Data sekunder yang ingin didapatkan dalam 

penelitian ini adalah data awal dari Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone, studi 

pustaka, dan referensi penilaian status gizi pada anak balita. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan diperlukan dalam 

pengumpulan data dalam penelitian (Notoatmodjo, 2002). Dalam  penelitian ini 

akan menggunakan dua macam instrument, yaitu, metode kuesioner dan 

pengukuran antropometri. Metode kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui asupan zat gizi, pemberian ASI, pemberian MP-ASI, dan penyakit 

infeksi pada balita sedangkan pengukuran antropometri meliputi pengukuran berat 

badan dan tinggi badan balita dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data 

status gizi pada anak balita. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 
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1. Timbangan Berat Badan atau Dacin/Timbangan Balita 

Anak balita yang tidak mampu menggunakan timbangan manual analog 

maupun digital, dapat menggunakan dacin atau timbangan balita. Ukuran 

minimum dacin yang dianjurkan untuk menimbang balita yaitu 20kg dan 

maksimum 25 kg dengan ketelitian 0,1kg 

2. Kuesioner 

Pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan digunakan proses  untuk 

memperoleh data atau informasi tentang data asupan zat gizi, pemberian ASI, 

pemberian MP-ASI, dan penyakit infeksi.  

3. Alat Ukur Tinggi Badan 

Alat ukur tinggi badan yang dapat digunakan pada balita usia 6-24 bulan 

berupa stature meter atau metrisis stadiometer. 

E. Teknik Pengolahan Data  

1. Teknik Pengolahan Data 

Hasil dari jawaban yang diberikan responden kepada peneliti kemudian 

jawaban yang didapatkan dari pertanyaan yang telah diberikan dalam kuesioner 

lalu data tersebut akan diolah di dalam aplikasi SPSS. Penggunaan SPSS 

mempermudahkan data dan meningkatkan kredibilitas hasil analisis data. Menurut 

(Effendi, 2012)  tahap-tahap dalam pengolahan data yaitu: 

a. Editing  

Tahap pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan peneliti seperti 

memeriksa kelengkapan data, keakuratan data, dan kekonsistenan data dari 

jawaban yang telah diperoleh dari data. 
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b. Coding 

Tahapan coding dapat menggunakan simbol atau angka yang bertujuan 

untuk mempermudah dalam peneliti menandai data agar mudah dilihat dan diolah. 

c. Entry Data 

Entry data merupakan proses memasukkan jawaban responden yang telah 

melalui proses coding dan editing di aplikasi SPSS. 

d. Cleaning 

Proses pengecekan ulang data agar menghindari kecacatan yang dapat 

mengganggu keakuratan hasil penginputan. 

e. Tabulasi Data  

Tabulasi data yaitu proses dimana data yang telah dikumpulkan akan 

dianalisis melalui teknik statistic dengan menggunakan program aplikasi SPSS 

2. Penyajian Data  

Data yang selesai diolah dan dianalisis selanjutnya akan disajikan dalam 

bentuk tabel distribusi frekuensi (one-way tabulation) dan cross tabulation (two-

way tabulation. Tabel frekuensi yang disajikan untuk analisis univariat, sedangkan 

cross tabulation untuk analisis bivariate. 

3. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis univariat dan 

analisis bivariate dengan melakukan uji chi-square. 
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a. Analisis Univariat 

Analisis univariat jika jumlah variabel yang dianalisis hanya satu macam. 

Analisis univariat menggambarkan parameter dari masing-masing variabel dalam 

penelitian (Heryana, 2020). 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan jika variabel yang dianalisis terdiri dari dua 

macam yaitu dependen dan independen yang saling berhubungan (Heryana, 2020). 

Analisis bivariat dalam penelitian ini menggunakan uji chi-square, dimana uji ini 

digunakan untuk melihat hubungan asupan zat gizi, pemberian ASI, pemberian 

MP-ASI dengan status gizi. 

Uji chi-square merupakan uji non parametrik yang paling sering 

digunakan. Namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah: frekuensi 

responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana 

chi square dapat digunakan yaitu:  

1. Tidak ada cell dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga Actual 

Count (F0) sebesar 0 (Nol).  

2. Apabila bentuk tabel kontingensi 2X2, maka tidak boleh ada 1 cell saja yang 

memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count ("Fh") kurang 

dari 5.  

3. Apabila bentuk tabel lebih dari 2 x 2, misal 2 x 3, maka jumlah cell dengan 

frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Bone 

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi 

Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar. Bone merupakan 

kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah 

kecamatan sebanyak 27 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 4.559 

km2 dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas wilayah 

terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang Berdasarkan elevasi (ketinggian dari 

permukaan laut), dataran di Kabupaten Bone terdiri dari: 0 m - 100 m = 39,88 1 m 

- 500 m = 45,09 P1 m -1000 m =12,70 % 1.001 m keatas = 2,34 %. 

Secara astronomis, Kabupaten Bone terletak pada posisi 04o13’ - 

05o06  Lintang Selatan, serta 119o42’-120o30’ bujur Timur. Berdasarkan posisi 

geografisnya, Kabupaten Bone memiliki batas-batas: 

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan  Kabupaten Wajo dan Soppeng. 

b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan  Kabupaten Sinjai dan Gowa. 

c. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru. 

d. Sebelah Timur, berbatasan dengan Teluk Bone.  

2. Gambaran Umum Kecamatan Sibulue 

 Secara administrasi Kecamatan Sibulue terdiri dari 1 Kelurahan, 19 Desa, 

4 Lingkungan, 63 Dusun, 81 RW dan 177 RT, adapun Kelurahan dan Desa yang 

ada di Kecamatan Sibulue ini adalah Desa Balieng Toa, Desa Pasaka, Desa Bulie, 
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Desa Tunreng Tellue, Desa Massenreng Pulu, Desa Mabbiring, Desa Malluse Tasi, 

Desa Pattiro Sompe, Desa Pakkasalo, Desa Pattiro Bajo, Kelurahan Mattoangin, 

Desa Cinnong, Desa Polewali, Desa Kalibong, Desa Tadang Palie, Desa Ajang 

Pulu, Desa Letta Tanah, Desa Pattiro Riolo, Desa Sumpang MinangaE, dan Desa 

Manajeng.  Kecamatan Sibulue terletak 19 km di sebelah selatan Ibu Kota 

Kabupaten Bone, dengan batas - batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Barebbo 

b. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Mare 

c. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Cina 

d. Sebelah Timur, berbatasan dengan Teluk Bone 

B. Karakteristik Balita 

1. Desa 

Tabel.4.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Desa  

Anak Balita di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 
Desa Frekuensi (n) Persentase (%) 

Ajangpulu 8 4.7 

Cinnong 20 11.8 

Letta Tanah 14 8.2 

Pattiro Riolo 39 22.9 

Manajeng 9 5.3 

Pakkasalo 13 7.6 

Pattiro Bajo 7 4.1 

Polewali 11 6.5 

Sumpang Minangae 15 8.8 

Pattiro Sompe 34 20.0 

Total 170 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa frekuensi terbesar desa tempat 

penelitian terbanyak yaitu pada desa Pattiro Riolo sebanyak 39 (22.9%) responden 

dari 170 balita. Selanjutnya Pattiro Sompe sebanyak 34 (20.0%) responden, 
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Cinnong 20 sebanyak (11.8) responden, Sumpang Minangae sebanyak 15 (8.8%) 

responden, Letta Tanah sebanyak 14 (8.2%) responden, Pakkasalo sebanyak 13 

(7.6%) responden, Polewali sebanyak 11 (6.5%) responden, Manajeng sebanyak 9 

(5.3%) responden, Ajangpulu sebanyak 8 (4.7%) responden, dan desa tersedikit 

yaitu Pattiro Bajo sebanyak 7 (4.1%). 

2.  Umur 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur  

Anak Balita di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 
Umur (Bulan) Frekuensi (n) Persentase (%) 

0-6 25 14.7 

7-59 145 85.3 

Total 170 100 

 Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa responden paling banyak 

terdapat pada kelompok umur 7-59 bulan yaitu sebanyak 145 anak balita (85.3%) 

dari 170 responden. Sedangkan yang paling sedikit berada pada kelompok umur 0-

6 bulan yaitu sebanyak 25 anak balita (14.7%) 

3. Jenis Kelamin 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Anak Balita di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 
Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%) 

Laki-Laki 87 51.2 

Perempuan 83 48.8 

Total 170 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa frekuensi terbesar sampel 

berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 87 anak balita (51.2%). Sedangkan 

sampel berjenis kelamin laki-laki sebanyak 83 anak balita (48.8%). 
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C. Hasil Penelitian 

1. Univariat 

a. Pemberian Asupan Zat Gizi 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan Zat Gizi 

di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 
Asupan Zat Gizi Frekuensi (n) Persentase (%) 

Cukup 117 68.8 

Kurang 53 31.2 

Total 170 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa frekuensi terbesar sampel 

pemberian asupan zat gizi yaitu cukup sebanyak 117 anak balita (68.8%) dari 170 

balita. Sedangkan sampel terkecil yaitu kurang sebanyak 53 anak balita (31.2%). 

b. Pemberian ASI 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pemberian ASI di 

Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 
ASI Frekuensi (n) Persentase (%) 

Eksklusif 69 40.6 

Non Eksklusif 101 59.4 

Total 170 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa frekuensi terkecil sampel 

pemberian ASI eksklusif sebanyak 69 anak balita (40.6%) dari 170 balita. 

Sedangkan sampel terbesar yaitu ASI non eksklusif sebanyak 101 anak balita 

(59.4%). 
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c. Pemberian MP-ASI 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pemberian MP-ASI di 

Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 
MP-ASI Frekuensi (n) Persentase (%) 

Ideal 120 70.6 

Tidak Ideal 38 22.4 

Belum Diberi 12 7 

Total 170 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa frekuensi terbesar sampel 

pemberian MP-ASI ideal sebanyak 120 anak balita (70.6%) dari 170 balita. 

Sedangkan pemberian MP-ASI tidak ideal sebanyak 38 anak balita (22.4%). Dan 

sampel terkecil sebanyak 12 anak balita (7.1). 

d. Penyakit Infeksi 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penyakit Infeksi di 

Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 
Penyakit Infeksi Frekuensi (n) Persentase (%) 

Pernah 101 59.4 

Tidak Pernah 69 40.6 

Total 170 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa frekuensi terbesar sampel balita 

yang pernah terinfeksi penyakit infeksi selama 6 bulan terakhir sebanyak 101 anak 

balita (59.4%) dari 170 balita. Sedangkan sampel terkecil yaitu tidak pernah 

terinfeksi penyakit infeksi selama 6 bulan terakhir sebanyak 69 anak balita (40.6%). 
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e. Status Gizi Anak Balita 

1) BB/U 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Gizi Anak Balita 

BB/U di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 
Status Gizi BB/U Frekuensi (n) Persentase (%) 

Kurus 36 21.2 

Normal 125 73.5 

Gemuk 9 5.3 

Total 170 100 

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa frekuensi terbesar sampel status 

gizi anak balita berdasarkan BB/U yaitu gizi normal 125 anak balita (73.5%) dari 

170 balita. Sedangkan sampel terkecil yaitu gizi gemuk sebanyak 9 anak balita 

(5.3%). 

2) TB/U 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Gizi Anak Balita 

TB/U di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 
Status Gizi TB/U Frekuensi (n) Persentase (%) 

Pendek 54 31.7 

Normal 116 68.3 

Total 170 100 

  Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa frekuensi terbesar sampel status 

gizi anak balita berdasarkan TB/U yaitu normal 116 orang (68.2%) dari 170 anak 

balita. Sedangkan sampel terkecil yaitu tinggi, dimana tidak terdapat anak balita 

yang tinggi. 
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3) BB/TB 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Gizi Anak Balita 

BB/TB di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 
Status Gizi BB/TB Frekuensi (n) Persentase (%) 

Gizi Kurang 9 5.3 

Gizi Baik 142 83.5 

Gizi Lebih 19 11.2 

Total 170 100 

 Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa frekuensi terbesar sampel 

status gizi anak balita berdasarkan BB/TB yaitu gizi baik 142 anak                                                                                       

balita (83.5%) dari 170 anak balita. Sedangkan sampel terkecil yaitu gizi kurang 

sebanyak 9 anak balita (4.3%). 

2. Bivariat 

a. Hubungan Asupan Zat Gizi dengan Status Gizi Anak Balita 

1) BB/U 

Tabel 4.11 

Analisis Hubungan Pemberian Asupan Zat Gizi dengan Status Gizi 

Anak Balita BB/U di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 

 

Asupan 

Zat Gizi 

Status Gizi Anak Balita  

Kurus Normal Gemuk Total P 

n % n % n % n %  

Cukup 4 3.4 104 88.9 9 7.7 117 100 0.000 

Kurang 32 60.4 21 39.6 0 0.0 53 100  

Total 36 21.2 125 73.5 9 5.3 170 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 117 responden dengan 

asupan zat gizi yang cukup terdapat 104 anak balita (88.9%) dengan status gizi 

normal. Sedangkan dari 53 responden dengan asupan zat gizi yang kurang terdapat  

32 orang (60.4 %) dengan status gizi kurus. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 
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nilai p= 0.000<0,05 maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara 

pemberian asupan zat gizi dengan status gizi balita BB/U. 

2) TB/U 

Tabel 4.12 

Analisis Hubungan Asupan Zat Gizi dengan Status Gizi Anak Balita 

TB/U di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 
 

Asupan 

Zat Gizi 

Status Gizi Anak Balita  

Pendek Normal Total P 

n % n % n %  

Cukup 21 18 96 82.1 117 100 0.000 

Kurang 33 62.3 20 37.7 53 100  

Total 54 31.8 116 68.2 170 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 117 responden dengan 

asupan zat gizi yang cukup terdapat 96 anak balita (82.1%) dengan status gizi 

normal. Sedangkan dari 53 responden dengan asupan zat gizi yang kurang terdapat  

33 orang (62.3%) dengan status gizi pendek. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

nilai p= 0.000<0,05 maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara 

pemberian asupan zat gizi dengan status gizi balita TB/U. 

3) BB/TB 

Tabel 4.13 

Analisis Hubungan Asupan Zat Gizi dengan Status Gizi Anak Balita 

BB/TB di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 

 

Asupan Zat 

Gizi 

Status Gizi Anak Balita  

Gizi 

Kurang 

Gizi Baik Gizi Lebih Total P 

n % n % n % n %  

Cukup 0 0.0 101 86.3 16 13.7 117 100 0.000 

Kurang 9 17 41 77.4 3 5.7 53 100  

Total 9 5.3 142 83.5 19 11.2 170 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 117 responden dengan 

asupan zat gizi yang cukup terdapat 101 anak balita (86.3%) dengan status gizi baik. 
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Sedangkan dari 53 responden dengan asupan zat gizi yang kurang terdapat  41 orang 

(73.6%) dengan status gizi baik. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai p= 

0.000<0,05 maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara 

pemberian asupan zat gizi dengan status gizi balita BB/TB. 

b. Hubungan Pemberian ASI dengan Status Gizi Anak Balita 

1) BB/U 

Tabel 4.14 

Analisis Hubungan Pemberian ASI dengan Status Gizi Anak Balita 

BB/U di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 

 

Pemberian ASI 

Status Gizi Anak Balita  

Kurus Normal Gemuk Total P 

n % n % n % n %  

Eksklusif 8 11.6 59 85.5 2 2.9 69 100 0.035 

Tdk Eksklusif 28 27.7 66 65.3 7 6.9 101 100  

Total 36 21.2 125 73.5 9 5.3 170 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 69 responden dengan 

pemberian ASI eksklusif terdapat 59 anak balita (85.5%) dengan status gizi normal. 

Sedangkan dari 101 responden dengan pemberian ASI tidak eksklusif terdapat  66 

orang (65.3%) dengan status gizi tidak normal. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

nilai p= 0.035<0,05 maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara 

pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita BB/U. 

2) TB/U 

Tabel 4.15 

Analisis Hubungan  Pemberian ASI dengan Status Gizi Anak Balita 

TB/U di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 

 

Pemberian ASI 

Status Gizi Anak Balita  

Pendek Normal Total P 

n % n % n %  

Eksklusif 22 31,9 47 68.1 69 100 0.011 

Tdk Eksklusif 32 31.7 69 68.3 101 100  

Total 54 31.8 116 68.2 170 100  

Sumber: Data Primer, 2023 



69 
 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari 69 responden dengan 

pemberian ASI eksklusif terdapat 47 anak balita (68.1%) dengan status gizi normal. 

Sedangkan dari 101 responden dengan pemberian ASI tidak eksklusif terdapat  69 

orang (68.3%) dengan status gizi normal. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai 

p= 0.011>0,05 maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara 

pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita TB/U. 

3) BB/TB 

Tabel 4.16 

Analisis Hubungan Pemberian ASI dengan Status Gizi Anak Balita 

BB/TB di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 

 

Pemberian 

ASI 

Status Gizi Anak Balita  

Gizi 

Kurang 

Gizi Baik Gizi Lebih Total P 

n % n % n % n %  

Eksklusif 2 2.9 60 87.0 7 10.1 69 100 0.724 

Tdk Eksklusif 7 7.0 82 81.2 12 11.9 101 100  

Total 9 5.3 142 83.5 19 11.2 170 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari 69 responden dengan 

pemberian ASI eksklusif terdapat 60 anak balita (87.0%) dengan status gizi baik. 

Sedangkan dari 101 responden dengan pemberian ASI tidak eksklusif terdapat  82 

orang (81.2%) dengan status gizi baik. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai p= 

0,724>0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara 

pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita BB/TB. 
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c. Hubungan Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Anak Balita 

1) BB/U 

Tabel 4.17 

Analisis Hubungan Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Anak 

Balita BB/U di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 

 

Pemberian 

MP-ASI 

Status Gizi Anak Balita  

Kurus Normal Gemuk Total P 

n % n % n % n %  

Ideal 28 23.4 87 72.5 5 4.2 120 100 0.617 

Tdk Ideal 7 18.4 28 73.7 3 7.9 38 100  

Blm Diberi 1 8.3 10 83.3 1 8.3 12 100  

Total 36 21.2 125 73.5 9 5.3 170 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan bahwa dari 120 responden dengan 

pemberian MP-ASI ideal terdapat 87 anak balita (72.5%) dengan status gizi normal. 

Sedangkan dari 38 responden dengan pemberian MP-ASI tidak ideal terdapat  28 

orang (73.7%) dengan status gizi normal. Dan dari 12 responden yang belum diberi 

MP-ASI terdapat 10 orang (83.3%) dengan status gizi normal. Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh nilai p= 0,617>0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pemberian MP-ASI ideal dengan status gizi balita BB/U. 

2) TB/U 

Tabel 4.18 

Analisis Hubungan  Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Anak Balita 

TB/U di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 

 

Pemberian 

MP-ASI 

Status Gizi Anak Balita  

Pendek Normal Total P 

n % n % n %  

Ideal 38 31.7 82 68.3 120 100 0.134 

Tdk Ideal 14 36.8 24 63.2 38 100  

Blm Diberi 2 16.7 10 83.3 12 100  

Total 54 31.8 116 68.2 170 100  

Sumber: Data Primer, 2023 
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Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan bahwa dari 120 responden dengan 

pemberian MP-ASI ideal terdapat 82 anak balita (68.3%) dengan status gizi normal. 

Sedangkan dari 38 responden dengan pemberian MP-ASI tidak ideal terdapat  24 

orang (52.6%) dengan status gizi normal. Dan dari 12 responden yang belum diberi 

MP-ASI terdapat 10 orang (83.3%) dengan status gizi normal. Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh nilai p= 0,134>0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi balita TB/U. 

3) BB/TB 

Tabel 4.19 

Analisis Hubungan  Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Anak 

Balita BB/TB di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 

 

Pemberian 

MP-ASI 

Status Gizi Anak Balita  

Gizi 

Kurang 

Gizi Baik Gizi Lebih Total P 

n % n % n % n %  

Ideal 7 5.8 105 87.5 8 6.7 120 100 0.137 

Tidak Ideal 2 5.2 29 76.3 7 18.4 38 100  

Belum Diberi 0 0.0 8 66.7 4 33.4 12 100  

Total 9 5.3 142 83.5 19 11.2 170 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.19 menunjukkan bahwa dari 120 responden dengan 

pemberian MP-ASI ideal terdapat 105 anak balita (87.5%) dengan status gizi baik. 

Sedangkan dari 38 responden dengan pemberian MP-ASI tidak ideal terdapat  29 

orang (76.3%) dengan status gizi baik. Dan dari 12 responden yang belum diberi 

MP-ASI terdapat 8 orang (83.3%) dengan status gizi baik. Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh nilai p= 0.137>0.05 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi balita BB/TB. 
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d. Hubungan Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Anak Balita 

1) BB/U 

Tabel 4.20 

Analisis Hubungan Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Anak Balita 

BB/U di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 

 

Penyakit 

Infeksi 

Status Gizi Anak Balita  

Kurus Normal Gemuk Total P 

n % n % n % n %  

Pernah  24 33.7 73 72.3 4 4.0 101 100 0.317 

Tidak Pernah 12 17.3 52 75.4 5 7.2 69 100  

Total 36 21.2 125 73.5 9 5.3 170 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.20 menunjukkan bahwa dari 101 responden  yang 

pernah terinfeksi penyakit infeksi terdapat 73 anak balita (72.3%) dengan status gizi 

normal. Sedangkan dari 69 responden yang tidak pernah terinfeksi penyakit infeksi 

terdapat  52 orang (75.4%) dengan status gizi normal. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh nilai p= 0.317>0.05 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara penyakit infeksi dengan status gizi balita BB/U. 

2) TB/U 

Tabel 4.21 

Analisis Hubungan  Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Anak Balita 

TB/U di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 

 

Penyakit 

Infeksi 

Status Gizi Anak Balita  

Pendek Normal Total  P 

n % n % n %  

Pernah 35 34.6 66 65.3 101 100 0.514 

Tidak Pernah 19 27.5 50 72.5 69 100  

Total 54 31.8 116 68.2 170 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.21 menunjukkan bahwa dari 101 responden  yang 

pernah terinfeksi penyakit infeksi terdapat 66 anak balita (65.3%) dengan status gizi 

normal. Sedangkan dari 69 responden yang tidak pernah terinfeksi penyakit infeksi 



73 
 

 
 

terdapat  50 orang (72.5%) dengan status gizi normal. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh nilai p= 0.514>0.05 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara penyakit infeksi dengan status gizi balita TB/U. 

3) BB/TB 

Tabel 4.22 

Analisis Hubungan Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Anak Balita 

BB/TB di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 

 

Penyakit 

Infeksi 

Status Gizi Anak Balita  

Gizi 

Kurang 

Gizi Baik Gizi Lebih Total P 

n % n % n % n %  

Pernah  9 8.9 84 83.2 8 7.9 101 100 0.037 

Tidak Pernah 0 0.0 58 84.1 11 15.9 69 100  

Total 9 5.3 142 83.5 19 11.2 170 100  

Sumber: Data Primer, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.22 menunjukkan bahwa dari 101 responden  yang 

pernah terinfeksi penyakit infeksi terdapat 84 anak balita (83.2%) dengan status gizi 

baik. Sedangkan dari 69 responden yang tidak pernah terinfeksi penyakit infeksi 

terdapat  58 orang (84.1%) dengan status gizi baik. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh nilai p= 0.037<0.05 maka dapat disimpulkan ada hubungan yang 

signifikan antara penyakit infeksi dengan status gizi balita BB/TB. 

B. Pembahasan 

1. Hubungan Asupan Zat Gizi dengan Status Gizi Anak Balita 

Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Kondisi 

status gizi baik dapat dicapai bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang akan 

digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan fisik, 

perkembangan otak, kemampuan kerja untuk mencapai tingkat kesehatan optimal 

(Depkes RI, 2003). 
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Energi dalam tubuh manusia dapat timbul dikarenakan adanya pembakaran 

karbohidrat, protein dan lemak, dengan demikian agar manusia selalu tercukupi 

energinya diperlukan pemasukkan zat-zat makanan yang cukup pula ke dalam 

tubuhnya (Kartasapoetra dan Marsetyo, 2001:16). 

 Pada penelitian ini pemberian asupan zat gizi dibagi jadi 2 kategori asupan 

zat gizi cukup dan kurang. Hasil analisis  univariat menunjukkan bahwa sebagian 

besar bayi yang ada di Puskesmas Sibulue mendapatkan asupan zat gizi cukup 

sebanyak 117 responden (68.8%) dari pada yang mendapatkan asupan zat gizi 

kurang 53 responden (31.2%).  

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji chi-square 

mengenai hubungan asupan zat gizi dengan status gizi anak balita  berdasarkan 

BB/U menunjukkan bahwa, terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian 

asupan zat gizi dengan status gizi balita BB/U dengan nilai p= 0,000 < 0,05. Begitu 

pula halnya dengan hubungan asupan zat gizi dengan status gizi anak balita  

berdasarkan TB/U menunjukkan bahwa, terdapat hubungan yang bermakna antara 

pemberian asupan zat gizi dengan status gizi balita TB/U dengan nilai p= 0,000 < 

0,05. Hasil yang sama juga diperoleh pada hubungan pemberian asupan zat gizi 

dengan status gizi anak balita  berdasarkan BB/TB menunjukkan bahwa, terdapat 

hubungan yang bermakna antara pemberian asupan zat gizi dengan status gizi balita 

BB/TB dengan nilai p= 0,000 < 0,05. 

Hasil penelitian hubungan asupan zat gizi dengan status gizi anak balita 

sejalan dengan penelitian (Anggraeni et al., 2021). Analisis Asupan Zat Gizi 

Terhadap Status Gizi Balita bahwa terdapat hubungan antara pemberian asupan zat 
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gizi dengan status gizi. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan antara 

asupan energi (p=0.000) dengan status gizi (p value < 0.05).  

Hasil penelitian lain mengenai hubungan pemberian asupan zat gizi dengan 

status gizi anak balita juga sejalan dengan p penelitian (Angela et al., 2017). 

Hubungan Antara Asupan Energi dan Protein dengan Status Gizi Anak Balita di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kombos Kota Manado bahwa uji statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi Rank Spearman dengan tingkat 

kemaknaan 95% (ɑ=0,05). Asupan energi dengan status gizi BB/U (p=0,001), 

BB/TB (p=0,005), asupan protein dengan status gizi BB/U (p=0,123), BB/TB 

(p=0,009). Terdapat hubungan yang signifikan antara asupan energi dengan status 

gizi anak balita berdasarkan BB/U dan BB/TB 

Dari penelitian-penelitian diatas sejalan dengan hasil penelitian Hubungan 

Asupan Zat Gizi, Pemberian ASI, Pemberian MP-ASI, dan Penyakit Infeksi dengan 

Status Gizi pada Balita di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023 hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian MP-ASI memiliki kaitan erat dengan status gizi 

pada balita. Beberapa balita yang diberikan asupan zat gizi yang cukup memiliki 

status gizi yang normal. Hal ini dikarenakan balita yang mulai aktif bergerak 

membutuhkan lebih banyak energy, dan energy yang dibutuhkan tubuh dari asupan 

makanannya. 

2. Hubungan Pemberian ASI dengan Status Gizi Anak Balita 

Pada penelitian ini pemberian ASI dibagi jadi 2 kategori pemberian ASI 

eksklusif dan tidak eksklusif. Hasil analisis  univariat menunjukkan bahwa sebagian 

besar bayi yang ada di Puskesmas Sibulue tidak mendapatkan ASI eksklusif 
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sebanyak 101 responden (59.4%) dari pada yang mendapatkan ASI eksklusif 69 

responden (40.6%).  

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji chi-square 

mengenai hubungan pemberian ASI dengan status gizi anak balita  berdasarkan 

BB/U menunjukkan bahwa, terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian 

ASI dengan status gizi balita BB/U dengan nilai p= 0,000 < 0,05. Begitu pula halnya 

dengan hubungan pemberian ASI dengan status gizi anak balita  berdasarkan TB/U 

menunjukkan bahwa, terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI 

dengan status gizi balita TB/U dengan nilai p= 0,011 < 0,05. Hasil yang berbeda 

diperoleh pada hubungan pemberian ASI dengan status gizi anak balita  

berdasarkan BB/TB menunjukkan bahwa, tidak terdapat hubungan yang bermakna 

antara pemberian ASI dengan status gizi balita BB/TB dengan nilai p= 0,724 < 0,05. 

Hasil penelitian hubungan pemberian ASI dengan status gizi anak balita 

tidak sejalan dengan penelitian (Hamid et al., 2020). Hubungan Pemberian ASI 

Eksklusif dengan Status Gizi Badutan Usia 6-24 Bulan di Desa Timbuseng 

Kabupaten Gowa bahwa tidak terdapat hubungan antara pemberian ASI Eksklusif 

dengan status gizi berdasarkan Berat Badan Menurut Umur (p=0,457), tidak 

terdapat hubungan antara pemberian ASI Eksklusif dengan status gizi berdasarkan 

Panjang Badan Menurut Umur (p=0,929), dan terdapat hubungan pemberian ASI 

Eksklusif dengan status gizi Berdasarkan Berat Badan Menurut Panjang Badan 

(p=0,041). 

Hasil penelitian hubungan pemberian ASI dengan status gizi anak balita 

juga berkaitan dengan penelitian (Purba et al., 2017) Hubungan Antara Pemberian 
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ASI Eksklusif dengan Status Gizi Bayi 6-12 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara  bahwa yang memberikan 

ASI eksklusif sebesar 41,2%, dan yang berstatus gizi baik (BB/U) 88,2% dan status 

gizi kurang sebesar 11,8%. Bayi yang mengalami stunting (pendek)(PB/U) sebesar 

22,1%, dan yang gemuk 2,9% (BB/PB). Kesimpulan, terdapat hubungan antara 

pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi (BB/U) (p<0,05). Tidak terdapat 

hubungan pemberian ASI eksklusif (p>0,05) dengan status gizi bayi (PB/U dan 

BB/PB). 

Dari penelitian-penelitian diatas terdapat perbedaan hasil antara yang satu 

dengan yang lainnya, hal ini menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif dapat 

mempengaruhi dan juga tidak mempengaruhi status gizi pada balita. Beberapa 

balita yang diberikan ASI eksklusif mengalami status gizi yang tidak normal. Hal 

ini dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, pemberian MP-ASI yang tidak ideal, 

pemberian asupan yang tidak cukup hingga tidak dapat memenuhi kebutuhan 

asupan energi pada balita, anggapan yang mengatakan bahwa pemberian MP-ASI 

tidak begitu penting jika telah diberikan ASI, dan beberapa faktor lainnya. 

3. Hubungan Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Anak Balita 

Pemberian MP-ASI adalah pemberian makanan pelengkap yang dimulai 

ketika ASI saja sangat kurang dalam pemenuhan gizi anak, sehingga makanan dan 

cairan lain diperlukan berdampingan dengan pemberian ASI untuk memberi nutrisi 

tambahan yang tidak cukup hanya melalui ASI. Pada penelitian ini menunjukkan 

adanya hubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi.Jumlah bayi 

yang diberi MP-ASI yang tepat lebih banyak dari bayi yang tidak tepat diberi MP-
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ASI. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widya Larasati (2010), yang 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara waktu pemberian 

MP-ASI terhadap status gizi. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian 

Rayhana (2020), yang menunjukkan bahwa pemberian MP-ASI berhubungan 

dengan status gizi dan pertumbuhan anak. (Nurhidayat, 2021) 

Pada penelitian ini pemberian MP-ASI  dibagi jadi 3 kategori pemberian 

MP-ASI ideal, tidak ideal dan belum diberi. Hasil analisis  univariat menunjukkan 

bahwa sebagian besar bayi yang ada di Puskesmas Sibulue mendapatkan MP-ASI 

ideal sebanyak 120 responden (70.6%), MP-ASI tidak ideal sebanyak 38 responden 

(22.4%) sedangkan yang belum diberi sebanyak 12 responden (7.1%) 

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji chi-square 

mengenai hubungan pemberian MP-ASI dengan status gizi anak balita  berdasarkan 

BB/U menunjukkan bahwa, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 

pemberian MP-ASI dengan status gizi balita BB/U dengan nilai p= 0,617>0.05. 

Begitu pula halnya dengan hubungan pemberian MP-ASI dengan status gizi anak 

balita  berdasarkan TB/U menunjukkan bahwa, tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara pemberian MP-ASI dengan status gizi balita TB/U dengan nilai 

p= 0,134>0,05. Hasil yang sama juga  diperoleh pada hubungan pemberian MP-

ASI dengan status gizi anak balita  berdasarkan BB/TB menunjukkan bahwa, tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian ASI dengan status gizi balita 

BB/TB dengan nilai p= 0,137> 0,05. 

Hasil penelitian hubungan pemberian MP-ASI dengan status gizi anak balita 

tidak sejalan dengan penelitian (Wargiana et al., 2012). Hubungan Pemberian MP-
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ASI Dini dengan Status Gizi Bayi Umur 0-6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Rowotengah Kabupaten Jember adalah hasil uji statistik menunjukkan angka 

probabilitas (p) sebesar 0,008 (p < 0,05), sehingga ada hubungan antara pemberian 

MP-ASI dini dengan status gizi bayi umur 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Rowotengah Kabupaten Jember. 

Hasil penelitian hubungan pemberian MP-ASI dengan status gizi anak balita 

juga tidak sejalan dengan penelitian (Lestari et al., 2014). Hubungan Pemberian 

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dengan Status Gizi Anak Usia 1-3 Tahun di 

Kota Padang Tahun 2012 bahwa hasil penelitian menunjukan dari 200 anak, 51% 

anak diberi diberi MP-ASI sesuai jadwal dengan jenis MP-ASI buatan pabrik. 

Status gizi kurang, lebih banyak didapatkan pada anak yang diberi MP-ASI dini 

(33%). Tidak ditemukan anak dengan status gizi buruk.Terdapat hubungan antara 

usia pemberian MP-ASI dengan status gizi p= 0,001 (P < 0,05)  

Dari penelitian-penelitian diatas tidak sejalan dengan hasil penelitian 

Hubungan Asupan Zat Gizi, Pemberian ASI, Pemberian MP-ASI, dan Penyakit 

Infeksi dengan Status Gizi pada Balita di Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone 

Tahun 2023 hal ini disebabkan beberapa ibu balita yang ada di puskesmas 

memberikan MP-ASI tidak kurang dari 6 bulan, akan tetapi banyak dari mereka 

yang memberikan MP-ASI di atas 6 bulan bahkan hingga berumur 12 bulan. Itulah 

penyebab balita yang meskipun tidak mendapatkan MP-ASI dini, tapi tetap 

mengalami malnutrisi karena kecukupan energi yang dia dapatkan tidak cukup 

bahkan cenderung kurang karena hanya mendapatkan ASI saja di umur mereka 

yang telah aktif bergerak dan berfikir yang membutuhkan nutrisi yang cukup. 
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4. Hubungan Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Anak Balita 

Penyakit infeksi dapat menyebabkan penurunan nafsu makan dan 

keterbatasan dalam mengkonsumsi makanan, balita yang terkena penyakit infeksi 

cenderung mengalami penurunan berat badan, hal ini disebabkan karena terjadi 

peningkatan metabolisme dalam tubuh balita dan biasanya juga diikuti penurunan 

nafsu makan. Penurunan berat badan yang terus menerus dapat menyebabkan 

terjadinya penurunan status gizi sampai menyebabkan gangguan gizi. Balita 

merupakan usia yang rentan untuk menderita suatu infeksi. Hal ini dikarenakan 

sistem kekebalan tubuh yang belum matang. Penyakit infeksi yang menyerang 

balita dapat mengganggu penyerapan asupan gizi, sehingga mendorong terjadinya 

gizi kurang dan gizi buruk. Reaksi akibat infeksi adalah menurunnya nafsu makan 

balita sehingga balita menolak makanan yang diberikan. Hal ini berakibat 

berkurangnya asupan zat gizi ke dalam tubuh. (Fakhrurijal, 2019) 

Pada penelitian ini pemberian asupan zat gizi dibagi jadi 2 kategori pernah 

terinfeksi penyakit dan tidak pernah terinfeksi penyakit. Hasil analisis  univariat 

menunjukkan bahwa sebagian besar bayi yang ada di Puskesmas Sibulue pernah 

terinfeksi penyakit sebanyak 101 responden (59.4%) dari pada yang tidak pernah 

terinfeksi penyakit infeksi 69 responden (40.6%).  

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji chi-square 

mengenai hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita  berdasarkan 

BB/U menunjukkan bahwa, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara 

penyakit infeksi dengan status gizi balita BB/U dengan nilai p= 0,317 > 0,05. Begitu 

pula halnya dengan hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita  
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berdasarkan TB/U menunjukkan bahwa, tidak terdapat hubungan yang bermakna 

antara penyakit infeksi  dengan status gizi balita TB/U dengan nilai p= 0,514 > 0,05. 

Hasil yang berbeda diperoleh pada hubungan penyakit infeksi dengan status gizi 

anak balita  berdasarkan BB/TB menunjukkan bahwa,  terdapat hubungan yang 

bermakna antara penyakit infeksi dengan status gizi balita BB/TB dengan nilai p= 

0,037 < 0,05. 

Hasil penelitian hubungan penyakit infeksi dengan status gizi anak balita 

berkaitan dengan penelitian (Fakhrurijal, 2019). Analisis Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Status Gizi pada Balita di Posyandu Mawar RW 05 Kelurahan 

Wonodri, pada penelitian ini didapatkan ada hubungan yang signifikan antara 

konsumsi makanan dengan status gizi sedangkan untuk hubungan antara penyakit 

infeksi dengan status gizi tidak ditemukan hubungan yang signifikan. 

Hasil penelitian lain mengenai hubungan penyakit infeksi dengan status gizi 

anak balita juga diteliti oleh penelitian (Cono et al., 2021). Hubungan Riwayat 

Penyakit Infeksi dengan Status Gizi pada Balita Usia 12-59 Bulan di Puskesmas 

Oepoi Kota Kupang, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara penyakit 

infeksi dengan status gizi (ρ value = < 0.001) dan bermakna secara statistik 

Dari penelitian-penelitian diatas sejalan dan tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Hubungan Asupan Zat Gizi, Pemberian ASI, Pemberian MP-ASI, dan 

Penyakit Infeksi dengan Status Gizi pada Balita di Puskesmas Sibulue Kabupaten 

Bone Tahun 2023 hal ini dikarenakan status gizi balita menunjukkan bahwa 

penyakit infeksi bisa saja memiliki kaitan erat dengan status gizi pada balita. 

Namun juga tidak menutup kemungkinan jika balita yang telah terinfeksi penyakit 
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dapat mempertahankan atau memperbaiki agar status gizi nya tetap normal. 

Dikarenakan penyakit infeksi bukan lah satu-satunya faktor yang dapat 

mempengaruhi penurunan status gizi pada balita. 

Berikut ini merupakan ayat yang membahas tentang pemberian ASI dan 

makanan yang baik: 

Al-Baqarah  [2]:233 

 

ضَاعَةَ ۗ وَعَلىَ   ۞ وَالْوٰلِدٰتُ يرُْضِعْنَ اوَْلََدهَُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ ارََادَ انَْ يُّتِمَّ الرَّ

تضَُاۤرَّ   لََ  وُسْعهََا ۚ  الََِّ  نَفْسٌ  تكَُلَّفُ  لََ  بِالْمَعْرُوْفِۗ   وَكِسْوَتهُُنَّ  رِزْقهُُنَّ  لَهٗ  الْمَوْلوُْدِ 

فِصَالَا عَنْ  وَالِدةٌَ ۢبِوَلَدِهَ  ارََاداَ  فَاِنْ  ذٰلِكَ ۚ  مِثلُْ  الْوَارِثِ  وَعَلىَ  بِوَلَدِهٖ  لَّهٗ  مَوْلوُْدٌ  وَلََ  ا 

فَلََ   اوَْلََدكَُمْ  ا  تسَْترَْضِعُوْْٓ انَْ  ارََدْتُّمْ  عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ  جُنَاحَ  فَلََ  وَتشََاوُرٍ  نْهُمَا  م ِ ترََاضٍ 

بِمَا تعَْمَلوُْنَ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذاَ سَلَّمْتمُْ   َ ا انََّ اللّٰه وَاعْلمَُوْْٓ  َ آْ اٰتيَْتمُْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰه  مَّ

 بَصِيْرٌ  
 

 Terjemahan: 

 Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung 

nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih 

dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan 

jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun 

(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan 

persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan. 
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Tafsiran Kementerian Agama RI: 

  Hal ini merupakan petunjuk dari Allah SWT kepada para ibu, menganjurkan 

agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna, yaitu 

selama dua tahun penuh. Sesudah itu penyusuan tidak berpengaruh lagi terhadap 

kemahraman. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan:  

…yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Tafsir Ibnu Katsir) 

QS Al-Baqarah (168) 

لََ تتََّبِعوُْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ   ا فىِ الَْرَْضِ حَلٰلَا طَي ِباا ۖوَّ  يْٰٓايَُّهَا النَّاسُ كُلوُْا مِمَّ

بِيْنٌ   عَدوٌُّ مُّ
 

Terjemah Kemenag 2019:   

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 

di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 

Tafsiran: 

 Setelah Allah SWT menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan 

bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah SWT menjelaskan 

bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah SWT 

menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia 

memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang 

dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, 

sebagai karunia dari Allah SWT.  

 Pada surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan anjuran mengenai pemberian 

ASI  selama dua tahun penuh, hal ini sejalan dengan anjuran dari segi kesehatannya 

dimana kita dianjurkan memberi ASI sekurangnya selama 6 bulan hingga 2 tahun. 

Dan pada surah Al-Baqarah ayat 168 dijelaskan mengenai pemberian makanan 
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yang baik lagi halal baik dari zat maupun cara memperolehnya. Makanan yang 

masuk kedalam tubuh balita memiliki peran yang sangat besar untuk memenuhi 

nutrisi untuk tumbuh kembangnya. Begitu pula dengan pembentukan imunitas 

tubuh agar dapat terhindar dari penyakit. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan pemberian asupan zat gizi dengan status 

gizi anak balita BB/U, TB/U, dan BB/TB 

2. Terdapat 2 dari 3 status gizi menunjukkan ada hubungan yang signifikan 

dengan pemberian ASI, 2 diantaranya yaitu status gizi berdasarkan BB/U 

dan TB/U. Sedangkan BB/TB tidak memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap pemberian ASI eksklusif.  

3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian MP-ASI dengan 

status gizi balita, diantaranya yaitu status gizi berdasarkan BB/U, TB/U dan 

BB/TB. 

4. Terdapat 2 dari 3 status gizi tidak adanya hubungan yang signifikan dengan 

penyakit infeksi, diantaranya yaitu status gizi berdasarkan BB/U dan TB/U. 

Dan 1 diantaranya ialah BB/TB memiliki hubungan dengan penyakit 

infeksi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terkait penelitian diatas terdapat beberapa saran 

sebagai masukan dari peneliti. 

1. Bagi ibu balita, disarankan untuk lebih memperhatikan asupan zat gizi, ASI, 

dan juga MP-ASI kepada balita. Selain itu juga waktu pemberian yang harus 

tetap diperhatikan. 

2. Bagi pemerintah, disarankan untuk mengoptimalkan edukasi kepada ibu 

maupun calon ibu pentingnya memperhatikan gizi anak sejak dini. Selain 

edukasi, bantuan makanan-makanan penunjang untuk ibu hamil dan anak 

balita terlebih kepada balita malnutrisi. 
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Lampiran 1 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN 

IKUT PENELITIAN) 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Hubungan Terhadap Sampel : 

Telah mendapat keterangan secara rinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Asupan Zat Gizi, Pemberian ASI, 
Pemberian MP-ASI, dan Penyakit Infeksi dengan Status Gizi pada Balita di 
Puskesmas Sibulue Kabupaten Bone Tahun 2023” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur Penelitian 
 

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian 

dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

 

Bone, Februari 2023 

 

Peneliti, Responden, 

 

 

 

 

Andi Dwi Wahyulia …………… 

 

 

 

*) Coret salah



 

 

 

 
 

 

Lampiran 2 

No. Sampel:  

KUESIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN ASUPAN ZAT GIZI, PEMBERIAN ASI, PEMBERIAN MP-ASI, 

DAN PENYAKIT INFEKSI, DENGAN STATUS GIZI PADA BALITA DI 

PUSKESMAS SIBULUE KABUPATEN BONE TAHUN 2023 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Hari/Tanggal Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan 

 Sulawesi  

Selatan 

Bone Sibulue  

Identitas Responden & Sampel 

1.  Nama Responden (Hubungan 

Sampel) 

 

2. Nama Balita  

3. Tanggal Lahir  

4.  Umur   

5.  Jenis Kelamin P/L 

Pemberian ASI dan MP-ASI 

1. Apakah saat ini Balita masih disusui/diberi ASI? 1.Ya 

2.Tidak 

 

2. Pada umur berapa Balita mulai 

diberikan/diperkenalkan minuman(cairan) atau 

makanan? 

…….. Bulan  

3.  Pada umur berapa balita mulai diberikan makanan tambahan? 

1. <6 bulan       

2. 6 bulan 

3.  >6 bulan               

4.  Belum diberi 

 

Asupan Zat Gizi (Food Recall 1x24 Jam 

Waktu Makan Nama Masakan Bahan Makanan AKG 

URT Berat (g) 

Pagi/Jam     



 

 

 

 
 

Selingan 

Siang/Jam 

     

Siang/Jam     

Selingan 

Sore/Jam 

    

Malam/Jam     

Rata-rata konsumsi energi ≥ 80% dari 

standar AKG 

 

1. Cukup 

2. Kurang 

Penyakit Infeksi  

1. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah di diagnosis ISPA oleh 

tenaga kesehatan? 

1. Ya 

2. Tidak 

2. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah mengalami gejala ISPA 

seperti demam, batuk <2 minggu, pilek, dan atau sakit tenggorokan? 

1. Ya 

2. Tidak 

3. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah di diagnosis TB Paru 

oleh tenaga kesehatan? 

1. Ya 

2. Tidak 

4. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah mengalami gejala TB 

Paru seperti batuk >3 minggu, demam >2 minggu tanpa sebab yang 

jelas, dan turun/tidak naik berat badan tanpa sebab yang jelas? 

1. Ya 

2. Tidak 

5. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah di diagnosis Diare oleh 

tenaga kesehatan? 

1. Ya 

2. Tidak 

6. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah mengalami gejala Diare 

seperti BAB lebih cair dan lebih dari 3 kali sehari? 

1. Ya 

2. Tidak 



 

 

 

 
 

7.  Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah di diagnosis Campak 

oleh tenaga kesehatan? 

1. Ya 

2. Tidak 

8.  Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah mengalami gejala 

demam tinggi, batuk, pilek, mata merah berair dan timbul ruam merah 

di seluruh tubuh? 

1. Ya 

2. Tidak 

Pengukuran Antropometri 

1 a. Panjang/Tinggi Badan  

 b. Berat Badan  

2. Status Gizi  

a. BB/U  

b. TB/U  

c. BB/TB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Lampiran 3 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

A. Validitas 

 

 

 

 

Penyakit Infeksi  

No. Pertanyaan <0,005 >0,361 

C1 Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah di diagnosis 

ISPA oleh tenaga kesehatan? 
0,000 0,629 

C2 Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah mengalami 

gejala ISPA seperti demam, batuk <2 minggu, pilek, dan 

atau sakit tenggorokan? 

0,000 0,623 

C3 Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah di diagnosis 

TB Paru oleh tenaga kesehatan? 
0,008 0,473 

C4 Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah mengalami 

gejala TB Paru seperti batuk >3 minggu, demam >2 

minggu tanpa sebab yang jelas, dan turun/tidak naik berat 

badan tanpa sebab yang jelas? 

0,013 0,447 

C5 Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah di diagnosis 

Diare oleh tenaga kesehatan? 0,000 0,677 

C6 Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah mengalami 

gejala Diare seperti BAB lebih cair dan lebih dari 3 kali 

sehari? 

0,001 0,590 

C7 Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah di diagnosis 

Campak oleh tenaga kesehatan? 
0,003 0,519 

C8 Dalam 6 bulan terakhir, apakah Balita pernah mengalami 

gejala demam tinggi, batuk, pilek, mata merah berair dan 

timbul ruam merah di seluruh tubuh? 
0,000 0,815 

Pengukuran Status Gizi  

No. Pertanyaan <0,005 >0,361 

Gizi_1 BB/U 0,000 0,901 

Gizi_2 TB/U 0,000 0,853 

Gizi_3 BB/TB 0,000 0,694 



 

 

 

 
 

B. Reliabilitas 

1. Penyakit Infeksi 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,721 8 

 

2. Pengukuran Status Gizi 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,743 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Lampiran 4 

No. Nama 
P/
L 

Umu
r 

Desa/Keluraha
n 

A
1 

A
2 

A
3 B 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

C
7 

C
8 

D
1 

D
2 

D
3 

1 Aira Rumaisya P 2 
Ajangpulu 

1 
9
9 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 

2 Amera Az-Zahra P 24 Ajangpulu 2 6 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

3 Naufal L 43 Ajangpulu 2 0 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 

4 Refa Akila Akbar L 11 Ajangpulu 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

5 Alia Kinara Kanza P 33 Ajangpulu 1 9 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

6 Atifah Zahra P 46 Ajangpulu 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 5 

7 Aira Adrena Sailah P 47 Ajangpulu 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 

8 Muh. Rafael Nursyam L 15 Ajangpulu 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

9 Muh. Rasya L 11 Cinnong 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

10 Muh. Askal Fatih L 26 Cinnong 1 7 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

11 Aiman L 36 Cinnong 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

12 A. Ayu  P 18 Cinnong 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 3 

13 Nur Akifah Putri P 50 Cinnong 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 

14 Nur Fatiah Najwa P 24 Cinnong 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 

15 Ahmad Ramadhani Wahid L 10 Cinnong 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

16 Muh. Fatir L 2 Cinnong 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

17 Ayulia Az-Zahra P 45 Cinnong 2 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 

18 Andi Aksra L 38 Cinnong 1 0 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

19 Muh. Rafasya L 4 Cinnong 1 
9
9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

20 Khadijah Akbar P 18 Cinnong 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 

21 Aulia Zahra P 41 Cinnong 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

22 Airin Nur Aisyah P 8 Cinnong 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 



 

 

 

 
 

23 Shafa P 11 Cinnong 2 5 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

24 Muh Fikram L 28 Cinnong 1 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 

25 Alisya Humaerah P 45 Cinnong 1 8 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 

26 Muh. Dezaki Miftahul Yesa L 10 Cinnong 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 

27 Muh. Rayyan L 11 Cinnong 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

28 Nur Azizah P 6 Cinnong 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

29 Muh. Athar L 4 Letta Tanah 1 
9
9 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

30 Khaerunnisa Az-Zahra P 51 Letta Tanah 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

31 A. Fatimah Azahrah P 14 Letta Tanah 2 6 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 

32 Muh. Rifki Saputra  L 29 Letta Tanah 1 9 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

33 Ahmad Al-Bisal L 17 Letta Tanah 2 8 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 3 

34 Muh. Atar L 33 Letta Tanah 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 

35 Muh. Afkar L 10 Letta Tanah 1 5 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 

36 Mutiara Ashila P 30 Letta Tanah 1 
1
1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

37 Ahmad Fajar L 32 Letta Tanah 1 6 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 

38 Diman Naradipta L 8 Letta Tanah 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

39 Muh. Noval Arsandi L 4 Letta Tanah 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 

40 Keisya Sarah P 46 Letta Tanah 2 7 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

41 Aisyah Saputri P 41 Letta Tanah 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 5 

42 Arya Ahsan Mahendra L 35 Letta Tanah 2 6 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 

43 Karsya L 16 Pattiro Riolo 2 6 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

44 Mutmainna P 15 Pattiro Riolo 2 6 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

45 Muhammad Rayyan L 7 Pattiro Riolo 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

46 Andi Nurhikmatul Jihan P 14 Pattiro Riolo 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

47 Shabira Alula Ikmal P 9 Pattiro Riolo 1 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 



 

 

 

 
 

48 Raina P 12 Pattiro Riolo 2 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

49 Rus Insan  P 16 Pattiro Riolo 1 6 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 3 3 

50 Shafallah P 5 Pattiro Riolo 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 4 3 5 

51 Annisa Azahra P 11 Pattiro Riolo 1 7 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 3 

52 Namira Salsabila Baba P 6 Pattiro Riolo 2 
9
9 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

53 Taskia Ramayani P 27 Pattiro Riolo 1 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

54 Muh. Fajar L 8 Pattiro Riolo 2 7 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 

55 Muh. Reyhan Syakil L 7 Pattiro Riolo 1 
9
9 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 

56  Nur Awatul Zahra P 8 Pattiro Riolo 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

57 Muh. Heril L 4 Pattiro Riolo 1 
9
9 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

58 Nur Arsya L 28 Pattiro Riolo 2 6 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 3 3 

59 Ahmad Syahir L 18 Pattiro Riolo 2 7 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 

60 Muh. Hafis L 5 Pattiro Riolo 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 

61 Muh. Farel L 24 Pattiro Riolo 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

62 Azzam Aulian Putra L 10 Pattiro Riolo 1 6 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 

63 Alam L 24 Pattiro Riolo 1 4 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

64 Muh. Ilham Azis L 16 Pattiro Riolo 1 7 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 

65 Nur Riskiyani Putri P 6 Pattiro Riolo 1 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

66 Muh. Nabil L 10 Pattiro Riolo 2 6 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 

67 Kaif L 7 Pattiro Riolo 2 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 

68 Fawwas Adelta Wijaya L 8 Pattiro Riolo 1 6 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 

69 Andi Nur Asyifa P 51 Pattiro Riolo 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 

70 Nursaifana P 15 Pattiro Riolo 2 6 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 

71 Nur Ayra P 6 Pattiro Riolo 1 
9
9 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

72 Fatyah Kanza P 20 Pattiro Riolo 2 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 



 

 

 

 
 

73 Muh. Kahfi L 16 Pattiro Riolo 2 6 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 4 

74 Rafasya L 26 Pattiro Riolo 2 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

75 Razka L 11 Pattiro Riolo 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

76 Muh. Fadlan L 5 Pattiro Riolo 1 
9
9 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

77 Asraf L 13 Pattiro Riolo 1 6 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 

78 Muh. Azka L 7 Pattiro Riolo 1 
9
9 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

79 Amira P 17 Pattiro Riolo 1 7 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

80 Shanum Al-Mahira P 13 Pattiro Riolo 1 7 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 

81 Arsyi Rafania P 2 Pattiro Riolo 1 
9
9 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

82 Muh. Arkansah L 19 Manajeng 1 6 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 

83 Sri Wahyuni P 15 Manajeng 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 3 

84 Muh. Rayanka L 9 Manajeng 2 6 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 

85 Shela Sarifa Fahmi P 38 Manajeng 2 6 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 

86 Azkia Nurfaisah P 18 Manajeng 2 7 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 3 3 

87 A. Muh. Hafiz L 15 Manajeng 1 6 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 

88 Sufi Asikia Tahir P 1 Manajeng 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 5 

89 Nasya Rafakila P 45 Manajeng 2 6 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 

90 Muh. Alif L 15 Manajeng 1 6 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 

91 Muh. Alfarizi L 5 Pakkasalo 1 
9
9 4 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 5 

92 Al-Fatih L 18 Pakkasalo 2 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 

93 Aulia Putri P 18 Pakkasalo 1 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

94 Muh. Ramadhan L 22 Pakkasalo 2 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

95 Nur Faiqah Mutia P 14 Pakkasalo 1 8 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

96 Nur Asyila P 50 Pakkasalo 2 7 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 

97 Nur Andini Putri P 3 Pakkasalo 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 



 

 

 

 
 

98 Adifa Daniya Kanza P 2 Pakkasalo 1 
9
9 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 

99 Ayra Dewi P 4 Pakkasalo 1 
9
9 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

10
0 Arsyila Salsabila P 11 Pakkasalo 1 7 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 3 

10
1 Muh. Dalil Al-Fariski L 4 Pakkasalo 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

10
2 Muh. Kias Al-Farizki L 15 Pakkasalo 2 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 3 4 

10
3 Muh. Akif Aiman L 30 Pakkasalo 2 8 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

10
4 Kaesyah Oktavia P 15 Pattiro Bajo 1 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

10
5 Aril L 24 Pattiro Bajo 2 5 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 

10
6 Athaya Resqy P 42 Pattiro Bajo 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

10
7 Nur Nasya Sulaika P 20 Pattiro Bajo 2 6 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 

10
8 Ahmad Al Dzaky L 32 Pattiro Bajo 2 7 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 

10
9 Naura Indira llham P 28 Pattiro Bajo 2 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

11
0 Muh. Dafa L 25 Pattiro Bajo 2 6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 

11
1 Muh. Isfar L 22 Polewali 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 

11
2 A. Aso Majajareng L 20 Polewali 2 8 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 

11
3 Aurelia Zahra Putri P 18 Polewali 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

11
4 A. Hikma Melati P 48 Polewali 2 0 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 

11
5 Putri Alya Syaqilah P 48 Polewali 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

11
6 Muh. Gibran L 36 Polewali 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 

11
7 Muh. Fadil L 38 Polewali 2 6 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 



 

 

 

 
 

11
8 Muh. Irsan L 21 Polewali 2 0 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

11
9 Citra Kirana P 38 Polewali 2 6 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

12
0 Kayla Ananda P 47 Polewali 1 6 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

12
1 Akila Adriana P 24 Polewali 2 6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 

12
2 Afiza Azzahra P 26 

Sumpang 
Minangae 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

12
3 Ahmad Aksatul Nabil L 34 

Sumpang 
Minangae 2 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

12
4 Ahmad Dzaki L 36 

Sumpang 
Minangae 2 

1
2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

12
5 Alisa Salsabila P 13 

Sumpang 
Minangae 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

12
6 Arka Maulana Putra L 34 

Sumpang 
Minangae 2 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 

12
7 Faizul Haqq L 14 

Sumpang 
Minangae 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

12
8 Fardan Saputra L 15 

Sumpang 
Minangae 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

12
9 Kahlil Gibran L 46 

Sumpang 
Minangae 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 4 

13
0 Keisya  P 22 

Sumpang 
Minangae 2 5 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 3 

13
1 Khara Nabila P 19 

Sumpang 
Minangae 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

13
2 M. Aksan L 34 

Sumpang 
Minangae 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

13
3 M. Arkan L 46 

Sumpang 
Minangae 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

13
4 Muh. Abizar L 28 

Sumpang 
Minangae 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

13
5 Muh. Agil Assikri L 14 

Sumpang 
Minangae 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

13
6 Muh. Akif Arif L 52 

Sumpang 
Minangae 2 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13
7 Nadiva Vania P 28 Pattiro Sompe 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 



 

 

 

 
 

13
8 Noval Maulana L 36 Pattiro Sompe 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

13
9 Nur Afriani Agus P 25 Pattiro Sompe 2 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

14
0 Nur Zhafira P 13 Pattiro Sompe 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

14
1 Nuraisyah P 48 Pattiro Sompe 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 

14
2 Salsabila P 24 Pattiro Sompe 2 6 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 3 3 

14
3 Syakila Naura Adzkia P 23 Pattiro Sompe 1 6 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

14
4 Aisyah P 23 Pattiro Sompe 1 7 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

14
5 Azkah L 26 Pattiro Sompe 2 5 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 

14
6 Azalea Khaliqa Zayna P 17 Pattiro Sompe 2 4 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4 3 4 

14
7 Dzaka Hamizan L 15 Pattiro Sompe 1 6 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

14
8 Kayla Azzahra P 17 Pattiro Sompe 1 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 

14
9 Lutfi Agisal L 21 Pattiro Sompe 1 6 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

15
0 Muh. Abil Daffa L 15 Pattiro Sompe 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

15
1 Muh. Alfa Riski L 23 Pattiro Sompe 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

15
2 Muh. Ridwan L 43 Pattiro Sompe 2 0 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 

15
3 Naira Syabila P 5 Pattiro Sompe 1 0 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 

15
4 Nasril Musyaffah L 26 Pattiro Sompe 2 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

15
5 Nur Adelia P 5 Pattiro Sompe 1 

9
9 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 

15
6 Nur Aksa L 35 Pattiro Sompe 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

15
7 Nuraeni Ramadani P 9 Pattiro Sompe 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 



 

 

 

 
 

15
8 Annur Syahira P 16 Pattiro Sompe 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

15
9 Annur Syakira P 16 Pattiro Sompe 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

16
0 Nurul Alisya P 20 Pattiro Sompe 1 6 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

16
1 Nurul Anisa P 16 Pattiro Sompe 1 6 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

16
2 Rafasya Al Farik L 7 Pattiro Sompe 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

16
3 Rifki Abdul Hamid L 23 Pattiro Sompe 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 

16
4 Wafiq L 31 Pattiro Sompe 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

16
5 Asar L 4 Pattiro Sompe 1 

9
9 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

16
6 Muhammad Arga L 3 Pattiro Sompe 1 

9
9 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

16
7 Khaira Ghania P 11 Pattiro Sompe 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

16
8 Raffasya Al Fariq Syam L 8 Pattiro Sompe 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

16
9 Meisya P 1 Pattiro Sompe 1 

9
9 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

17
0 Vidia P 15 Pattiro Sompe 1 6 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 

 

  



 

 

 

 
 

Lampiran 5 

Output SPSS 

1. Jenis Kelamin 

JK 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Laki-laki 87 51.2 51.2 51.2 

Perempuan 83 48.8 48.8 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

2. Kategori Usia 

Kat_Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0-6 Bulan 25 14.7 14.7 14.7 

7-59 Bulan 145 85.3 85.3 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

3. Desa 

Desa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ajangpulu 8 4.7 4.7 4.7 

Cinnong 20 11.8 11.8 16.5 

Letta Tanah 14 8.2 8.2 24.7 

Pattiro Riolo 39 22.9 22.9 47.6 

Manajeng 9 5.3 5.3 52.9 

Pakkasalo 13 7.6 7.6 60.6 

Pattiro Bajo 7 4.1 4.1 64.7 

Polewali 11 6.5 6.5 71.2 

Sumpang Minangae 15 8.8 8.8 80.0 



 

 

 

 
 

Pattiro Sompe 34 20.0 20.0 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

4. Balita yang masih diberi ASI 

A1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.00 80 47.1 47.1 47.1 

2.00 90 52.9 52.9 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

5. Balita ASI Eksklusif 

ASI 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ya 69 40.6 40.6 40.6 

Tidak 101 59.4 59.4 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 
 
 

6. Umur balita diberikan makanan tambahan 

MP_ASI 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak ideal 38 22.4 22.4 22.4 

Ideal 120 70.6 70.6 92.9 

4.00 12 7.1 7.1 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 
 
 



 

 

 

 
 

7. Balita yang di beri MP-ASI ideal 

MP_ASI 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak ideal 38 22.4 22.4 22.4 

Ideal 120 70.6 70.6 92.9 

4.00 12 7.1 7.1 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

8. Food recall 1x24 jam B 

Asupan_Gizi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Cukup 117 68.8 68.8 68.8 

Kurang 53 31.2 31.2 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 
9. Balita yang pernah di diagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan dalam 6 bulan terakhir 

C1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.00 53 31.2 31.2 31.2 

2.00 117 68.8 68.8 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

10. Balita yang pernah mengalami gejala ISPA seperti demam, batuk <2 minggu, pilek, dan atau sakit tenggorokan 

C2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.00 82 48.2 48.2 48.2 

2.00 88 51.8 51.8 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 



 

 

 

 
 

11. Balita yang pernah di diagnosis TB Paru oleh tenaga kesehatan dalam 6 bulan terakhir. 

C3 

 
Freque

ncy 
Perce

nt 
Valid 

Percent 

Cumulati
ve 

Percent 

Valid 1.0
0 

6 3.5 3.5 3.5 

2.0
0 

164 96.5 96.5 100.0 

Tot
al 

170 100.0 100.0 
 

      

 

12. Balita yang pernah mengalami gejala TB Paru seperti batuk >3 minggu, demam >2 minggu tanpa sebab yang jelas, dan 

turun/tidak naik berat badan tanpa sebab yang jelas 

C4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.00 15 8.8 8.8 8.8 

2.00 155 91.2 91.2 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

13. Balita yang pernah di diagnosis Diare oleh tenaga kesehatan dalam 6 bulan terakhir 

C5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.00 24 14.1 14.1 14.1 

2.00 146 85.9 85.9 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

14. Balita yang pernah mengalami gejala Diare seperti BAB lebih cair dan lebih dari 3 kali sehari 

C6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.00 20 11.8 11.8 11.8 

2.00 150 88.2 88.2 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

15. Balita yang pernah di diagnosis Campak oleh tenaga kesehatan dalam 6 bulan terakhir 

C7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.00 17 10.0 10.0 10.0 

2.00 153 90.0 90.0 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

16. Balita yang pernah mengalami gejala Campak seperti demam tinggi, batuk, pilek, mata merah berair dan timbul ruam merah 

di seluruh tubuh. 

C8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1.00 19 11.2 11.2 11.2 

2.00 151 88.8 88.8 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

17. Status Gizi berdasarkan BB/U 

D1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat kurus<-3 SD 8 4.7 4.7 4.7 

Kurus -3 SD s/d <-2 SD 28 16.5 16.5 21.2 

Normal -2 s/d +1 SD 125 73.5 73.5 94.7 

Gemuk >+1 SD 9 5.3 5.3 100.0 



 

 

 

 
 

Total 170 100.0 100.0  

 

18. Status Gizi berdasarkan TB/U 

D2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat pendek <-3 SD 23 13.5 13.5 13.5 

Pendek -3 SD s/d <-2 SD 31 18.2 18.2 31.8 

Normal -2 s/d +3 SD 116 68.2 68.2 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

19. Status Gizi berdasarkan BB/TB 

D3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Gizi buruk<-3 SD 2 1.2 1.2 1.2 

Gizi kurang -3 SD s/d <-2 SD 7 4.1 4.1 5.3 

Gizi baik -2 s/d +1 SD 142 83.5 83.5 88.8 

Gizi lebih>+1 SD s/d +3 SD 11 6.5 6.5 95.3 

Obesitas>+3 SD 8 4.7 4.7 100.0 

Total 170 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Lampiran 6 

Surat Permohonan Etik 

 

 
  



 

 

 

 
 

Lampiran 7 

Surat Keterangan Layak Etik  

 



 

 

 

 
 

Lampiran 8 

Surat Rekomendasi Izin Penelitian LP2M 

 

  



 

 

 

 
 

Lampiran 9 

Surat Izin Penelitian PTSP Kabupaten Bone 

 

  



 

 

 

 
 

Lampiran 10 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

 

  



 

 

 

 
 

Lampiran 11 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 


