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ABSTRAK 

Nama  : Andi Ulfa Febrianti 

NIM  : 70200119009 

Judul  : Analisis Faktor Kejadian Stunting Pada Balita Usia 0-59 Bulan 

di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 

 
 Stunting merupakan suatu kondisi dimana balita memiliki tinggi badan atau 
panjang badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Stunting atau sering 
disebut pendek adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan 
stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun. Balita 
stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti 
gizi saat hamil, kesakitan pada bayi, kurangnya asupan gizi pada bayi, dan kondisi 
sosial ekonomi. 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor kejadian stunting pada 
balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 
Metode penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan desain 
penelitian cross sectional study (study potong lintang). Metode pengambilan data 
melalui pengisian kuesioner, pengukuran antropometri. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 
Kabupaten Bone. Teknik pegambilan sampel yang dilakukan adalah exhaustive 
sampel dengan cara pengambilan sampel secara keseluruhan populasi yaitu 128 
balita.  

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara variabel 
rangsangan psikososial (P = 0,005), kebersihan/hygiene (P = 0,006), pendapatan 
keluarga (P = 0,012) terhadap kejadian stunting dengan nilai p < 0,05 sedangkan 
tidak terdapat hubungan pada variabel perspektif budaya (P = 0,487), sanitasi 
lingkungan (P =0, 100, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan (P = 0,918) dengan 
nilai p > 0,05. 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk pihak instansi atau 
pemerintah setempat untuk memperhatikan status ekonomi masyarakat dengan 
memberdayaan dibidang usaha kecil untuk meningkatkan sumber pendapatan dan 
juga meningkatnya derajat kesehatan keluarga dan masyarakat lebih 
memperhatikan rangsangan psikososial yang diberikan kepada anak serta 
meningkatkan praktik kebersihan diri/hygiene untuk menurunkan angka kejadian 
stunting di wilayah tersebut. 
Kata kunci : Kebersihan/Hygiene, Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan, 
Pendapatan Keluarga, Perspektif Budaya, Ragsangan Psikososial, Stunting 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Stunting merupakan suatu kondisi dimana balita memiliki tinggi 

badan atau panjang badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. 

Kondisi ini dapat diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari 

minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. 

Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak 

faktor seperti gizi saat hamil, kesakitan pada bayi, kurangnya asupan gizi 

pada bayi, dan kondisi sosial ekonomi. Balita stunting di masa yang akan 

datang dapat mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan 

kognitif yang optimal (Kemenkes RI, 2018).  

Stunting atau sering disebut pendek adalah kondisi gagal tumbuh 

akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan 

infeksi berulang terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), 

yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun. Anak tergolong stunting 

apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar 

deviasi (-2SD) anak seusia nya. Masyarakat belum menyadari bahwa 

stunting adalah suatu masalah serius, hal ini dikarenakan belum banyak 

yang mengetahui penyebab, dampak dan pencegahannya (Kemenkes, 

2018). 

Menurut Kemenkes RI, 2018 dampak stunting dalam jangka pendek 

adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan 

pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolism dalam tubuh. Sedangkan 

dampak stunting dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat 

ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, 
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menurunnya kekebalan dalam tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko 

tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung 

dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. 

Stunting adalah hasil dari kekurangan gizi kronis yang terjadi pada 

anak ataupun balita. Secara global pada tahun 2020, sebanyak 149,2 juta 

anak dibawah usia 5 tahun atau sebanyak 22% dari seluruh anak balita dan 

diperkirakan menjadi kerdil atau terlalu pendek untuk usia mereka. Ini 

mewakili pengurangan 27% dalam jumlah total anak-anak yang terkena 

dampak stunting dibandinkan dengan tahun 2000 dan penurunan 34% pada 

angka prevalensi stunting. Berdasarkan data WHO prevalensi stunting pada 

anak di tahun 2020 sangat tinggi di Afrika sebanyak 31,7%, Asia Tenggara 

sebanyak 30,1% dan Timur Wilayah Mediterania sebanyak 26,2% (WHO, 

2022). 

Secara global prevalensi stunting pada tahun 2019 yaitu 149 juta 

pada anak di bawah usia lima tahun. Hal tersebut apabila berkelanjutan, 

pada tahun 2025 diperkirakan 127 juta balita aka mengalami stunting 

(Kementrian Kesehatan RI, 2020). Prevalensi kejadian balita bertubuh 

sangat pendek yang cukup tinggi terjadi di Indonesia jika dibandingkan 

dengan beberapa negara berpendapatan menengah lain. Prevalensi balita 

stunting di Indonesia masih fluktuaktif sejak tahun 2007-2017 dimana tahun 

2013 sebesar 37,2% dan tahun 2017 sebesar 29,6% dimana Indonesia 

menduduki urutan ke 3 dengan angka kasus kejadian balita stunting 

tertinggi di Asia Tenggara (Kemenkes RI, 2018). Berdasarkan hasil Survei 

Status Gizi Indonesia tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia masih 

24,4%. Angka stunting tersebut yang apabila tidak dikendalikan maka akan 

kembali meningkat di masa yang akan datang (Kemenkes RI, 2020). 
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Indonesia termasuk ke dalam Negara ketiga stunting tertinggi di 

South-East Asian Region setelah Timur Leste dan India, meskipun 

persentase stunting di Indonesia turun dari 37,8 % di tahun 2013 menjadi 

27,67 % di tahun 2019, namun angka ini masih tergolong tinggi. Prevalensi 

stunting dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa stunting merupakan 

salah satu masalah gizi terbesar pada balita di Indonesia (WHO, 2019). 

Berdasarkan hasil riskesdas, prevalensi stunting pada balita telah 

mengalami penurunan dari 37,2% di tahun 2013 menjadi 30,68% pada 

tahun 2018, namun angka ini masih terbilang tinggi karena prevalensi balita 

pendek menjadi masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya 20% atau 

lebih. Oleh karena itu, presentase balita pendek di Indonesia masih tinggi 

dan merupakan masalah kesehatan yang harus ditanggulangi (Riskesdas 

2013; Riskesdas, 2018). 

Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat prevalensi 

stunting pada balita di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa 

sebanyak 27,4% balita stunting sedangkan di tingkat Kabupaten dengan 

prevalensi stunting tertinggi pada Kabupaten Jeneponto sebanyak 37,9% 

disusul Kabupaten Maros di peringkat kedua sebanyak 37,5% kemudian 

peringkat ketiga pada Kabupaten Takalar dengan prevalensi stunting 

sebanyak 34,7% dan Kabuapten Bone berada pada peringkat keempat 

stunting tertinggi sebanyak 34,1% (SSGI, 2021). 

Berdasarkan prevalensi stunting di Kabupaten Bone pada periode 

bulan Agustus tahun 2021 dibandingkan dengan periode bulan Agustus 

tahun 2020 terdapat penurunan stunting sebanyak 0,13%. Ada 50 

Desa/Kelurahan yang tersebar di 10 Kecamatan yang menjadi prioritas 

penanganan stunting Pemeritah Kabupaten Bone salah satunya adalah 
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Kecamatan Kahu  (e-PPGBM tahun 2020-2021). Data yang diperoleh di 

UPT Puskesmas Kahu pada tahun 2018 mencatat terdapat 15 anak balita 

stunting, diikuti tahun 2019 meningkat drastis menjadi 101 balita, kemudian 

di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 74 anak balita dan tahun 2021 

mengalami peningkatan menjadi 104 balita. Puskesmas Kahu memang 

belakangan ini gencar untuk memperbaiki angka permasalahan stunting di 

wilayah kerjanya dikarenakan angka balita usia 0-59 bulan terus mengalami 

kenaikan. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Klinik gizi UPT 

Puskesmas Kahu Tahun 2022 terdapat 1 Desa yang menunjukkan 

peningkatan atau yang belum menunjukkan penurunan stunting yaitu Desa 

Maggenrang. 

Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan, usia dimana anak 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Proses 

pertumbuhan dan perkembangan setiap individu berbeda-beda bisa cepat 

ataupun lambat tergantung dari beberapa faktor yaitu nutrisi, lingkungan 

dan sosial ekonomi keluarga (Kemenkes, 2018).  

Stunting disebabkan oleh gizi buruk, infeksi berulang dan 

kurangnya stimulasi psikososial. Jika ketiga penyebab tersebut terjadi 

secara simultan dan terus-menerus pada 1000 hari pertama kehidupan bayi 

maka akan menyebabkan stunting. Sedangkan menurut Kementrian 

Kesehatan RI menyebutkan bahwa stunting disebkan oleh masalah asupan 

gizi yang komsumsi selama kandungan maupun masa balita, kurangnya 

pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan 

serta masa nifas, terbatasya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, 

pelayanan postnatal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses 

sanitasi dan air bersih. Faktor penyebab stunting juga dipegaruhi oleh 
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pekerjaan ibu, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan, jumlah 

anggota rumah tangga (WHO, 2022; Kemenkes RI, 2022; Yankes 2022). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wismalinda Rita dkk 

(2019) yang dilakukan pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten 

Lebong menujukkan bahwa variabel pemanfaatan pelayanan kesehatan, 

sanitasi lingkungan, dan rangsangan psikososial memiliki hubungan yang 

signifikan dengan kejadian stunting. Penelitian lain yang dilakukan Eko 

Setiawan dkk (2018) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan 

di wilayah kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota 

Padang dengan nilai p value 0,018.  

Pagdya Haninda Nusantri Rusdi (2022) menjelaskan bahwa 

berdasarkan hasil analisis bivariate diperoleh p-value = 0,001 yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara hygiene dan 

sanitasi ligkungan dengan kejadian stunting balita. Sarilisnawati dkk (2022) 

dalam penelitiannya di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara budaya pantang makan dengan kejadian 

stunting dengan nilai p value 0,000 (<0,05). Berdasarkan uraian di latar 

belakang peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Faktor Kejadian 

Stunting Pada Balita Usia 0-59 Bulan di Desa Maggenrang Kecamatan 

Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis faktor kejadian 

stunting pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone Tahun 2023? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

faktor kejadian stunting pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang 

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menganalisis perspektif budaya sebagai faktor kejadian 

stunting pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan 

Kahu Kabupaten Bone 

b. Untuk menganalisis rangsangan psikososial sebagai faktor kejadian 

stunting pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan 

Kahu Kabupaten Bone. 

c. Untuk menganalisis kebersihan/hygiene sebagai faktor kejadian 

stunting pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan 

Kahu Kabupaten Bone. 

d. Untuk menganalisis sanitasi lingkungan sebagai faktor kejadian 

stunting pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan 

Kahu Kabupaten Bone. 

e. Untuk menganalisis pendapatan keluarga sebagai faktor kejadian 

stunting pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan 

Kahu Kabupaten Bone. 

f. Untuk menganalisis pemanfaatan pelayanan kesehatan sebagai 

faktor kejadian stunting pada balita usia 0-59 bulan di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

dengan menjadi bahan informasi mengenai faktor kejadian stunting 

pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone Tahun 2023. 

2. Bagi Program Studi 

Hasil penelitian ini dapat menambah bahan perpustakaan dan 

pengembangan keilmuan bagi aktivitas akademik terutama mengenai 

faktor kejadian stunting pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang 

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti dalam hal 

memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta dapat 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di 

bangku perkuliahan. 

E. Hipotesis 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Perspektif budaya, makanan pantangan, rangsangan psikososial, 

kebersihan/hygiene, sanitasi lingkungan, pendapatan keluarga, dan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan dapat digunakan sebagai faktor 

kejadian stunting pada balita usia 0-59 bulan. 

2. Hipotesis Nol (H0) 

Perspektif budaya, makanan pantangan, rangsangan psikososial, 

kebersihan/hygiene, sanitasi lingkungan, pendapatan keluarga, dan 
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pemanfaatan pelayanan kesehatan tidak dapat digunakan sebagai faktor 

kejadian stunting pada balita usia 0-59 bulan. 

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Perspektif budaya adalah cara atau sikap ibu dalam pemberian makanan 

pada anak, adanya pantangan makanan untuk anak atau adat dalam hal 

ini kepercayaan suatu daerah atau keluarga yang diwariskan secara 

turun temurun (Brigitte, 2013).  

Kriteria Objektif : 

Ada : Bila skor jawaban responden ≥ 50% 

Tidak ada : Bila skor jawaban responden < 50% 

2. Rangsangan psikososial adalah perlakuan ibu terhadap anak dalam hal 

penjagaan dan pengawasan anak, waktu ibu memberi makan, 

memandikan dan menggendong anak, penyediaan mainan untuk anak 

dan lain-lain (Nurhalika, 2019). 

Kriteria Objektif : 

Baik : Bila skor jawaban responden ≥ 50%  

Kurang : Bila skor jawaban responden < 50% 

3. Kebersihan diri/hygiene adalah cara ibu dalam menerapkan kebersihan 

diri dalam mengasuh balita untuk mencegah terjadinya penyakit 

(Nurhalika, 2019). 

Kriteria Objektif : 

Baik : Bila skor jawaban responden ≥ 50% 

Kurang : Bila skor jawaban responden < 50% 

4. Sanitasi lingkungan adalah yang dilakukan ibu untuk menjaga 

kesehatan anak dalam lingkungan anak meliputi keadaan rumah, air 

bersih dan pembuangan sampah (Nurhalika, 2019). 
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Kriteria Objektif : 

Baik : Bila skor jawaban responden ≥ 50% 

Kurang : Bila skor jawaban responden < 50% 

5. Pendapatan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keadaan keuangan keluarga berdasarkan tingkat penghasilan rata-rata 

perbulan yang diperoleh oleh keluarga sesuai dengan UMR Kabupaten 

Bone (BPS, 2022 Kab. Bone). 

Kriteria Objektif : 

Tinggi : Bila jumlah rata-rata pendapatan keluarga per bulannya 

Rp.≥3.500.000 

Rendah  : Bila jumlah rata-rata pendapatan keluarga per bulannya 

Rp.<3.500.000 

6. Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah bagaimana ibu memelihara, 

meningkatkan, mencegah dan menyembunyikan penyakit serta 

memulihkan kesehatan anak (Nurhalika, 2019). 

Kriteria Objektif : 

Cukup : Bila skor jawaban responden ≥ 50% 

Kurang : Bila skor jawaban responden < 50% 

7. Stunting adalah pertumbuhan dan perkembangan anak yang terganggu 

akibat kekurangan gizi kronik yang ditandai dengan tinggi badan atau 

panjang badan anak tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya 

sehingga anak dikatakan pendek (Kemenkes, 2010). 

Kriteria Objektif : 

Stunting  : Z-score -3 SD sd <-2 SD 

Normal  : Z-score -2 SD sd 2 SD
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 1 

Kajian Pustaka 

No. Judul/Nama 
Peneliti/Tahun/
Nama Jurnal 

 Metodologi   
Hasil Penelitian Subjek Jenis 

Penelitian 
Variabel Instrumen 

1. Faktor-faktor 
yang 
berhubungan 
dengan kejadian 
stunting pada 
anak usia 24-59 
bulan di wilayah 
kerja Puskesmas 
Andalas 
Kecamatan 
Padang Timur 
Kota 
Padang/Eko 
Setiawan dkk/ 
2018/Jurnal 
Kesehatan 
Andalas 

Anak usia 24-59 
bulan di wilayah 
kerja Puskesmas 
Andalas 
Kecamatan 
Padang Timur 
Kota Padang 

Studi analitik 
observasional 
dengan desain 
cross-
sectional 

Dependen : 
Stunting 
Independen : 
tingkat asupan 
energi, rerata 
durasi sakit, 
berat badan 
lahir, tingkat 
pendidikan ibu, 
dan tingkat 
pendapatan 
keluarga. 

Pengukuran tinggi 
badan anak 
dengan 
menggunakan 
microtoise, 
wawancara dan 
pengisian 
kuesioner 
terhadap ibu. 
WHO z-skor 
indeks TB/U, 
Food Frequency 
Questionnaire 
(FFQ). 

Hasil penelitian ini adalah 
terdapat hubungan yang 
bermakna antara tingkat 
asupan energi, rerata durasi 
sakit, berat badan lahir, dan 
tingkat pendapatan keluarga 
dengan kejadian stunting pada 
anak usia 24-59 bulan di 
wilayah kerja Puskesmas 
Andalas Kecamatan Padang 
Timur Kota Padang. Faktor 
tingkat pendidikan ibu 
memiliki hubungan paling 
dominan.  

2.  Faktor-faktor 
yang 
berhubungan 
dengan kejadian 
stunting pada 
balita/Asweros 
Umbu Zogara 
dkk/ 2020/ 
Jurnal Ilmu 

Seluruh balita 
berusia 0-59 bulan 
yang berada di 
Desa Kairane 44 
balita dan Desa 
Fatukanutu 
dengan jumlah 
132 balita.  

Penelitian 
menggunakan 
desain cross 
sectional 
dengan teknik 
pengambilan 
sampel acak 
(simple 
random 
sampling). 

Variabel bebas : 
karakteristik 
orang tua 
meliputi 
pendidikan, 
pekerjaan orang 
tua, 
pengetahuan 
gizi ibu, jumlah 
anggota 

Pengukuran tinggi 
badan 
menggunakan 
microtoise, 
kuesioner, 
software who 
anthro, food recall 
24 jam dan 
aplikasi 
nutrisurvey. 

Hasil penelitian adalah 
sebagian besar ibu tidak 
bekerja (84,1%) sedangkan 
ayah paling banyak bekerja 
sebagai petani (78,7). Tingkat 
pendidikan ibu rendah karena 
sebagian besar ibu tamat SD 
(53,4%), pengetahuan gizi ibu 
kurang (56,3%) , pendidikan 
ayah (30,7%), jumlah anggota 
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Kesehatan 
Masyarakat 

keluarga dan 
asupan gizi 
meliputi 
protein, lemak, 
karbohidrat. 
Variabel terikat 
: Stunting. 

keluarga (52,3%). Balita 
stunting (67,6%) dan tidak 
stunting (43,1%). Tidak ada 
hubungan yang signifikan 
karbohidrat dengan stunting 
pada balita sedangkan terdapat 
hubungan yang signifikan 
asupan protein dan lemak 
dengan stunting pada balita. 

3.  Faktor hubungan 
dengan kejadian 
stunting di 
Puskesmas 
Tamalate Kota 
Makassar/Dewi 
Purnama Winda 
Sari 
dkk/2020/Aceh 
Nutrition Journal 

Balita di wilayah 
kerja Puskesmas 
Tamalate Kota 
Makassar 
sebanyak 620 
populasi dengan 
sampel 124 balita  

Penelitian 
studi 
observasional 
analitik  

Dependen : 
Stunting 
Independen : 
karakteristik 
responden, IMd, 
ASI eksklusif 
dan BBLR 

Kuesioner, 
pengukuran berat 
badan dan tinggi 
badan dengan 
menggunakan 
antropometri 
mikrotoa, aplikasi 
WHO anthro, uji 
chi-square dan uji 
fisher’s exact test. 

Hasil penelitian yaitu tidak ada 
pemberian IMD dan balita 
tidak mendapatkan ASI 
eksklusif. Untuk BBLR tidak 
ada hubungan kejadian 
stunting di wilayah kerja 
puskesmas tamalate kota 
makassar. 

4.  Hubungan faktor 
air dan sanitasi 
dengan kejadian 
stunting pada 
balita di 
Indonesia/Anita 
Olo 
dkk/2021/Jurnal 
Pendidikan 
Anak Usia Dini 

Balita Stunting di 
Indonesia 

Penelitian ini 
menggunakan 
rancangan 
systematic 
review, studi 
observasional 
(Cohort Study, 
Case Control, 
Cross 
Sectional).  

Dependepn : air, 
sanitasi, 
Independen : 
stunting 

Literatur review, 
sintesis data 
dalam systematic 
review ini 
menggunakan 
sintesis naratif 
dengan 
memberikan 
ringkasan 
informasi, uji 
statistik 
signifikan, nilai 
odd ratio (OR). 

Hasil penelitian ini adalah 
bahwa faktor air dan sanitasi 
yang tidak layak mencakup 
sumber air minum 
unimproved, pengolahan air 
yang tidak sesuai, sanitasi 
penggunaan fasilitas jamban, 
kepemilikan jamban, perilaku 
open defecation, dan 
pembuangan tinja balita tidak 
pada jamban berhubungan 
dengan peningkatan kejadian 
stunting pada balita di 
Indonesia. Perlu adanya upaya 
peningkatan promosi 



12 
 

 

kesehatan, program wash 
dalam intervensi gizi sensitive. 

5.  Hubungan 
personal hygiene 
dengan kejadian 
stunting pada 
balita/pagdya 
haninda nusantri 
rusdi/2022/Hum
an Care Journal 

Wilayah kerja 
puskesmas Suliki 
Kenagarian 
Tanjuang Bungo 
Kabupaten Lima 
Puluh Kota. 

Penelitian 
cross sectional 

Dependen : 
Stunting 
Independen 
Kebersihan/hyg
iene 

Kuesioner, 
pengukuran tinggi 
badan 
menggunakan 
microtoise, 
pengukuran berat 
badan 
menggunakan 
timbangan  
digital, uji chi 
square 
menggunakan 
SPSS. 

Berdasarkan hasil pengukuran 
berdasarkan tinggi badan 
menurut umur yang telah 
didapatkan dalam penelitian, 
balita yang memiliki tinggi 
badan normal yaitu sebesar 
93% dan memiliki tinggi 
badan mengalami stunting 
yaitu sebanyak 7%. Pada pola 
kebersihan/hygiene 
didapatkan bahwa sebagian 
besar responden dengan 
menerapkan pola hidup bersih 
yang baik terhadap balitanya 
yaitu sebesar 96%.  

6. Faktor-faktor 
yang 
berhubungan 
dengan kejadian 
stunting pada 
balita usia 24-59 
bulan di Desa 
Wawatu 
Kecamatan 
Moramo Utara 
Kabupaten 
Konawe 
Selatan/Venny 
Marisai 
Kullu/2017/Jurn
al Ilmiah 
Mahasiswa 

Balita usia 24-59 
bulan di Desa 
Wawatu 
kecamatan 
Moramo Utara 
Kabupaten 
Konawe Selatan. 

Jenis 
penelitian 
observasional 
analitik 
dengan desain 
penelitian 
cross sectional 
study. 

Dependen : 
stunting 
Independen : 
pola asuh ibu, 
riwayat 
penyakit 
infeksi, 
rangsangan 
psikososial. 

Kuesioner, 
pengukuran berat 
badan 
menggunakan 
timbangan digital, 
tinggi badan 
menggunakan 
microtoise, SPSS. 

Balita yang memiliki pola 
asuh Ibu yang kurang baik 
lebih banyak mengalami 
kejadian stunting 
dibandingkan dengan balita 
yang memiliki pola asuh Ibu 
yang baik, dimana dari 35 
balita yang memiliki pola asuh 
Ibu yang kurang baik terdapat 
23 balita (65,7%) yang 
mengalami stunting dan dari 
45 balita yang memiliki pola 
asuh Ibu yang baik hanya 
terdapat 11 balita (24,4%) 
yang mengalami stunting. 
Balita yang memiliki riwayat 
penyakit infeksi lebih banyak 
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Kesehatan 
Masyarakat. 

mengalami kejadian stunting 
dibandingkan dengan balita 
yang tidak memiliki riwayat 
penyakit infeksi, dimana dari 
49 balita yang memiliki 
riwayat penyakit infeksi 
terdapat 28 balita (57,1%) 
yang mengalami stunting dan 
dari 31 balita yang tidak 
memiliki riwayat penyakit 
infeksi hanya terdapat 6 balita 
(19,4%) yang mengalami 
stunting. Balita yang memiliki 
rangsangan psikososial yang 
kurang baik dan rangsangan 
psikososial yang baik masih 
banyak yang mengalami 
kejadian stunting, dimana dari 
31 balita yang memiliki 
rangsangan psikososial yang 
kurang baik hanya terdapat 16 
balita (51,6%) yang 
mengalami stunting dan dari 
49 balita yang memiliki 
rangsangan psikososial yang 
baik terdapat 18 balita (36,7%) 
yang mengalami stunting. 

7.  Hubungan sosial 
budaya dengan 
kejadian stunting 
pada balita usia 
24-59 bulan di 
Desa Bone-Bone 
Kecamatan 

Balita usia 24-59 
Bulan di Desa 
Bone-Bone 
Kecamatan 
Baraka 
Kabupaten 
Enrekang 

Penelitian 
kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
cross 
sectional. 

Dependen : 
stunting 
Independen : 
sosial budaya, 
kepercayaan 
makanan, 
dukungan 

Kuesioner, 
pengukuran 
langsung 
menggunakan 
microtoise dan 
timbangan. 
Analisis data 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak ada hubungan 
yang signifikan antara sosial 
budaya dan kepercayaan 
makanan dengan kejadian 
stunting pada balita usia 24-59 
bulan di Desa Bone-bone 
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Baraka 
Kabupaten 
Enrekang/Irviani 
Ibrahim 
dkk/2020/ Public 
Health Nutrition 
Journal. 

keluarga, pola 
pengasuhan 
balita. 

menggunakan 
aplikasi SPSS dan 
WHO Antro. 

Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang Tahun 2020. Akan 
tetapi terdapat hubungan 
dukungan keluarga dengan 
kejadian stunting pada balita 
usia 24-59 bulan di Desa 
Bone-bone Kecamatan Baraka 
Kabupaten Enrekang Tahun 
2020. 

8. Analisis 
hubungan pola 
asuh dengan 
kejadian stunting 
pada balita di 
Kabupaten 
Jeneponto/Andi 
Syamsiah Adha 
dkk/2021/Public 
Health Nutrition 
Journal. 

Balita di daerah 
pesisir Desa 
Bonto Ujung 
Kecamatan 
Tarowang 
Kecamatan 
Jeneponto. 

Penelitian 
kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
analitik 
observasional 
dengan desain 
potong lintang 
(cross 
sectional 
study). 

Dependen : 
stunting  
Independen : 
Pemberian 
makan. 
Rangsangan 
psikososial, 
kebersihan/hygi
ene, sanitasi 
lingkungan, 
pemanfaatan 
pelayanan 
kesehatan, 
pendapatan 
keluarga. 

Kuesioner, 
aplikasi SPSS 
mencakup analisis 
univariate dan 
analisis bivariate. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak ada hubungan 
antara praktik pemberian 
makan, pemanfaatan 
pelayanan kesehatan, 
pendapatan keluarga dengan 
kejadian stunting di daerah 
pesisir Desa Bonto Ujung 
Kecamatan Tarowang 
Kabupaten Jeneponto.  
Ada hubungan antara 
rangsangan psikososial, 
praktik kebersihan/hygiene, 
sanitasi lingkungan dengan 
kejadian stunting pada balita 
di daerah pesisir Desa Bonto 
Ujung Kecamatan Tarowang 
Kecamatan Jeneponto. 

9. Age to start 
eating fish is a 
determinant 
factor of stunting 
in children age 
25-60 months in 
Majene 

Balita usia 25-60 
bulan di Majene 
Sulawesi Barat. 

Penelitian 
cross 
sectional, 
pendekatan 
kuantitatif 
dengan teknik 

Dependen : 
Stunting  
Independen : 
Jenis kelamin 
anak, usia balita, 
berat badan lahir 
anak, menyusui, 

SPSS, kuesioner. Tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara jenis 
kelamin, usia balita, berat 
badan lahir anak, menyusui, 
status imunisasi, pendidikan 
ibu, jumlah anggota keluarga 
dengan kejadian stunting. 
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Regency,2018/E
va Yuliani 
dkk/2020 

random 
sampling 

asi, status 
imunisasi, 
pendidikan ibu, 
jumlah anggota 
keluarga, tinggi 
badan ibu, 
pemberian 
kolostrum dan 
usia anak mulai 
makan ikan.  

Sedangkan terdapat hubungan 
yang signifikan antara usia 
anak mulai makan ikan, tinggi 
badan ibu dan pemberian 
kolostrum dengan kejadian 
stunting di majene Sulawesi 
barat. 

10. Intergenerationa
l effects of 
stunting on 
human 
capital/Nayan 
Chakravarty 
dkk/2019 

South Asia and 
India 

Literatur 
Review 

Dependen : 
Stunting 
Independen : 
Kesehatan dan 
Sumber Daya 
Manusia, 
Nutrisi, Efek 
antar generasi 
dan Malnutrisi. 

Jurnal yang 
relevan, yang 
diakses dari 
database. 

Terdapat 38% anak-anak 
mengalami stunting dan 
program wash, pertanian dan 
pemberdayaan perempuan 
tidak berfokus pada nutrisi 
atau mengukur hasil gizi. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu variabel yang digunakan dalam 

meneliti kejadian stunting lebih banyak menggunakan variabel pendidikan ibu, 

dukungan keluarga, pola asuh, riwayat penyakit infeksi, asupan energi, 

rangsangan psikososial, kebersihan/hygiene dan sanitasi lingkungan. Dalam 

penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti tentang variabel rangsangan 

psikososial, kebersihan/hygiene dan sanitasi lingkungan dengan menambahkan 

variabel baru seperti budaya, pendapatan keluarga, pemanfaatan pelayanan 

kesehatan sehingga variabel ini menjadi pembeda dengan penelitian 

sebelumnya. Pengambilan variabel ini berdasarkan Engle et al 1997, 

Soetjiningsih 1995, Suharsih 2001, Rahayu 2001, Patmonodewo 2001, dan 

Supariasa dkk 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Stunting 

  1. Pengertian Stunting 

Stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi 

badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva 

pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi ireversibel akibat 

asupan nutrisi yang tidak kuat dan/atau infeksi berulang atau kronis yang 

terjadi dalam 1000 HPK (WHO, 2020). 

Stunting merupakan suatu kondisi dimana balita memiliki tinggi badan 

atau panjang badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi 

ini dapat diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus 

dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita 

stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor 

seperti gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, kurangnya asupan gizi pada 

bayi, dan kondisi sosial ekonomi. Balita stunting di masa yang akan datang 

dapat mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan 

kognitif yang optimal (Kemenkes RI, 2018). 
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Tabel 2. 1 

Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak 

Indeks  Kategori Status Gizi  Ambang Batas 
(Z-score) 

Berat badan 
menurut Umur 
(BB/U) anak usia 
0-60 bulan   

Berat badan sangat kurang 
(severely underweight) 

<-3 SD 

Berat badan kurang 
(underweight) 

-3 SD sd <-2 SD 

Berat badan Normal  -2 SD sd 1 SD 
Resiko berat badan lebih  >1 SD 

Panjang Badan 
atau Tinggi Badan 
menurut Umur 
(PB/U atau TB/U) 
anak usia 0-60 
bulan  

Sangat pendek (severely 
stunted) 

<-3 SD 

Pendek (stunted) -3 SD sd <-2 SD 
Normal  -2 SD sd 3 SD 
Tinggi  >3 SD 

Berat Badan 
menurut Panjang 
Badan atau Tinggi 
Badan (BB/PB 
atau BB/TB) anak 
usia 0-60 bulan  

Gizi buruk (severely wasted) <-3 SD 
Gizi kurang (wasted) -3 SD sd <-2 SD 
Gizi baik (normal) -2 SD sd 1 SD 
Resiko gizi lebih  >1 SD sd 2 SD 
Gizi lebih (overweight) >2 SD sd 3 SD 
Obesitas (obese) >3 SD 

Indeks Massa 
Tubuh menurut 
Umur (IMT/U) 
anak usia 0-60 
bulan  

Gizi Buruk  <-3 SD 
Gizi Kurang  -3 SD sd <-2 SD 
Gizi Baik  -2 SD sd 1 SD 
Resiko gizi lebih  >1 SD sd 2 SD 
Gizi Lebih  >2 SD sd 3 SD 
Obesitas  >3 SD 

Indeks Massa 
Tubuh menurut 
Umur (IMT/U) 
anak usia 5-18 
tahun  

Gizi Buruk  <-3 SD 
Gizi Kurang  -3 SD sd <-2 SD 
Gizi Baik  -2 SD sd 1 SD 
Gizi Lebih  1 SD sd 2 SD 
Obesitas  >2 SD 

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2 Tahun 2020 tentang 
Standar Antropometri Anak  
 

1. Penyebab Stunting  

a. Praktek pengasuhan yang tidak baik. Kurang pengetahuan tentang 

kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, 60% dari anak 
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usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif dan 2 dari 3 anak usia 

0-24 bulan tidak menerima makanan pengganti ASI. 

b. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk pelayanan anc (antenatal 

care), post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas. 1 dari 3 anak 

usia 3-6 tahun tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini, 2 dari 3 ibu 

hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai, 

menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu dan tidak 

mendapatkan akses yang memadai ke layanan imunisasi.  

c. Kurangnya akses ke makanan bergizi. 1 dari 3 ibu mengalami anemia 

dan makanan bergizi mahal. 

d. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi (Kemenkes RI, 2018). 

2. Faktor Stunting 

Banyak faktor yang membuka jalan bagi anak untuk mengalami 

stunting, terutama jika beberapa faktor ini terjadi dalam 1000 hari pertama 

kehidupan (HPK). Secara umum, stunting disebabkan oleh status gizi dan 

kesehatan ibu sebelum, selama dan setelah kehamilan mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan awal anak yang dimulai di dalam rahim, 

contohnya gangguan pertumbuhan intrauterine, kelahiran prematur dan 

kecil untuk usia kehamilan (diperkirakan dengan tingkat berat badan lahir 

rendah), karena ibu kekurangan gizi, dapat menyumbang 20% dari stunting 

di masa kanak-kanak. Karakteristik lain dari ibu seperti, kehamilan usia 

remaja yang mengganggu ketersediaan zat gizi bagi janin (karena terutama 

persaingan pertumbuhan ibu yang sedang berlangsung), interval kelahiran 
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pendek, dan perawakan ibu yang pendek juga terkait dengan stunting 

(Patimah, 2021). 

Menurut Darmadji et aI. 1984 Kualitas anak dapat dilihat dari dua 

dimensi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Dua faktor utama yang 

mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, yakni faktor dalam 

(bawaan) dan faktor luar (lingkungan). Masa lima tahun pertama dikatakan 

sebagai masa terbentuknya dasar kepribadian manusia. Oleh karena itu 

faktor luar perlu diperhatikan agar dasar-dasar pembentukan kepribadian 

anak dapat diletakkan secara kokoh dan mantap. Dalam hal ini, keluarga 

mempunyai peranan yang sangat penting. 

Selain itu, infeksi anak yang berulang (terutama diare) dan penyakit 

menular yang parah menyebabkan pemborosan, yang mungkin memiliki 

konsekuensi jangka panjang untuk pertumbuhan linear, tergantung pada 

tingkat keparahan, durasi dan kekambuhan, terutama jika tidak ada 

makanan yang mendukung untuk pemulihan: infeksi subklinis yang 

dihasilkan dari paparan lingkungan yang terkontaminasi dan kebersihan 

yang buruk, yang dapat dikaitkan dengan stunting, karena malabsorbsi gizi 

dan berkurangnya kemampuan usus berfungsi sebagai penghalang terhadap 

organisme penyebab penyakit, sebagai hasil dari kemiskinan rumah tangga, 

pengabaian pengasuhan, praktik pemberian makan pada anak yang tidak 

responsive stimulasi anak yang tidak memadai dan kerawanan pangan 

semuanya dapat berinteraksi untuk menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan anak (Patimah, 2021). 
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Ada beberapa faktor penyebab stunting dalam buku Nirmalasari, 2020 

sebagai berikut: 

 

a) Faktor keturunan 

b) Status gizi saat hamil yang kurang 

Menyebabkan pertumbuhan janinnya tidak maksimal 

c)   Jarak kelahiran yang terlalu dekat (kurang dari 2 tahun) 

d)   Status gizi kurang 

Gizi kurang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sosial 

ekonomi, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, jumlah anak dalam 

keluarga dan pola asuh. 

e)  Faktor lingkungan yang kurang bersih 

  Menyebabkan timbulnya beberapa penyakit seperti diare, 

cacingan, demam, malaria dan beberapa penyakit lainnya. 

f)  Makanan pendamping ASI yang belum memadai 

  Bayi mulai dari umur enam bulan perlu mendapatkan makanan 

pendamping ASI (MP-ASI). Makanan pendamping harus diberikan 

dengan jumlah yang cukup, sehingga baik jumlah, frekuensi dan menu 

bervariasi bias memenuhi bias memenuhi kebutuhan anak. 

g)  Kurangnya ASI Eksklusif Air Susu Ibu (ASI)  

Merupakan air susu yang dihasilkan seorang ibu setelah 

melahirkan. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI yang diberikan sejak 

bayi dilahirkan hingga usia bayi 6 bulan tanpa memberikan makanan 
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atau minuman lainnya seperti susu formula, air putih, air jeruk kecuali 

vitamin dan obat. 

h)  Berat badan saat lahir yang rendah  

Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan faktor risiko yang 

paling dominan terhadap kejadian stunting pada anak usia dibawah 2 

tahun. Minimal berat badan saat lahir adalah 2500 gram. 

i) Pola pemberian makan 

Ibu hanya memberikan makan sesuai dengan makanan yang ada 

di dalam rumah tangga saja dan juga memberikan makanan mengikuti 

keinginan anak (Aty, 2020). 

3. Patogenesis Stunting 

Dari studi epidemiologis terungkap bahwa pemberian ASI suboptimal 

dan praktik pemberian makanan pendamping ASI, infeksi berulang dan 

defisiensi mikronutrien merupakan faktor penentu proksimal pertumbuhan 

yang terhambat. Kegagalan pertumbuhan linear juga terjadi dalam interaksi 

yang kompleks antara komunitas dan faktor sosial yang lebih jauh, seperti 

akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan, stabilitas politik, urbanisasi, 

kepadatan populasi, dan jaringan dukungan sosial. 

Menurut Prendergast A.J dan Humphrey J.H (2014) Periode Antenatal, 

pertumbuhan janin diatur oleh interaksi yang kompleks antara status gizi 

ibu, sinyal endokrin, metabolisme dan perkembangan plasenta. Oleh karena 

itu ukuran bayi baru lahir merupakan cerminan dari lingkungan intrauterin: 

prevalensi berat badan lahir rendah (2.5 kg) kira-kira enam kali lebih tinggi 

di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Sebuah studi 
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berbasis populasi tentang pertumbuhan janin di delapan negara (proyek 

intergrowth-ke-21) menunjukkan bahwa panjang bayi baru lahir sangat 

mirip di seluruh lokasi di antara perempuan yang makmur, sehat, dan 

berpendidikan. Secara keseluruhan mereka memperkirakan bahwa 20% 

dari stunting berasal dari lingkungan utero (dalam kandungan) sehingga 

faktor penentu stunting di masa antenatal tampaknya lebih penting daripada 

faktor penentu pascanatal.  

Dalam beberapa keadaan faktor penentu stunting pada masa antenatal 

tampaknya lebih penting daripada faktor penentu pasca kelahiran. Ibu yang 

kekurangan gizi berkontribusi sekitar 20% kematian ibu dan dan 

meningkatkan risiko hasil kehamilan yang merugikan yaitu kematian anak 

dan stunting. Perawakan ibu yang pendek, indeks massa tubuh yang rendah, 

pertambahan berat badan yang rendah selama kehamilan adalah indeks 

utama yang berhubungan dengan berat badan lahir rendah. Studi terbesar 

hingga saat ini menggabungkan data dari 109 survei demografi dan 

kesehatan di 54 negara menunjukkan bahwa tinggi badan ibu berbanding 

terbalik dengan mortalitas, kurus, dan pendek pada masa bayi dan anak-

anak. Kehamilan dini selama masa remaja, ketika ibu sendiri masih tumbuh, 

meningkatkan risiko stunting lebih lanjut. Kelahiran dengan jarak yang 

dekat juga meningkatkan kebutuhan gizi pada ibu. Tinggi badan ibu 

dikaitkan dengan ukuran saat lahir dan dengan stunting postnatal, yang 

memperparah siklus stunting antar generasi (Patimah, 2021). 

Gizi bayi sepenuhnya bergantung pada ibu mereka untuk gizi selama 

500 hari pertama kehidupan, beberapa percobaan telah berfokus pada 
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peningkatan status gizi ibu. Pemberian multi-gizi mikro di masa prenatal 

dan pemberian energi dan protein seimbang untuk ibu mengurangi anak 

lahir kecil untuk usia kehamilan (small gestational age =SGA) sebesar 9% 

dan 31% masing-masing. Suplementasi zat besi harian selama kehamilan 

mengurangi berat badan lahir rendah hingga 20% tetapi suplementasi seng 

tidak memiliki efek signifikan pada berat lahir. Suplementasi kalsium pada 

wanita hamil meningkatkan berat badan lahir sebesar 85 g (95% CI 37-133) 

dibandingkan dengan kontrol, dan tiga percobaan vitamin D dalam 

kehamilan menunjukkan efek signifikan, terbatas pada berat lahir rendah 

(Patimah, 2021). 

4. Dampak Stunting 

Menurut Kemenkes RI, 2018 dampak stunting dalam jangka pendek 

adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan 

pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan 

dampak stunting dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat 

ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, 

menurunnya kekebalan dalam tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko 

tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung 

dan pembuluh darah, kanker, stroke , dan disabilitas pada usia tua.  

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode 

tersebut dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, 

kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme 

dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat 

ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, 
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menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan rasio tinggi untuk 

munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh 

darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang 

tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi 

(Kemenkes RI, 2016). 

Stunting dapat memberikan dampak bagi kelangsungan hidup anak. 

WHO (2013) membagi dampak yang diakibatkan oleh stunting menjadi dua 

yang terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek 

dari stunting adalah di bidang kesehatan yang dapat menyebabkan 

peningkatan mortalitas dan morbiditas, di bidang perkembangan berupa 

penurunan perkembangan kognitif, motorik, dan bahasa, dan di bidang 

ekonomi berupa peningkatan pengeluaran untuk biaya kesehatan. Stunting 

juga dapat menyebabkan dampak jangka panjang di bidang kesehatan 

berupa perawakan yang pendek, peningkatan risiko untuk obesitas dan 

komorbidnya, dan penurunan kesehatan reproduksi, di bidang 

perkembangan berupa penurunan prestasi dan kapasitas belajar, dan di 

bidang ekonomi berupa penurunan kemampuan dan kapasitas kerja. 

Dampak stunting pada anak yaitu anak akan mengalami gangguan 

perkembangan otak, pertumbuhan fisik, kurang cerdas, anak akan mudah 

sakit, munculnya penyakit diabetes (sakit gula), penyakit jantung dan 

pembuluh darah,  kegemukan, kanker, stroke, disabilitas pada usia tua 

(cacat), dan kualitas kerja yang kurang baik sehingga membuat 

produktivitas menjadi rendah (Aty, 2020). 
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5. Pencegahan Stunting 

Stunting dapat dicegah melalui intervensi, baik itu intervensi gizi 

spesifik dan intervensi gizi sensitif. 

a. Intervensi gizi spesifik 

Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan 

kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan 

berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Kerangka kegiatan 

intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan, 

sebagai berikut: 

1) Intervensi dengan sasaran ibu hamil 

Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk 

mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi 

kekurangan zat besi dan folat, mengatasi kekurangan yodium, 

menanggulangi kecacingan pada ibu hamil dan melindungi ibu 

hamil dari malaria. 

2) Intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan 

Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI 

jolong/colostrum), mendorong pemberian ASI Eksklusif dan 

mendorong ibu mencuci tangan dengan benar. 

3) Intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan 

Mendorong pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi 

oleh pemberian MP-ASI, menyediakan obat cacing, 

menyediakan suplementasi zink, melakukan fortifikasi zat besi 
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ke dalam makanan, memberikan pencegahan dan pengobatan 

diare. 

b. Intervensi gizi sensitif 

1) Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih 

2) Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi 

3) Melakukan fortifikasi bahan pangan 

4) Menyediakan akses kepada pelayanan kesehatan dan keluarga 

berencana (KB) 

5) Menyediakan jaminan kesehatan nasional (JKN) 

6) Menyediakan jaminan persalinan universal (Jampersal) 

7) Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua 

8) Memberikan pendidikan anak usia dini universal 

9) Memberikan pendidikan gizi masyarakat 

10) Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi 

pada remaja 

11) Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin 

12) Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (Kemenkes, 2018). 

B. Tinjauan Umum Mengenai Perspektif Budaya 

Pantangan dalam mengkonsumsi jenis makanan tertentu dapat 

dipengaruhi oleh faktor budaya atau kepercayaan. Pantangan yang didasari oleh 

kepercayaan pada umumnya mengandung nasihat yang dianggap baik ataupun 

tidak baik yang lambat laun akan menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat. 

Kebudayaan suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk 
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mempengaruhi seseorang dalam memilih dan mengolah pangan yang akan 

dikonsumsi (Sulistyoningsih, 2011). 

Kebudayaan menuntun orang dalam bertingkah laku dan memenuhi 

kebutuhan dasar biologinya, termasuk kebutuhan terhadap pangan. Budaya 

mempengaruhi seseorang dalam menentukan apa yang akan dimakan, 

bagaimana pengolahan, persiapan dan penyajiannya serta untuk siapa dan 

dalam kondisi bagaimana pangan tersebut dikonsumsi. Kebudayaan juga 

menentukan kapan seseorang boleh atau tidak boleh untuk mengkonsumsi 

suatu makanan yang dikenal dengan istilah tabu meskipun tidak semua hal tabu 

masuk akal dan baik dari sisi kesehatan (Sulistyoningsih, 2011). 

Suatu masyarakat pasti memiliki budaya masing-masing, perbedaan 

budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat juga berbeda-beda. Permasalahan 

gizi masyarakat dapat disebabkan karena masih meyakini larangan terhadap 

makanan tertentu, budaya kebiasaan makan dan pola konsumsi pangan di 

masyarakat. Masalah pangan, makanan dan gizi sangat berkaitan dengan faktor 

lingkungan yang meliputi sosial, budaya, ekonomi, politik, pertanian, 

ketersediaan pangan, ataupun agama yang dianut oleh setiap masyarakat. Lebih 

spesifik lagi, masalah tersebut juga berkaitan dengan struktur dan jumlah 

penduduk, produksi pangan, penyediaan pangan, distribusi pangan, daya beli 

masyarakat, kesadaran masyarakat akan gizi (Husain et al, 2017).  

Masalah pola konsumsi pangan merupakan salah satu kajian dalam 

masalah pangan masyarakat. Sebagian besar masalah pola konsumsi pangan di 

masyarakat disebabkan karena sosial budaya di masyarakat yang meliputi 

pengetahuan, sikap, perilaku, norma, ilia dan kepercayaan yang dapat 
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menyebabkan perubahan yang berkaitan dengan life style, prestasi, minat dan 

kesukaan di masyarakat (Mawarni, 2022). Berikut dua aspek yang akan kami 

teliti mengenai pemberian makan dalam keluarga dan pantangan makanan 

dalam perspektif budaya antara lain sebagai berikut: 

1. Pembagian Makanan dalam Keluarga 

Masalah gizi merupakan hasil interaksi antara makanan yang 

dikonsumsi dan pemanfaatan zat makanan oleh tubuh. Asupan makanan 

dan pemanfaatannya oleh tubuh dipengaruhi kemampuan sosial ekonomi, 

budaya, perilaku gizi, penyakit infeksi, keadaan lingkungan, dan pelayanan 

kesehatan dan lainnya sehingga kaitannya dengan masalah gizi menjadi 

sangat luas. Asupan gizi dan keadaan gizi ibu secara langsung 

mempengaruhi perjalanan kehamilan dan janin yang dikandungnya. Suplai 

makanan janin sangat tergantung suplai makanan ibu, baik makanan yang 

dikonsumsi maupun berasal dari cadangan makanan yang disimpan ibu. 

Pada keadaan suplai gizi yang dikonsumsi oleh ibu tidak mencukupi 

kebutuhan janin maka ibu akan memobilisasi zat gizi dari cadangan di 

dalam tubuhnya. Apabila suplai makanan tidak mencukupi maka janin akan 

menyesuaikan diri dengan cara memperlambat pertumbuhannya, 

sedemikian rupa sehingga pertumbuhan janin yang sangat cepat di akhir 

kehamilan akan diperlambat pertumbuhannya mengikuti suplai makanan 

yang ada (Handayani, 2020). 

Salah satu bentuk atau wujud budaya yang dapat kita lihat adalah 

kebudayaan yang ada di keluarga yang disebut sebagai gaya hidup keluarga. 

Suatu keluarga akan memperlihatkan budaya atau gaya hidup keluarga yang 
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diantaranya bentuk dan susunan konsumsi pangan dan juga kebiasaan 

asupan makanan keluarga (food intake behavior). Misalnya di suatu 

keluarga dalam mengkonsumsi hidangan makanan yang lebih diutamakan, 

proporsinya lebih banyak dan yang mengandung nilai cita rasa tinggi adalah 

kepala keluarga atau ayah karena menganggap si ayah yang bekerja atau 

butuh tenaga ekstra untuk bekerja. Sedangkan yang mendapatkan hidangan 

makanan yang proporsinya lebih sedikit dengan cita rasa rendah adalah ibu, 

anak atau anggota keluarga yang lain (Mawarni, 2022). 

Berapa besarnya anggota keluarga sangat berpengaruh pada kebiasaan 

makan yang dikonsumsi seseorang. Pada keluarga yang memiliki tingkat 

ekonomi rendah akan lebih mudah jika jumlah anggota keluarganya sedikit, 

sebab seandainya keluarganya banyak maka peruntukkan pagan untuk 

setiap orang akan berkurang. Sistem pembagian makanan juga merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan. Secara tradisional 

seorang ayah mempunyai prioritas utama atas jumlah dan jenis makanan 

tertentu dalam keluarga, karena itu banyak anggapan bahwa ayahlah yang 

terutama harus dipentingkan sehingga menu diprioritaskan untuk sang ayah 

kemudian yang lainnya (Hamidah, 2013). 

Makan memegang peran penting dalam tumbuh kembang anak, dimana 

kebutuhan anak berbeda dengan orang dewasa, karena makanan bagi anak 

dibutuhkan juga untuk pertumbuhan yang dipengaruhi oleh ketahanan 

makanan (food security) keluarga. Ketahanan makanan keluarga mencakup 

pada ketersediaan makanan dan pembagian makanan yang adil dalam 

keluarga, dimana kepentingan budaya bertabrakan dengan kepentingan 
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biologis anggota-anggota keluarga. Satu aspek penting yang perlu 

ditambahkan adalah keamanan pangan (food safety) yang mencakup 

pembebasan makanan dari berbagai racun fisika, kimia dan biologis yang 

kian mengancam kesehatan manusia (Elmeida, 2015). 

2. Pantangan Makanan (Mitos) 

Pantangan dalam memproduksi berbagai makanan dapat 

ditimbulkan oleh faktor budaya atau kepercayaan. Pantangan makanan 

yang didasari oleh kepercayaan pada umumnya mengandung makna atau 

nasihat yang dianggap baik ataupun tidak baik yang lama kelamaan akan 

menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat. Kebudayaan dalam suatu 

masyarakat memiliki kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi seseorang 

dalam memilih dan membuat bahan makanan yang akan diolah atau 

dikonsumsi. Kebudayaan menuntut seseorang untuk berperilaku dalam 

memperoleh keinginan dasar biologisnya. Budaya sangat mempengaruhi 

seseorang untuk menentukan apa yang akan dikonsumsi atau dimakan. 

Selain itu, kebudayaan juga sangat berpengaruh terhadap kapan seseorang 

boleh untuk mengkonsumsi makanan tersebut dan kapan tidak boleh untuk 

mengkonsumsi makanan tersebut atau biasa dikenal dengan tabu. Tabu 

dalam hal tersebut juga tidak semua baik untuk kesehatan karena tidak 

sedikit hal tabu dapat memberikan hal yang baik untuk tubuh kita baik 

dikonsumsi, salah satu contohnya adalah balita tabu untuk mengkonsumsi 

ikan laut karena dikhawatirkan balita tersebut akan cacingan. Padahal dari 

segi kesehatan sangat baik untuk balita mengkonsumsinya karena kaya 
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akan kandungan protein yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan balita (Sulistyoningsih, 2011). 

Makanan pantangan atau tabu adalah suatu jenis makanan tertentu 

yang dilarang atau dihindari untuk dimakan dan apabila makanan tersebut 

dimakan akan memberikan dampak yang merugikan atau membahayakan. 

Bahaya atau dampak merugikan disini sifatnya mistik yaitu bagi siapa saja 

yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan hukuman, padahal 

hukuman tersebut belum tentu benar atau terjadi. Pantangan atau tabu 

berasal dari nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun dari 

generasi ke generasi berikutnya akan tetapi tidak diketahui kapan pantangan 

atau larangan tersebut dimulai dan apa penyebabnya (Mawarni, 2022). 

Pantangan makanan atau minuman dari segi agama akan 

membahayakan jasmani maupun rohani bagi yang akan mengkonsumsinya. 

Dalam islam konsep halal dan haram juga sangat berpengaruh terhadap 

pemilihan makanan sama halnya dengan perayaan hari besar agama juga 

sangat berpengaruh terhadap pemilihan makanan yang akan dikonsumsi. 

Salah satunya agama Kristus,  bahan makanan yang selalu ada dalam 

perayaan paskah adalah telur, bagi umat Islam sendiri, ketupat adalah 

makanan pokok yang selalu ada pada perayaan hari raya lebaran 

(Sulistyoningsih, 2011). Salah satu ayat Al-Qur’an yang berbicara 

mengenai anjuran memakan makanan halal dan bergizi (baik) adalah 

sebagai berikut: 
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نِِۚ إِنَّهُۥ  
طََٰ تِ ٱلشَّيأ ا وَلََ تتََّبِعوُاْ خُطُوََٰ لٗا طَي ِبا

ضِ حَلََٰ رَأ ا فيِ ٱلۡأ َٰٓأيَُّهَا ٱلنَّاسُ كُلوُاْ مِمَّ يََٰ

بِينٌ     لكَُمأ عَدوُ ّٞ مُّ
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.”(QS. Al-
Baqarah/168). 

 

Menurut Quraish Shihab, ajakan ayat diatas ditujukan bukan hanya 

kepada orang-orang yang berimantetapi juga untuk seluruh manusia seperti  

terbaca di atas (an-nas). Hal ini menunjukkan bahwa disiapkan Allah untuk 

seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapa pun untuk 

memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, 

keluarga, suku, bangsa atau kawasan dengan merugikan yang lain maka itu 

bertentangan dengan ketentuan Allah Swt.  

Pada surah Al-Baqarah ayat 168 ini seluruh manusia diajak untuk 

memakan makanan hal dan bergizi (baik). Karena itu baik bagi tubuh 

mereka dalam jangka panjang dan dapat menunjang berbagai aktivitas 

harian mereka di dunia. Menurut sebagian ulama, kata kulu pada ayat ini 

tidak bersifat wajib, tetapi bersifat anjuran yang baiknya 

dilaksanakan(mendekati posisi wajib). Anjuran memakan makanan halal 

dan bergizi (baik) Allah Swt sampaikan karena tidak semua yang ada di 

dunia otomatis halal di makan atau digunakan. Dia menciptakan ular 

berbisa bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya 

sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan 

serangga yang merusak tanaman (Tafsir AL-Misbah). 

Setiap masyarakat pasti memiliki kepercayaan dan batasan-batasan, cita 

rasa maupun selera yang berbeda-beda terhadap jenis makanan tertentu 
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sehingga membentuk suatu pola kebiasaan atau perilaku makan yang kadang-

kadang sulit untuk diubah. Oleh karena itu, dalam merencanakan suatu program 

gizi maupun edukasi gizi kepada masyarakat perlu adanya pertimbangan sikap, 

nilai, norma dan kepercayaan yang ada di suatu masyarakat (Mawarni, 2022).  

C. Tinjauan Umum Mengenai Rangsangan Psikososial  

Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu. Psikososial 

individu terlihat dari sikap yang muncul dari gejala psikis dan sosial serta saling 

mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan 

sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu (pikiran, 

perasaan, perilaku) sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal 

individu dengan orang-orang disekitarnya (Dubey et al., 2020) Istilah 

psikososial berarti menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor 

psikososial.  

Dengan demikian dampak psikososial adalah suatu perubahan psikis 

dan sosial yang terjadi setelah adanya beban atau tekanan atau yang mempunyai 

trauma. Masalah psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu 

baik yang bersifat psikososial ataupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal 

balik dan dianggap berpotensi terhadap faktor penyebab terjadinya gangguan 

jiwa atau gangguan kesehatan secara nyata atau sebaliknya masalah kesehatan 

jiwa yang berdampak pada lingkungan sosial. Ciri-ciri masalah psikososial 

yaitu cemas, khawatir berlebihan, takut, mudah tersinggung, sulit konsentrasi, 

merasa rendah diri, merasa kecewa, pemarah dan agresif, reaksi fisik seperti 

jantung berdebar, otot tegang dan sakit kepala (Rusman, 2021). 



35 
 

 

Faktor psikososial yang berpengaruh terhadap perkembangan anak 

adalah stimulasi atau rangsangan, motivasi hukuman, teman sebaya, stress, 

lingkungan sekolah, cinta dan kasih sayang serta interaksi anak dan orangtua. 

Faktor tersebut saling berkaitan semua, misal interaksi antara anak dan 

orangtua perihal makanan, orangtua seharusnya selalu memberikan perhatian 

lebih terhadap anaknya akan tetapi dilihat dari kualitas interaksi pembahasan 

tersebut yaitu pemahaman akan kebutuhan masing-masing dan upaya optimal 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang dilandasi oleh rasa kasih sayang 

(Supariasa, 2001). 

Status gizi memiliki dampak pada perkembangan psikososial anak yaitu 

tercapainya rasa percaya dan tidak percaya. Dalam konteks ini, makanan 

merupakan stimulasi yang dapat meringankan rasa lapar anak. Adapun 

pemuasan yang konsisten terhadap rasa lapar dapat memengaruhi kepercayaan 

anak pada lingkungannya, terutama keluarga. Perkembangan psikososial 

adalah perkembangan yang ditinjau dari aspek psikososial artinya bahwa anak 

dalam perkembngannya selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial (Alimul, 

2005). 

Rangsangan psikososial memiliki hubungan dengan keadaan status gizi 

dan tumbuh kembang anak, dimana kondisi psikososial yang buruk dapat 

berpengaruh negatif terhadap penggunaan zat gizi didalam tubuh, sebaliknya 

kondisi psikososial yang baik akan merangsang hormon pertumbuhan sekaligus 

merangsang anak untukmelatih organ-organ perkembangannya. Selain itu, 

asuhan psikososial yang baik berkaitan erat dengan asuhan gizi dan kesehatan 

yang baik pula sehingga secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap 
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status gizi, pertumbuhan dan perkembangan. Pemberian stimulasi sosial emosi 

pada anak tidak terlepas dari peran pengasuhan psikososial yang dilakukan oleh 

keluarga. Penelitian sebelumnya oleh Zeitlin et al 1990 yang meniliti anak-anak 

yang tetap tumbuh dan berkembang dengan baik dalam keterbatasan 

lingkungan dimana sebagian besar anak lainnya mengalami kekurangan gizi 

(Brigitte Sarah, 2013). 

Pola asuh psikososial adalah meliputi reaksi emosi, dorongan positif, 

suasana yang nyaman, kasih sayang yang ditunjukkan orang tua, sarana tumbuh 

kembang dan belajar (Bradley, Robert, & Caldwell, 1981). Pemberian 

pengasuhan yang baik kepada anak, terutama pengasuhan psikososial 

berhubungan signifikan dengan karakteristik keluarga dan karakteristik anak 

yang terdiri atas lama pendidikan ibu dan usia anak. Pola asuh psikososial 

berupa pemberian stimulasi akan memengaruhi perkembangan anak (Hastuti, 

Fiernanti, & Guhardja, 2011). Pola asuh dengan memberikan stimulus 

psikosoial kepada anak akan mampu meningkatkan perkembangan motorik, 

kognitif, sosial emosi dan moral/karakter pada anak (Hastuti, 2009). Hal ini 

menunjukkan bahwa peran ibu sebagai pengasuh utama mampu mempengaruhi 

tingkat perkembangan anak (Yuli Dwi Setyowati, 2017). 

Menurut Erikson peran orang tua sebagai pengasuh sangatlah perlu 

diperhatikan dengan baik untuk mengoptimalkan perkembangan sosial anak. 

Perkembangan sosial anak pada usia 2-3 tahun tergolong pada tahap autonomy 

vs shame & doubt (Erikson, 1950). Anak pada masa ini bila sudah merasa 

mampu menguasai anggota tubuhnya dapat meimbulkan rasa otonomi, 

sebaliknya bila lingkungan tidak memberi kepercayaan atau terlalu banyak 
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bertindak untuk anak akan menimbulkan rasa malu dan ragu-ragu. Pentingnya 

lingkungan sekitar anak dalam melatih rasa percaya diri dan sosial bisa dimulai 

dari lingkungan keluarga. Anak yang diberikan pola asuh dan stimulai 

psikososial yang baik akan berpengaruh positif terhadap perkembangan sosial-

emosi anak (Hastuti & Latifah, 2010), (Yuli Dwi Setyowati, 2017). 

Menurut hasil dari penelitian oleh Zeitlin dkk (1990), dimana dalam 

penelitian tersebut terungkap bahwa kondisi dan asuhan psikososial seperti 

keterikatan antara ibu dan anak merupakan salah satu faktor penting yang 

menjelaskan mengapa anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan 

baik. Diperkirakan bahwa kondisi psikososial yang buruk dapat berpengaruh 

negatif terhadap penggunaan zat gizi didalam tubuh, sebaliknya kondisi 

psikososial yang baik akan merangsang hormon pertumbuhan sekaligus 

merangsang anak untuk melatih organ-organ perkembangannya. Selain itu, 

asuhan psikososial yang baik berkaitan erat dengan asuhan gizi dan kesehatan 

yang baik pula sehingga secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap 

status gizi, pertumbuhan dan perkembangan. 

D. Tinjauan Umum Mengenai Kebersihan/Hygiene dan Sanitasi Lingkungan 

Hygiene adalah upaya dengan cara memelihara dan melindungi 

kebersihan subjeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk 

melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, 

membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan 

secara keseluruhan (Depkes, 2004).  

Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan 

lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan 
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melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat 

bagi terwujudnya kesehatan dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat 

memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan 

tapi memberikan penderitaan (Endang, 2017). 

Sulistijani (2001) mengatakan bahwa lingkungan yang sehat perlu 

diupayakan dan dibiasakan tetapi tidak dilakukan sekaligus, harus perlahan-

lahan dan terus menerus. Lingkungan sehat terkait dengan keadaan bersih, rapi 

dan teratur. Oleh karena itu, anak perlu dilatih untuk mengembangkan sifat-

sifat sehat seperti berikut :  

a. Mandi 2 kali sehari.  

b. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan.  

c. Makan teratur 3 kali sehari.  

d. Menyikat gigi sebelum tidur.  

e. Buang air kecil pada tempatnya / WC. 

 Awalnya mungkin anak keberatan dengan berbagai latihan tersebut. 

Namun, dengan latihan terus-menerus dan diimbangi rasa kasih sayang dan 

dukungan oarang tua, anak akan menerima kebijaksanaan dan tindakan disiplin 

tersebut.  

Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi proses tumbuh 

kembang anak. Peran orang tua dalam membantu proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak adalah dengan membentuk kebersihan diri dan sanitasi 

lingkungan yang baik. Oleh karena itu, perlu dilatih untuk mengembangkan 

sifat-sifat sehat seperti mandi 2 kali sehari, cuci tangan sebelum dan sesudah 
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tidur, menyikat gigi sebelum tidur, membuang sampah pada tempatnya, buang 

air kecil di WC dan sebagainya (Rahmayana et al., 2014). 

Anak yang sering sakit akibat rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan kronis dan 

berdampak anak menjadi pendek. Temuan ini diperkuat dengan penelitian 

Purnamasari (2012) terhadap perawatan anak balita di daerah tempat 

pembuangan akhir menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial. Pada 

penelitian tersebut mencari jawaban atas dua pertanyaan, yaitu makna PHBS 

dalam perawatan balita pada keluarga pemulung, dan bentuk perilaku 

perawatan kesehatan balita pada keluarga pemulung di Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) Benowo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna 

PHBS dalam perawatan balita pada keluarga pemulung, keluarga pemulung 

dalam PHBS tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi kesehatan anak balita 

mereka ( Weny Lestari, 2018). 

 Kebersihan pribadi dan lingkungan juga memainkan peran penting 

dalam masalah kesehatan anak seperti malnutrisi, termasuk stunting, berkaitan 

dengan sering terjadi infeksi pada anak (diare), sedangkan kebiasaan buruk 

tidak mencuci tangan dengan sabun dengan benar juga dapat meningkatkan 

frekuensi diare. Hal-hal yang dianggap sepele seperti buang air besar 

sembarangan juga bisa berdampak besar pada kesehatan, status gizi, dan 

perekonomian suatu bangsa. Stunting pada anak merupakan konsekuensi kronis 

dari komsumsi makanan berkualitas rendah secara terus menerus, penyakit 

menular dan masalah lingkungan (Widhi, Damayanthi dan Khomsan, 2021). 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi personal hygiene, antara lain sebagai 

berikut : 

1) Body image yaitu gambaran individu terhadap dirinya yang sangat 

mempengaruhi kebersihan diri, misalnya karena ada perubahan fisik 

sehingga individu tidak peduli dengan kebersihan 

2) Praktik sosial, pada situasi ini setiap manusia dari kecil sudah di didik 

dengan kebersihan diri tentu akan mengubah pola kebersihan dirinya 

3) Status sosial ekonomi, setiap mewujudkan personal hygiene tentu 

memerlukan biaya atau cost untuk membeli bahan-bahan untuk 

membersihkan diri, sehingga orang yang mempunyai penghasilan yang 

tinggi akan menyisihkan anggarannya untuk perawatan diri namun 

sebaliknya yang berpenghasilan rendah atau ekonomi rendah sehingga 

mengesampingkan perawatan dirinya (Yulianto dkk, 2020).  

Setiap diri manusia harus melakukan kebersihan diri sendiri agar dapat 

mempertahankan kesehatan secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu ada 

istilah personal hygiene atau hygiene perseorangan sebagai pengertian upaya 

dari seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan diri 

sendiri (Yulianto dkk, 2020). 

E. Tinjauan Umum Mengenai Sanitasi Lingkungan 

Sanitasi adalah serangkaian upaya yang dilaksanakan guna 

menyediakan fasilitas pembuangan sisa kotoran manusia seperti urine dan tinja 

agar tercipta kesehatan lingkungan yang baik sehingga meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Usaha yang dilakukan yaitu membersihkan, 

memelihara, dan memperbaiki keadaan lingkunan dari tumpukan sampah atau 
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genangan air yang merupakan tempat tumbuhnya kuma yang dapat 

memperantaikan timbulnya penyakit (Ramlan dan Sumihardi, 2018). 

Faktor lingkungan cukup berpengaruh besar terhadap pembentukan 

perilaku makan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga, 

sekolah dan promosi baik melalui media elektronik maupun media cetak. 

Kebiasaan makan dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap pola makan 

seseorang, keinginan seseorang terhadap makanan yang disukai terbentuk dari 

kebiasaan makan dalam keluarga (Sulistyoningsih, 2011). 

Belakangan ini faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap potensi 

tumbuh kembang anak. Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan 

tercapai ataupun tidak suatu potensi bawaan. Lingkungan mencakup aspek bio, 

fisik, psiko, sosial yang dapat berdampak pada individu setiap hari dimana 

sejak dalam kandungan sampai lahir (Fikawati, 2015). 

Keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik kemungkinan terjadinya 

berbagai jenis penyakit antara lain diare, kecacingan dan penyakit infeksi 

saluran pencernaan. Apabila anak menderita infeksi saluran pencernaan, 

penyerapan zat-zat gizi akan terganggu yang akan menyebabkan terjadinya 

kekurangan zat gizi dan seseorang yang kekurangan gizi akan mudah untuk 

terserang penyakit dan pertumbuhan akan terganggu. Faktor lingkungan sangat 

menentukan tercapainya kemampuan genetik yang sempurna. Apabila keadaan 

lingkungan tidak mendukung maka kemampuan genetik yang sempurna tidak 

akan terpenuhi. Lingkungan tersebut meliputi bio, fisiko, psikososial yang 

dapat berpengaruh terhadap setiap orang mulai dari masa konsepsi sampai akhir 

hayatnya. Secara garis besar, faktor lingkungan dapat dibagi dua yaitu faktor 
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lingkungan prenatal dan faktor lingkungan postnatal. Faktor lingkungan 

pranatal adalah faktor lingkungan yang berdampak pada anak dimasa dalam 

kandungan. Faktor lingkungan postnatal adalah faktor lingkungan yang dapat 

berdampak pada pertumbuhan anak setelah lahir.  

Menurut Soetjiningsih (1998), lingkungan prenatal yang mempengaruhi 

pertumbuhan janin mulai dari konsepsi sampai lahir, antara lain gizi ibu pada 

saat hamil dimana status gizi ibu hamil berpengaruh terhadap perkembangan 

janin dalam kandungan, mekanis yaitu kelainan bawaan pada bayi yang dapat 

disebabkan oleh trauma dan cairan ketuban yang kurang, toksin/zat kimia obat-

obatan anti kanker yang diminum oleh ibu hamil akan mengakibatkan kelainan 

bawaan pada bayi sedangkan bagi ibu hamil yang sudah kecanduan akan 

dengan alkohol dan perokok berat dapat melahirkan bayi dengan berat badan 

lahir rendah, lahir mati, cacat atau retardasi mental. Selanjutnya stress, ibu 

hamil sebaiknya menghindari terjadinya stress, ketenangan kejiwaan didukung 

oleh lingkungan keluarga  yang akan menghasilkan janin yang baik dan apabila 

ibu hamil mengalami stress akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin 

yaitu cacat bawaan dan kelainan kejiwaan. Faktor lingkungan postnatal yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan anak yaitu lingkungan biologis dimana 

mempengaruhi pertumbuhan anak adalah ras, jenis kelamin, umur, gizi, 

perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit kronis. Lingkungan fisik 

dapat mempengaruhi pertumbuhan adalah cuaca, keadaan geografis, sanitasi 

lingkungan, keadaan rumah dan radiasi. Faktor psikososial dan faktor keluarga 

atau adat istiadat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak adalah 
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pekerjaan atau pendapatan keluarga, stabilitas rumah tangga, adat istiadat, 

norma dan tabu (Supariasa, 2002). 

Faktor yang mempengaruhi sanitasi lingkungan terhadap stunting 

adalah sosial ekonomi yang juga erat kaitannya dengan kemampuan dalam 

memenuhi asupan gizi da pemenuhan kebutuhan lingkungan rumah seperti 

tidak tersedianya air bersih dan jamban karena tidak memiliki uang untuk 

membeli air atau memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pane, 2019). Faktor 

sanitasi dan kebersihan lingkungan berpengaruh pula untuk kesehatan ibu 

hamil dan tumbuh kembang anak, karena anak dibawah dua tahun rentan 

terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Infeksi tersebut, disebabkan oleh 

praktik sanitasi dan kebersihan yang kurang baik, membuat gizi sulit diserap 

oleh tubuh. Rendahnya sanitasi dan kebersihan lingkungan pun memicu 

gangguan saluran pencernaan, yang membuat energy untuk pertumbuhan 

teralihkan kepada perlawanan tubuh terhadap infeksi (Niga & Purnomo, 2016). 

Sebagian besar tinggi badan anak normal memiliki kondisi lingkungan 

yang baik sedangkan balita stunting memiliki kondisi lingkungan yang kurang 

baik. Hal ini memandakan perlunya seorang ibu untuk memperhatikan kondisi 

lingkungan anak sehingga anak bias mengeksplorasi diri dengan aman karena 

lingkungan yang  nyaman. Seperti membuang sampah pada tempatya, membuat 

SPAL di rumah, membersihkan tempat penampuangan air dan menyediakan 

jamban di dalam rumah dan lain sebagainya. Karena semua hal itu akan 

merusak kondisi lingkungan dimana anak akan bermain dan mengeksplorasi 

diri (Rahmayana et al, 2014).  
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Kita sebagai umat islam hendaknya menjadi pelopor dalam menjaga 

kelestarian dan keserasian lingkungan, sebab dalam berbagai ayat al-Qur’an 

telah melarang umat islam untuk merusak ekosistemnya atau lingkungan 

hidupnya. Jika hal tersebut kita langgar, kita tidak hanya melakukan dosa besar 

akan tetapi kita juga akan menyengsarakan masyarakat banyak yang harus 

menerima sosial cost akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Adapun ayat yang berkaitan dengan lingkungan adalah sebagai berikut: 

 

ِ قرَِيبّٞ   مَتَ ٱللََّّ ا وَطَمَعًاِۚ إِنَّ رَحأ فا عُوهُ خَوأ حِهَا وَٱدأ
لََٰ دَ إِصأ ضِ بَعأ رَأ سِدوُاْ فيِ ٱلۡأ وَلََ تفُأ

سِنِينَ    مُحأ نَ ٱلأ  م ِ

Terjemahan: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah 
(diciptakan) dengan baik). Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh 
harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 
kebaikan". (QS Al-A’raf/56) 

 

Menurut tafsir Ibnu Katsir, setelah Allah Swt., menyebutkan melarang 

perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang 

membahayakan kelestariannya sesudah di perbaiki. Karena sesungguhnya 

apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian 

terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut akan membahayakan semua 

hamba Allah. Maka Allah swt melarang hal tersebut, dan memerintahkan 

kepada mereka untuk menyembah-Nya dan berdoa kepada-Nya serta berendah 

diri dan memohon belas kasihan-Nya. 
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F. Tinjauan Umum Mengenai Pendapatan Keluarga 

Pendapatan keluarga merupakan penghasilan yang diterima oleh 

seseorang atas apa yang telah dikerjakannya dalam jangka waktu tertentu untuk 

menunjang kelangsungan hidup seseorang dan keluarganya (Madina, 2019). 

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik pendapatan berasal dari hasil yang 

diterima oleh rumah tangga yang dilihat dari pendapatan kepala rumah tangga 

beserta dengan pendapatan dari anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga 

tersebut, pendapatan rumah tangga dapat berupa jasa seperti upah atau gaji, 

keuntungan, bonus dan lain sebagainya. 

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap konsumsi pangan 

merupakan pendapatan keluarga dan harga. Meningkatnya suatu pendapatan 

keluarga akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas 

konsumsi pangan suatu keluarga yang lebih baik akan tetapi jika penurunan 

pendapatan keluarga akan berpengaruh terhadap penurunan daya beli pangan 

yang berkualitas dan kuantitas yang baik (Sulistyoningsih, 2011). 

Meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat berpengaruh terhadap 

promosi dengan iklan serta mempermudah dalam memperoleh informasi yang 

dapat menyebabkan perubahan life style dan munculnya keinginan atau 

kebutuhan psikogenik baru di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke atas. 

Pendapatan yang tinggi dan tidak dapat menyeimbangkan dengan pengetahuan 

gizi akan mempengaruhi konsumtif dalam pola makanan sehari-hari seseorang 

sehingga pemilihan suatu makanan didasari pada keinginan dibandingkan 

dengan segi kesehatan gizinya. Keinginan untuk mengkonsumsi makanan luar 
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negeri terutama makanan siap saji telah meningkat atau popular di kalangan 

masyarakat yang berekonomi menengah ke atas (Sulistyoningsih, 2011). 

Keluarga dengan pendapatan kurang dari Upah Minimum Regional 

memiliki kemungkinan 6 kali mengalami stunting (Sagita and Wardani, 2022). 

Balita dengan status ekonomi keluarga pendapatan rendah berisiko lima kali 

lebih tinggi mengalami stunting dibandingkan pendapatan tinggi. Pendapatan 

merupakan faktor yang paling menentukan tentang kuantitas dan kualitas 

makanan. Keluarga dengan status ekonomi kurang baik (keluarga dengan 

pendapatan rendah) akan mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan 

makanan bergizi (Agustin dan Rahmawati, 2021). Sulitnya kondisi ekonomi 

keluarga membuat balita yang berasal dari keluarga yang kurang mampu tidak 

mendapatkan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Hal ini 

disebabkan kurangnya daya beli keluarga akan bahan makanan yang bervariasi. 

Oleh karena itu banyak balita yang berasal dari keluarga miskin yang 

mengalami masalah kurang gizi seperti stunting. Keluarga dengan pendapatan 

yang minim akan kurang menjamin ketersediaan jumlah dan keanekaragaman 

makanan, karena uang yang terbatas itu biasanya keluarga tersebut tidak dapat 

mempunyai banyak pilihan (Wahyudi, Kuswati and Sumedi, 2022). Status 

ekonomi rendah berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk miskin di 

suatu daerah.  
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G. Tinjauan Umum Mengenai Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

Pelayanan kesehatan adalah akses atau keterjangkauan anak dan 

keluarga terhadap upaya pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan 

seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, persalinan, penimbangan anak, 

penyuluhan kesehatan dan gizi, serta sarana kesehatan yang baik seperti 

posyandu, puskesmas, praktik bidan atau dokter, rumah sakit dan persediaan 

air bersih. Ketidak Jangkauan pelayanan kesehatan disebabkan karena jauh atau 

tidak mampu membayar administrasi, kurangnya pendidikan atau pengeluaran 

merupakan kendala masyarakat yang memang memanfaatkan pelayanan 

kesehatan yang tersedia. Hal tersebut akan berdampak pula pada status gizi 

anak, kejadian infeksi penyakit (morbiditas) erat kaitannya dengan akses dan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan. Selain itu pelayanan kesehatan dan sanitasi 

lingkungan juga berkaitan erat dengan morbiditas yang akhirnya berpengaruh 

terhadap status gizi bayi atau balita. Dalam upaya penurunan angka morbiditas 

dan meningkatkan status gizi balita maka dapat diusahakan melalui 

pemanfaatan pelayanan kesehatan dan penatalaksanaan kasus penderita secara 

benar dan tepat waktu (Hidayat, 2009 dalam (buku Nur Baety, 2022)). 

Tujuan pelayanan kesehatan antara lain: 

1. Promotif, adalah perawatan dan pengembangan kesehatan, keadaan 

tersebut sangat dibutuhkan seperti dalam pengembangan gizi. 

2. Preventif adalah penghindaran atas orang yang berbahaya tentang penyakit. 

3. Preventif primer adalah terdiri dari metode pendidikan seperti imunisasi, 

pengadaan nutrisi yang baik. 

4. Preventif sekunder adalah penyembuhan penyakit fase sejak dini. 
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5. Preventif tersier adalah pemeriksaan penyakit, pembuatan pemeriksaan dan 

pengobatan. 

6. Kuratif adalah pengobatan penyakit. 

7. Rehabilitasi adalah penyembuhan dengan teknik pengobatan (Ervina 

Ningsih, 2020). 

Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah hasil dari progres pencarian 

pelayanan oleh individu maupun kelompok tertentu. Feldstein 1988 

mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong individu untuk mau 

memanfaatkan pelayanan kesehatan merupakan informasi kunci untuk 

merancang program pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan mampu dibeli 

oleh konsumen di masa yang akan datang (Su’udi, 2010). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tumbuh kembang anak 

adalah pemanfaatan kesehatan (Soetijiningsih, 2016). Pemanfaatan pelayanan 

posyandu merupakan salah satu determinan terjadinya stunting pada balita. 

Keaktifan balita ke posyandu sangat besar pengaruhnya terhadap pemantauan 

status gizi. Memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya 

untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan sehingga dapat 

dilakukan pencegahan terjadinya balita stunting (Wasaraka et al, 2015).  

Bila pemanfaatan pelayanan kesehatan dianggap sebagai suatu 

permintaan (demand) dari masyarakat, maka teori ekonomi secara umum 

tentang besarnya permintaan (demand), dipengaruhi oleh harga pelayanan 

tersebut, harga barang lain yang terkait (pelayanan sepadan dengan fasilitas 

lain), tingkat pendapatan per kapita, selera, jumlah penduduk, distribusi 
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pendapatan dan upaya pemasaran yang dapat dikaitkan dengan kualitas 

pelayanan (Samuelson and Nordhaus, 2003 dalam Su’udi, 2010). 

Menurut Notoatmodjo (2007), masyarakat atau anggota masyarakat 

yang mendapat penyakit, dan yang tidak merasakan sakit (disease but no 

illness) sudah barang tentu tidak akan bertindak apa-apa terhadap penyakitnya 

tersebut. Tetapi bila mereka diserang penyakit dan juga merasakan sakit, maka 

baru akan timbul berbagai macam perilaku dan usaha. Respons seseorang 

apabila sakit adalah sebagai berikut: 

Pertama, tidak bertindak atau tidak melakukan kegiatan apa-apa (no 

action). Alasannya antara lain bahwa kondisi yang demikian tidak akan 

mengganggu kegiatan atau kerja mereka sehari-hari. Mungkin mereka 

beranggapan bahwa tanpa bertindak apapun simptom atau gejala yang 

dideritanya akan lenyap dengan sendirinya. Tidak jarang pula masyarakat 

memprioritaskan tugas-tugas lainnya yang dianggap lebih penting daripada 

mengobati sakitnya. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa kesehatan belum 

merupakan prioritas di dalam hidup dan kehidupannya. Alasan lain yang 

sering kita dengar adalah fasilitas kesehatan yang diperlukan sangat jauh 

letaknya, para petugas kesehatan tidak simpatik, judes, tidak responsif, dan 

sebagainya. Dan akhirnya alasan takut dokter, takut pergi ke rumah sakit, takut 

biaya, dan sebagainya. 

Kedua, tindakan mengobati sendiri (self treatment), dengan alasan yang 

sama seperti telah diuraikan. Alasan tambahan dari tindakan ini adalah karena 

orang atau masyarakat tersebut sudah percaya kepada diri sendiri, dan sudah 

merasa bahwa berdasarkan pengalaman yang lalu usaha pengobatan sendiri 
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sudah dapat mendatangkan kesembuhan. Hal ini mengakibatkan pencarian 

pengobatan keluar tidak diperlukan. Ketiga, mencari pengobatan ke fasilitas-

fasilitas pengobatan tradisional (traditional remedy). Untuk masyarakat 

pedesaan khususnya, pengobatan tradisional ini masih menduduki tempat 

teratas dibanding dengan pengobatanpengobatan yang lain. 

Keempat, mencari pengobatan dengan membeli obat-obat ke 

warungwarung obat (chemist shop) dan sejenisnya, termasuk ke tukang-

tukang jamu. Obat-obat yang mereka dapatkan pada umumnya adalah obat-

obat yang tidak memakai resep sehingga sukar untuk dikontrol. Namun 

demikian, sampai sejauh ini pemakaian obatobat bebas oleh masyarakat belum 

mengakibatkan masalah yang serius. Khusus mengenai jamu sebagai sesuatu 

untuk pengobatan (bukan hanya untuk pencegahan saja) makin tampak 

peranannya dalam kesehatan masyarakat. Untuk itu perlu tindakan penelitian 

yang lebih mendalam. Kelima, mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas 

pengobatan modern yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga 

kesehatan swasta, yang dikategorikan ke dalam balai pengobatan, puskesmas, 

dan rumah sakit. Keenam, adalah mencari pengobatan ke fasilitas pengobatan 

modern yang diselenggarakan oleh dokter praktek (private medicine). 

Dalam komunitas yang sulit mendapatkan akses dan kontak dengan 

pelayanan kesehatan, anak-anak lebih rentang terhadap kekurangan gizi 

sebagai akibat dari pengobatan penyakit yang tidak memadai, tingkat 

imunisasi rendah, dan perawatan kehamilan yang buruk, termasuk pasokan air 

bersih, juga menempatkan anak pada resiko infeksi yang meningkatkan 

kerentanan terhadap kekurangan gizi. Pola asuh bayi dan anak, bersama 
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dengan ketahanan pangan rumah tangga, pelayanan kesehatan yang memadai 

dan lingkungan yang sehat adalah prasyarat yang diperlukan untuk gizi yang 

cukup (Rahmayana, 2014). 
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H. Kerangka Teori 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Engle et al 1997, Soetjiningsih 1995, Suharsih 2001, Rahayu 2001, 

Patmonodewo 2001, Supariasa dkk 2002, dan dimodifikasi oleh Brigitte 2013. 

Gambar 1. Kerangka Teori 
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I. Kerangka Konsep 
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Gambar 2. Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakkan metode analitik observasional dengan desain penelitian 

cross sectional study (studi potong lintang) untuk melihat faktor antara 

makanan pantangan, pembagian makanan dalam keluarga, 

kebersihan/hygiene dan sanitasi lingkungan, rangsangan psikososial, 

pendapatan keluarga, pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan kejadian 

stunting pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone. 

b. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April Tahun 2023. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang akan diteliti. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh balita usia 0-59 bulan yang berdomisili di 

Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sebanyak 128 balita.   
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa 

yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representatif (Sugiyono, 2001 dalam (Adi Putra, 2021)).  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah exhaustive sample. 

Exhaustive sampel adalah teknik pengambilan sampling dengan cara 

pengambilan sampel secara keseluruhan populasi yaitu 128 balita di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari 

responden dan bukan berasal dari pengumpulan data yang pernah dilakukan 

sebelumnya. Data primer ini diperoleh melalui pengukuran antropometri 

dan pengisian kuesioner. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah diolah dari data primer serta data 

yang diperoleh oleh orang lain dan bukan langsung dari peneliti. Dalam 

penelitian ini, data sekunder diperoleh dari kantor Desa Maggenrang 

tentang gambaran umum lokasi dan petugas kesehatan di Puskesmas Kahu 



56 
 

 

tentang jumlah anak balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan 

Kahu, Kabupaten Bone.  

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan dalam 

mengumpulkan data untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. 

Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode 

pengumpulan data. Bila metode pengumpulan datanya adalah depth 

interview (wawancara mendalam), instrumennya adalah pedoman 

wawancara terbuka/tidak terstruktur. Bila metode pengumpulan datanya 

observasi/pengamatan, instrumennya adalah pedoman observasi atau 

pedoman pengamatan terbuka/tidak terstruktur. Begitu pula metode 

pengumpulan datanya dengan dokumentasi maka instrumennya adalah 

format pustaka atau format dokumen (Ibrahim, R dan Nana Syaodih, 2003 

dalam (Adi Putra, 2021)). Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu:  

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah cara yang sangat mudah untuk mengumpulkan 

data yang dapat dibandingkan serta berguna dari sejumlah besar 

individu. Namun kuesioner hanya dapat menghasilkan hasil yang valid 

dan bermakna jika pertanyaannya jelas dan tepat serta jika ditanya 

secara konsisten di semua responden (Notoatmodjo, 2018).  

Kuesioner dalam penelitian ini memuat daftar pertanyaan 

mengenai variabel-variabel penelitian meliputi identitas responden, 

identitas anak, pendapatan keluarga, perspektif budaya tentang 

pantangan makanan dan pemberian makan dalam keluarga, 
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kebersihan/hygiene, sanitasi lingkungan, rangsangan psikososial, dan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan. 

2. Alat Ukur (Kemenkes RI No HK.01.07/Menkes/51/2022) 

a. Alat Ukur Tinggi Badan 

1) Alat ukur panjang badan (Infantometer/length board) 

Prosedur Pengukuran : 

a) Alat harus dipastikan dalam kondisi baik dan lengkap, alat 

petunjuk ukuran (meteran) dapat terbaca jelas dan tidak 

terhapus atau tertutup. 

b) Alat ditempatkan pada tempat yang datar, rata dan keras.  

c) Alat ukur panjang badan dipasang sesuai petunjuk. 

d) Pada bagian kepala papan ukur dapat diberikan alas kain 

yang tipis dan tidak mengganggu pergerakan alat geser.  

e) Panel bagian kepala diposisikan pada sebelah kiri pengukur. 

Posisi pembantu pengukur beda di belakang panel bagian 

kepala. 

f) Anak dibaringkan dengan puncak kepala menempel pada 

panel bagian kepala (yang tetap). Pembantu mengukur 

memegang dagu dan pipi anak dari arah belakang panel 

bagan kepala. Garis imajiner (dari titik kuping telinga ke 

ujung mata) harus tegak lurus dengan lantai tempat anak 

dibaringkan. 

g) Pengukur memegang dan menekan lutut anak agar kaki rata 

dengan permukaan alat ukur. 
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h) Alat geser digerakkan ke arah telapak kaki anak sehingga 

posisi telapak kaki anak tegak lurus menempel pada alat 

geser. Pengukur dapat mengusap telapak kaki anak agar 

anak dapat menegakkan telapak kakinya ke atas, dan telapak 

kaki segera ditempatkan menempel pada alat geser.  

i) Pembacaan hasil pengukuran harus dilakukan dengan cepat 

dan seksama karena anak akan banyak bergerak. 

j) Hasil pembacaan disampaikan kepada pembantu pengukur 

untuk segera dicatat. 

Kriteria Alat :  

a) Mengukur panjang badan anak umur 0-24 bulan atau yang 

belum dapat berdiri 

b) Kuat dan tahan lama 

c) Mempunyai ketelitian minimal 0,1 cm 

d) Ukuran maksimal 150 cm 

e) Harus dipastikan bahwa alat geser di bagian kaki dapat 

digerakkan dengan mudah 

f) Kemudahan mobilisasi jika digunakan untuk kunjungan 

rumah 

g) Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) 

2) Alat Ukur Tinggi Badan (Microtoise) 

Prosedur Penggunaan : 

a) Pemasangan microtoise memerlukan setidaknya dua orang 
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b) Satu orang meletakkan microtoise di lantai yang datar dan 

menempel pada dinding yang rata 

c) Satu orang lainnya menarik pita meteran tegak lurus ke atas 

sampai angka pada jendela baca menunjukkan nol. Kursi 

dapat digunakan agar pemasangan microtoise dapat 

dilakukan dengan tepat. Untuk memastikan microtoise 

terpasang dengan tegak lurus, dapat digunakan bandul yang 

ditempatkan di dekat microtoise 

d) Bagian atas pita meteran direkatkan di dinding dengan 

memakai palu atau dengan lakban/selotip yang menempel 

dengan kuat dan tidak mungkin akan bergeser 

e) Selanjutnya, kepala microtoise dapat digeser ke atas 

f) Sepatu/alas kaki, kaus kaki, hiasan rambut dan tutup kepala 

pada anak dilepaskan 

g) Pengukur utama memposisikan anak berdiri tegak lurus di 

bawah microtoise membelakangi dinding, pandangan anak 

lurus kedepan, Kepala harus dalam posisi garis imajiner 

h) Pengukur memastikan 5 bagian tubuh anak menempel di 

dinding yaitu : bagian belakang kepala, punggung, bokong, 

betis dan tumit. Pada anak dengan obesitas, minimal 2 

bagian tubuh menempel di dinding yaitu punggung dan 

bokong 

i) Pebantu pengukur memposisikan kedua lutut dan tumit anak 

rapat sambil menekan perut anak agar berdiri dengan tegak 
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j) Pengukur menarik kepala microtoise sampai menyentuh 

puncak kepala anak dalam posisi tegak lurus ke dinding 

k) Pengukur membaca angka pada jendela baca tepat pada garis 

merah dengan arah baca dari atas ke bawah 

Kriteria Alat : 

a) Mengukur tinggi badan anak mulai usia lebih 24 bulan atau 

yang sudah bisa berdiri 

b) Mempunyai ketelitian 0,1 cm 

c) Ukuran maksimal 200 cm 

d) Pita ukur mudah ditarik dan kembali ke posisi semula 

e) Terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama 

f) Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) 

b. Alat Ukur Berat Badan 

1) Alat Ukur Berat Badan Bayi (Baby Scale) 

Prosedur Penggunaan : 

a) Alat ukur berat badan bayi (baby scale) diletakkan di tempat 

yang rata, datar, dan keras sehingga tidak mudah bergerak 

dan ruangan cukup terang 

b) Alat ukur berat badan bayi (baby scale) harus bersih dan 

tidak ada beban lain di atas timbangan 

c) Baterai dipasang pada tempatnya dengan memperhatikan 

posisi baterai jangan sampai terbalik 
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d) Tombol power/on dinyalakan dan memastikan angka pada 

jendela baca menunjukkan angka nol. Posisi awal harus 

selalu berada di angka nol 

e) Bayi dengan pakaian seminimal mungkin diletakkan di atas 

alat ukur berat badan bayi (baby scale) hingga angka berat 

badan muncul pada layar alat ukur berat badan bayi (baby 

scale) dan sudah tidak berubah 

f) Berat badan bayi dicatat dalam satuan kilogram (kg) dengan 

dua decimal (digit belakang koma) 

Kriteria Alat :  

a) Kuat dan tahan lama 

b) Mempunyai ketelitian 10 g atau 0,01 kg 

c) Kapasitas maksimal 20kg 

d) Jika timbagan menggunakan baterai, jenis dan ukuran 

baterai harus tersedia di daerah setempat 

e) Mudah di mobilisasikan untuk junjungan rumah 

f) Bukan merupakan timbangan pegas atau baby scale manual 

g) Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) 

2) Alat Ukur Berat Badan Injak Digital 

Prosedur Penggunaan : 

a) Memastikan kelengkapan dan kebersihan timbangan 

b) Memasang baterai pada timbangan yang menggunakan 

baterai 
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c) Meletakkan timbangan di tempat yang datar, keras dan 

cukup cahaya 

d) Menyalakan timbangan dan memastikan bahwa angka yang 

muncul pada layar baca adalah 00,0 

e) Sepatu dan pakaian luar anak harus dilepaskan atau anak 

menggunakan pakaian seminimal mungkin 

f) Anak berdiri tepat di tengah timbangan saat angka pada 

layar timbangan menunjukkan angka 00,0 serta tetap berada 

di atas timbangan sampai angka berat badan muncul pada 

layar timbangan dan sudah tidak berubah 

g) Untuk anak yang belum bisa berdiri atau tidak mau berdiri 

sendiri, peimbangan dilakukan dilakukan bersama dengan 

ibunya dengan langkah sebagai berikut : 

  Untuk timbangan konvensional, ibu melepas alas kaki, 

pakaian luar/tebal. Dompet, tas, handphone dan barang 

lainnya. Menyalakan timbangan hingga muncul angka 00,0 

pada layar baca. Ibu diminta berdiri tepat di tengah alat 

timbang serta tetap berada diatas timbangan sampai angka 

berat badan muncul pada layar timbangan dan sudah tidak 

berubah. Hasil timbangan berat badan ibu dicatat. 

   Ibu diminta turun dari timbangan. Ibu menggendong 

anaknya (pakaian anak harus seminimal mungkin) dan 

diminta berdiri kembali di alat timbang sampai angka berat 

badan muncul pada layar timbangan dan tidak berubah. 
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Hasil timbangan berat badan ibu dan anak dicatat. Berat 

badan anak dicatat dengan cara mengurangi berat badan ibu 

dan anak dengan berat badan ibu saja. 

  Untuk timbangan tared, ibu melepas alas kaki, pakaian 

luar/tebal, dompet, tas, handphone dan barang lainnya. 

Menyalakan timbangan hingga muncul angka 00,0 pada 

layar baca. Ibu diminta berdiri di atas timbangan, tepat 

ditengah alat timbang serta tetap berada di atas timbangan 

sampai berat badan muncul pada layar timbangan dan sudah 

tidak berubah. Menekan tombol atau menggerakkan telapak 

tangan di atas layar baca pada timbangan dengan sumber 

cahaya hingga muncul kembali angka 00,0. Menyerahkan 

anak (pakaian anak harus seminimal mungkin) kepada ibu, 

lalu membaca hasil penimbangan yang ditunjukkan pada 

layar baca dan segera dicatat. 

3) Timbangan Dacin 

Prosedur Penggunaan : 

a) Dancin digantungkan pada tempat yang kokoh seperti 

pelana 

b) Memeriksa kekokohan pemasangan dancing dengan cara 

menarik batang dancing ke bawah 

c) Meletakkan bandul geser  pada angka nol dan memeriksa 

ujung kedua paku timbang harus dalam posisi lurus 
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d) Meletakkan sarung/kotak/celana timbang yang kosong pada 

dancing 

e) Menyeimbangkan dancing yang telah dibebani dengan 

sarung/kotak/celana timbang dengan memasang kantong 

plastic berisikan pasir/beras/kerikil di ujung batang dancing, 

sampai kedua harus timbang di atasnya tegak lurus 

Kriteria Alat : 

a) Kuat dan tahan lama 

b) Ketelitian 100 gram atau 0,1  kg 

c) Kapasitas 25 kg 

d) Bahan terbuat dari besi padat yang dilapisi kuningan  

e) Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) 

3. Hp (Handphone) 

Handphone digunakan untuk mengambil dokumentasi saat 

pelaksanaan penelitian 

4. Alat Tulis 

Alat tulis seperti pulpen dan buku digunakan untuk mencatat hal 

yang diperlukan atau hal penting selama penelitian. 
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

Dari jawaban responden kemudian jawaban yang didapatkan dari 

pertanyaan yang telah diberikan dalam kuesioner kemudian data 

tersebut diolah menggunakan program aplikasi SPSS. Dengan 

penggunaan SPSS dapat mempermudah pengolahan data serta 

meningkatkan kredibilitas hasil analisis data. Berikut tahap-tahap 

penganalisaan data diantaranya: 

1) Editing (Pemeriksaan Data) 

Memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang dicatat dalam 

format pengumpulan data. Peneliti melakukan koreksi pada 

kelengkapan ataupun kesalahan pencatatan data.  

2) Scoring  

Kegiatan pemberian skor pada semua variabel utamanya pada 

data klasifikasi untuk mempermudah dalam pengolahan dan 

pemberian skor yang dapat dilakukan setelah atau sebelum 

pengumpulan data. 

3) Coding (Pemberian Kode) 

Kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi data 

berbentuk angka atau bilangan. Coding berguna untuk 

mempermudah pada saat analisis data dan juga mempercepat pata 

entry data. 

4) Tabulation (Menyusun Data) 
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Kegiatan mengelompokkan data sesuai dengan tujuan dan 

kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah diberikan kode sesuai 

dengan analisis yang dibutuhkan sehingga mempermudah dalam 

analisis data. 

5) Entering 

Kegiatan memasukkan data dari hasil tabulation skor dan kode 

ke dalam komputer untuk selanjut nya dilakukan analisis data 

dengan menggunakan microsoft excel.  

6) Transfering (Memindahkan Data) 

Proses memindahkan data ke dalam master tabel, dalam hal 

peneliti menggunakan SPSS versi 23.0 untuk mempercepat proses 

analisis data. 

7) Cleansing 

Kegiatan setelah data dimasukkan ke dalam SPSS versi 23.0 

proses memastikan bahwa semua data sudah dimasukkan ke dalam 

pengolahan data dan untuk mencari ada kesalahan atau tidak pada 

yang sudah di entry. 

b. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan program komputer SPSS versi 23.0 dengan cara 

sebagai berikut : 

1) Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis 
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ini menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari setiap 

variabel. 

2) Analisis Bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk menganalisa hubungan antara 

variabel independen yaitu perspektif budaya tentang makanan 

pantangan dan pemberian makanan dalam keluarga, 

kebersihan/hygiene dan sanitasi lingkungan, rangsangan psikososial 

dan pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan variabel dependen 

yaitu stunting dan untuk mengetahui kemaknaan hubungan nilai p 

yaitu menggunakan analisis Chi-Square. 

F. Penyajian Data 

Analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan akan ditampilkan 

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

tabulation (two-way tabulation). Analisis univariat akan ditampilkan 

menggunakan tabel frekuensi, dan cross tabulation ditampilkan untuk analisis 

bivariat. Data akan dijelaskan dalam bentuk narasi dan disajikan dalam tabel 

dan gambar. 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Letak Kecamatan Kahu berada di bagian selatan Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan. Kabupaten Bone memiliki luas sekitar 4.559 km2 atau 9,78% dari luas 

Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Kahu merupakan salah satu dari 27 

Kecamatan di Kabupaten Bone dengan 327 Desa atau Kelurahan. Kecamatan Kahu 

memiliki luas sekitar 189,50 km2 atau 4,16% yang terdiri dari 20 Desa dan 1 

Kelurahan.  

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sebagai 

berikut:  

a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Patimpeng  

b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontocani  

c) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kajuara  

d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Libureng  

Kecamatan Kahu dari Watampone (Ibu Kota Kabupaten Bone) menempuh 

jarak ± 100 Km dari Watampone (Ibu Kota Kabupaten Bone) dengan waktu tempuh 

± 3 Jam. Sedangkan desa terjauh antara 19-20 Km dan dapat ditempuh dalam waktu 

1 jam 30 menit.  

Gambaran kondisi umum wilayah Kecamatan Kahu dapat dilihat dari berbagai 

aspek diantaranya:  

1. Bidang Pendidikan 

Jumlah Sarana pendidikan tercatat ada 44 sekolah TK, 37 sekolah 

SD/MIS, 9 sekolah SMP/MTS, SLTA/sederajat 4 sekolah dan 1 sekolah 



69 
 

 

Perguruan Tinggi. Jika dilihat dari jumlah sarana pendidikan telah memadai, 

hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bangunan sekolah yang masih perlu 

dibenahi serta jarak lokasi dan medan jalanan yang susah dituju. 

2. Bidang Kesehatan  

Secara keseluruhan sarana dan prasarana di bidang kesehatan 

Kecamatan Kahu sudah mencukupi. Fasilitas pelayanan kesehatan yang 

dimiliki meliputi: 1 Rumah Sakit, 2 Puskesmas, dan juga terdapat Posyandu 

serta Pustu yang jumlahnya telah disesuaikan dengan luas dan jarak masyarakat 

agar mudah dijangkau.  

Di beberapa desa masih ada beberapa wilayah dimana akses ke tempat 

pelayanan kesehatan sulit dijangkau masyarakat baik itu jarak maupun kondisi 

jalannya. Keberadaan rumah sakit juga terhitung cukup jauh dimana hanya 

berada di ibu kota Watampone yang jika ditempuh menggunakan kendaraan 

roda empat memakan waktu 2-3 jam perjalanan.  

3. Bidang Perekonomian  

Sarana dan prasarana perekonomian yang ada di Kecamatan Kahu 

cukup bervariasi, yang paling menonjol di bidang pertanian, perkebunan, 

peternakan dan perdagangan. Sementara di wilayah perkotaan perekonomian 

berkembang di bidang perdagangan dan jasa. 
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B. Hasil Analisis Data 

1. Hasil Univariat 

1) Karakteristik Anak Balita 

a. Umur 

Tabel 4. 1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Anak 

Balita di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 

2023 
Umur Frekuensi Persentase (%) 

0- 6 bulan 3 2.3 
7-12 bulan 23 18.0 
13-18 bulan 6 4.7 
19- 23 bulan 12 9.4 
24-29 bulan 15 11.7 
30-35 bulan 11 8.6 
36- 41 bulan 17 13.3 
42-47 bulan 22 17.2 
48-53 bulan 4 3.1 
54-59 bulan 15 11.7 

Total 128 100.0 
Sumber : Data Primer, 2023 
Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 128 sampel paling 

banyak terdapat pada kelompok umur 7-12 bulan yaitu sebanyak 23 (18%)  

anak balita. Sedangkan yang paling sedikit berada pada kelompok umur 0-6 

bulan yaitu sebanyak 3 (2,3%) balita. 

b. Jenis Kelamin 

Tabel 4. 2  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis KelaminAnak Balita di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2021 
Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 51 39.8 
Perempuan 77 60.2 

Total 128 100.0 
Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 128 sampel frekuensi 

terbesar sampel berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 77 (60,2%) anak 

balita. Sedangkan sampel berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51 (39,8%) anak 

balita. 

2) Karakteristik Responden 

a. Umur  Ibu 

Tabel 4. 3  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Ibu di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 
Umur Ibu Frekuensi Persentase (%) 

21-30 Tahun 60 46.9 
31-40 Tahun 65 50.8 
41-50 Tahun 3 2.3 

Total 128 100.0 

Sumber : Data Primer,2023 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 128 responden paling 

banyak terdapat pada kelompok umur 31-40 tahun yaitu sebanyak 65 (50.8%) 

responden. Sedangkan yang paling sedikit berada pada kelompok umur 41-50 

yaitu sebanyak 3 (2.3%) responden. 

b. Pendidikan Ibu 

Tabel 4. 4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ibu di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 

Pendidikan Ibu Frekuensi Persentase (%) 
SD 55 43 

SMP 24 28.8 
SMA 43 33.6 

SARJANA 6 4.7 
Total  128 100.0 

 Sumber : Data Primer,2023 
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Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 128 responden paling 

banyak berada pada pendidikan tingkat SD yaitu sebanyak 55 (43%) responden. 

Sedangkan yang paling sedikit berada pada tingkat sarjana yaitu sebanyak 6 

(4.7%) responden. 

3) Status stunting 

Distribusi frekuensi menurut stunting terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 5  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Stunting di Desa 
Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 

Status stunting Frekuensi Persentase (%) 
Normal 80 62.5 
Stunting 48 37.5 

Total 128 100.0 
Sumber : Data Primer,2023 

 
Berdasarkan tabel 4.5 , menunjukkan bahwa dari 128 sampel terdapat 

80 (62.5%) anak yang normal atau tidak mengalami stunting  dan sebanyak 48 

(37.5%) anak yang mengalami stunting. 

4) Perspektif budaya 

Distribusi frekuensi menurut perspektif budaya terdapat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 6 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perspektif Budaya di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 

Perspektif budaya Frekuensi Persentase (%) 
Tidak ada 75 58.6 

Ada 53 41.4 
Total 128 100.0 
Sumber: Data Primer, 2023 

 
Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa dari 128 sampel terdapat 75 

(58.6%) anak  tidak ada pengaruh perspektif budaya dan sebanyak 53(41.4%) 

anak ada pengaruh perspektif budaya. 
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5) Rangsangan Psikososial 

Distribusi frekuensi menurut rangsangan psikososial terdapat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4. 7  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Rangsangan 

Psikososial  di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 
Tahun 2023 

Rangsangan 
Psikososial 

Frekuensi Persentase (%) 

Baik 81 63.3 
Kurang 47 36.7 
Total 128 100.0 
Sumber : Data Primer, 2023 

 
Berdasarkan tabel 4.7 , menunjukkan bahwa dari 128 sampel terdapat 

81 (63.3%) anak yang memiliki rangsangan psikososial baik dan sebanyak 47 

(36.7%) anak yang memiliki rangsangan psikososial kurang. 

6) Kebersihan/ Hygiene 

Distribusi frekuensi menurut kebersihan/hygiene terdapat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4. 8  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebersihan/Hygiene  di 

Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 
Kebersihan/Hygiene Frekuensi Persentase (%) 

Baik 95 74.2 
Kurang 33 25.8 
Total 128 100.0 
Sumber : Data Primer, 2023 

 
Berdasarkan tabel 4.8 , menunjukkan bahwa dari 128 sampel terdapat 

95 (74,2%) anak yang memiliki kebersihan/ Hygiene baik dan sebanyak 33 

(25,8%) anak yang memiliki kebersihan/ Hygiene kurang. 
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7) Sanitasi Lingkungan 

Distribusi frekuensi menurut sanitasi lingkungan terdapat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4. 9  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Sanitasi Lingkungan  

di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 
Sanitasi lingkungan Frekuensi Persentase (%) 

Baik 117 91.4 
Kurang 11 8.6 
Total 128 100.0 
Sumber : Data Primer, 2023 

 
Berdasarkan tabel 4.9, menunjukkan bahwa dari 128 sampel terdapat 

117 (91.4%) anak yang memiliki sanitasi lingkungan baik dan sebanyak 11 

(8.6%) anak yang memiliki sanitasi lingkungan kurang. 

8) Pendapatan Keluarga 

Distribusi frekuensi menurut pendapatan keluarga terdapat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 4. 10 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendapatan Keluarga  di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 

Pendapatan keluarga Frekuensi Persentase (%) 
Tinggi  61 47.7 
Rendah 67 52.3 
Total 128 100.0 
Sumber : Data Primer, 2023 

 

Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa dari 128 sampel terdapat  

61 (47.7%) anak yang memiliki pendapatan keluarga tinggi dan sebanyak 67 

(52.3%) anak yang memiliki pendapatan keluarga rendah. 
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9) Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

Distribusi frekuensi menurut pemanfaatan pelayan kesehatan terdapat pada 
tabel berikut. 

Tabel 4. 11 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendapatan Keluarga  di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 

Pemanfaatan pelayanan kesehatan Frekuensi Persentase (%) 
Cukup  94 73.4 
Kurang 34 26.6 
Total 128 100.0 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.11, menunjukkan bahwa dari 128 sampel terdapat 

94 (73,4%) anak yang memiliki pemanfaatan pelayan kesehatan cukup dan 

sebanyak 34 ( 26,6%) anak yang memiliki pemanfaatan pelayan Kesehatan 

kurang. 

2. Hasil Bivariat 

a. Hubungan antara perspektif budaya dengan kejadian stunting 

Tabel 4. 12  
Distribusi Frekuensi Perspektif Budaya Dengan Kejadian Stunting di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 
Perspektif 

budaya 
Status stunting Total Nilai p 

Normal Stunting  

n % N % n % 
Tidak ada 45 60 30 40 75 100 0.487 

Ada 35 66 18 34 53 100 
Total 80 62.5 48 37.5 128 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.12 , menunjukan dari 75 sampel yang tidak ada 

pengaruh perspektif budaya terdapat  45 (60%) yang normal dan 30 (40%) 

sampel yang mengalami stunting. Sedangkan dari 53  sampel yang  ada 

pengaruh perspektif budaya terdapat 35 (66%) yang normal dan 34 (34%) yang 

mengalami stunting. 
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Berdasarkan uji statistik dengan uji Chi- Square didapatkan nilai p > 

0,05 atau (0,487) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan bermakna 

antara perspektif budaya dengan kejadian stunting. 

b. Hubungan antara rangsangan psikososial dengan kejadian 

stunting 

Tabel 4. 13  
Distribusi Frekuensi Perspektif Budaya Dengan Kejadian Stunting di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 
Rangsangan 
Psikososial 

Status stunting Total Nilai p 

Normal Stunting  

n % N % n % 
Baik  58 71.6 23 28.4 81 100 0.005 

Kurang 22 46.8 25 53.2 47 100 
Total 80 62.5 48 37.5 128 100 

Sumber : Data Primer, 2023 
 

Berdasarkan tabel 4.13, menunjukan dari 81 sampel yang memiliki  

rangsangan psikososial baik terdapat 58 (71.6%) yang normal dan 23 (28.4%) 

sampel yang mengalami stunting. Sedangkan dari  47 sampel memiliki  

rangsangan psikososial kurang terdapat 22 (46.8%) yang normal dan 25  

(53.2%) yang mengalami stunting. 

Berdasarkan uji statistik dengan uji Chi- Square didapatkan nilai p < 

0,05 atau (0,005) menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara 

rangsangan psikososial dengan kejadian stunting. 
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c. Hubungan antara kebersihan/hygiene dengan kejadian stunting 

Tabel 4. 14  
Distribusi Frekuensi Kebersihan/hygiene Dengan Kejadian Stunting di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 
Kebersihan/hy

giene 
Status stunting Total Nilai p 

Normal Stunting 

n % n % n % 
Baik 66 69.5 29 30.5 95 100 0.006 

Kurang 14 42.4 19 57.6 33 100 
Total 80 62.5 48 37.5 128 100 

Sumber : Data Primer, 2023 
 

Berdasarkan tabel 4.14 , menunjukan dari 95 sampel yang memiliki 

yang memiliki kebersihan/hygiene baik baik terdapat 66 (69,5%) yang normal 

dan 29 (30,5%) sampel yang mengalami stunting. Sedangkan dari 33 sampel 

yang memiliki kebersihan/hygiene kurang terdapat  14 (42,4%) yang normal 

dan 19 (57,6%) yang mengalami stunting. 

Berdasarkan uji statistik dengan uji Chi- Square didapatkan nilai p < 

0,05 atau (0,006) menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara 

kebersihan/hygiene dengan kejadian stunting. 

d. Hubungan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting 

Tabel 4. 15 

Distribusi Frekuensi Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Stunting di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 

Sanitasi 
Lingkungan 

Status stunting Total Nilai p 

Normal Stunting  

n % n % N % 
Baik  76 65 41 35 117 100 0.100 

Kurang 4 36.4 7 63.6 11 100 
Total 80 62.5 48 37.5 128 100 

Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.15 , menunjukan dari 117 sampel yang memiliki 

sanitasi lingkungan baik terdapat 75  (65%) yang normal dan  41 (35%) sampel 

yang mengalami stunting. Sedangkan dari 11 sampel yang memiliki sanitasi 

lingkungan kurang terdapat 4 (36.4%) yang normal dan 7 (63.6%) yang 

mengalami stunting. 

Berdasarkan uji statistik dengan uji Chi- Square didapatkan nilai p 

>0,05 atau (0,100) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan bermakna 

antara sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting. 

e. Hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian stunting 

Tabel 4. 16 

Distribusi Frekuensi Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Stunting di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 

Pendapatan 
Keluarga 

Status stunting Total Nilai p 

Normal Stunting  

n % n % n % 
Tinggi 45 73.8 16 26.2 61 100 0,012 

Rendah 35 52.2 32 47.8 67 100 
Total 80 62.5 48 37.5 128 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.16, menunjukan dari 128 sampel yang pendapatan 

keluarga tinggi terdapat  45  (73.8%) yang  normal dan  16(26.2%) sampel yang 

mengalami stunting. Sedangkan dari  sampel yang  pendapatan keluarga  rendah 

terdapat 35 (52.2%) yang normal dan 48 (37.5%) yang mengalami stunting. 

Berdasarkan uji statistik dengan uji Chi- Square didapatkan nilai p < 

0,05 atau (0,012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara 

pendapatan keluarga dengan kejadian stunting. 
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f. Hubungan antara pemanfaatan pelayan kesehatan dengan 

kejadian stunting 

Tabel 4. 17 

Distribusi Frekuensi Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Dengan Kejadian 
Stunting di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Tahun 2023 

Pemanfaatan 
Pelayanan 
Kesehatan 

Status stunting Total Nilai p 

Normal Stunting  

n % n % N % 
Cukup 59 62,8 35 37.2 94 100 0.918 

Kurang 21 61.8 13 38.2 34 100 
Total 80 62.5 48 37.5 128 100 

Sumber : Data Primer, 2023 
 

Berdasarkan tabel 4.17, menunjukan dari 94 sampel yang menggunakan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan cukup terdapat 59  (62,8%) yang normal dan 

35 ( 37,2%) sampel yang mengalami stunting. Sedangkan dari 34  sampel yang  

menggunakan pemanfaatan pelayanan kesehatan kurang terdapat 21 (61,8%) 

yang normal dan 13 (38,2%) yang mengalami stunting. 

Berdasarkan uji statistik dengan uji Chi- Square didapatkan nilai p > 

0,05 atau (0,088) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan bermakna 

antara pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan kejadian stunting. 
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C. Pembahasan 

1. Hubungan Perspektif Budaya Dengan Kejadian Stunting Pada Balita 

Usia 0-59 Bulan Di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten 

Bone 

Suatu masyarakat pasti memiliki budaya masing-masing, perbedaan 

budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat juga berbeda-beda. Permasalahan 

gizi masyarakat dapat disebabkan karena masih meyakini larangan terhadap 

makanan tertentu, budaya kebiasaan makan dan pola konsumsi pangan di 

masyarakat. Masalah pangan, makanan dan gizi sangat berkaitan dengan faktor 

lingkungan yang meliputi sosial, budaya, ekonomi, politik, pertanian, 

ketersediaan pangan, ataupun agama yang dianut oleh setiap masyarakat. Lebih 

spesifik lagi, masalah tersebut juga berkaitan dengan struktur dan jumlah 

penduduk, produksi pangan, penyediaan pangan, distribusi pangan, daya beli 

masyarakat, kesadaran masyarakat akan gizi (Husain et al, 2017).  

Masalah pola konsumsi pangan merupakan salah satu kajian dalam 

masalah pangan masyarakat. Sebagian besar masalah pola konsumsi pangan di 

masyarakat disebabkan karena sosial budaya di masyarakat yang meliputi 

pengetahuan, sikap, perilaku, norma, ilia dan kepercayaan yang dapat 

menyebabkan perubahan yang berkaitan dengan life style, prestasi, minat dan 

kesukaan di masyarakat (Mawarni, 2022). 

Hasil penelitian diperoleh dari 128 balita di Desa Maggenrang 

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, mayoritas balita tidak terpengaruh oleh 

perspektif budaya. Perspektif budaya ada dan tidak adanya dilihat dari 

pantangan makanan, pemberian ASI, budaya makan dalam keluarga.  
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Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan memakai uji Chi square 

didapatkan hasil nilai p = 0,487 artinya, tidak terdapat hubungan antara 

perspektif budaya dengan kejadian stunting pada balita usia 0-59 bulan. 

Menurut wawancara yang dilakukan terkait pantangan makanan didapatkan 

dari semua jawaban responden baik yang normal maupun stunting, tidak ada 

pantangan makanan yang diberikan kepada balita. Hal ini dapat menjadi salah 

satu penyebab tidak terdapat hubungan dalam variabel ini. 

Makanan yang pertama kali ibu berikan kepada anaknya berupa 

kolostrum. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara terdapat 91,4% responden 

yang menjawab pemberian makanan pertama diberikan berupa kolostrum. 

Menurut Supariasa et al (2012) mengatakan bahwa kolostrum memiliki 

manfaat besar bagi bayi. Hal ini karena memiliki kadar antibodi lebih tinggi 

dan dapat melindungi bayi sampai usia enam bulan dan menurunkan risiko 

penyakitnya.  Pemberian ASI oleh ibu dilakukan sampai anak balita berusia 24 

bulan.  

Dalam penelitian ini masih terdapat balita yang mengalami stunting 

padahal tidak ada pengaruh perspektif budaya yang terjadi. Dari 75 balita yang 

tidak ada pengaruh perspektif budaya, 30 balita mengalami stunting. Hal ini 

dapat disebabkan karena adanya faktor lain seperti pendidikan ibu. Berdasarkan 

data yang didapatkan 43% ibu balita merupakan tamatan SD. Pendidikan ibu 

dapat mempengaruhi pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada 

anaknya dikarenakan dalam keluarga masih ada yang menerapkan budaya 

makan. 



82 
 

 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lensoni et al., 

2022) yang dilakukan di di Gampong Meunasah Intan Kecamatan   Kuta   Baro   

Kabupaten Aceh Besar.  Berdasarkan hasil   analisis   statistik   didapatkan nilai 

p-value= 0,184  (p>0,05)  yang artinya tidak terdapat hubungan budaya \ 

dengan kejadian stunting. Dalam Qs Al-maidah/5: 88 Allah SWT berfirman : 

 

مِنُونَ    َ ٱلَّذِيَٰٓ أنَتمُ بِهۦِ مُؤأ  وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ
اِۚ لٗا طَي ِبا

ُ حَلََٰ ا رَزَقكَُمُ ٱللََّّ  وَكُلوُاْ مِمَّ

Terjemahan:“Dan makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu 
sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 
beriman kepadaNya” 

Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan yang dimaksud dengan kata makan 

dalam ayat ini adalah aktivitas manusia. Pemilihan kata makan tersebut 

merupakan kebutuhan pokok manusia juga karena makanan mendukung 

aktivitas manusia. Tanpa makanan manusia memiliki keadaan yang lemah dan 

tidak dapat melakukan aktivitas (Shihab, 2002). 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti berasumsi bahwa persepktif budaya 

tidak mempengaruhi keadaan status gizi anak, dimana digambarkan pada hasil 

penelitian anak yang memiliki perpektif budaya menunjukkan 34% anak 

mengalami stunting. Sedangkan yang tidak ada pengaruh perspektif budaya 

didominasi oleh anak yang memiliki tinggi badan normal. 
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2. Hubungan Rangsangan Psikososial Dengan Kejadian Stunting Pada 

Balita Usia 0-59 Bulan Di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone 

Supariasa et al (2012) menyatakan bahwa faktor psikososial yang 

mempengaruhi perkembangan anak adalah stimulasi (rangsangan), motivasi, 

ganjaran atau hukuman, kelompok sebaya, stress, lingkungan sekolah, cinta dan 

kasih sayang serta kualitas interaksi antara orang tua dan anak. Semua faktor 

ini saling terkait. Sebagai contoh, interaksi antara orang tua dan anak tentang 

makanan. Orang tua sebaiknya selalu memberikan perhatian khusus terhadap 

makan anak. Interaksi ini tidak ditentukan oleh lama waktu orang tua bertemu 

dengan anak, namun lebih bergantung pada kualitas interaksi, yaitu 

pemahaman akan kebutuhan masing-masing dan upaya untuk memenuhinya, 

yang didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang . 

Analisis univariat menunjukkan bahwa dari 128 balita Di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, mayoritas ibu memberikan 

rangsangan psikososial yang baik. Pola asuh baik atau buruk untuk anak mereka 

tergantung pada bagaimana ibu memberikan rangsangan, misalnya saat anak 

mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar seperti bermain, pengaturan 

tidur siang, serta cara pemberian makan pada anak. 

Berdasarkan hasil uji bivariat penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara rangsangan psikososial dengan kejadian 

stunting pada balita usia 0-59 bulan dengan nilai yang dihasilkan dari uji chi 

square nilai p < 0.05. Pada penelitian ini mayoritas responden memiliki 

rangsangan psikososial yang baik. Terdapat 81 anak yang memiliki rangsangan 
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psikososial yang baik. Hal ini berarti, ibu yang memberikan rangsangan yang 

baik akan memiliki dampak positif terhadap kondisi gizi anaknya. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan rangsangan 

psikososial yang baik memiliki 71,6% tinggi badan normal Di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Sedangkan terdapat 47 anak 

memiliki  rangsangan psikososial kurang dengan persentase anak yang 

memiliki status stunting sebanyak 53,2% anak.  

Dalam penelitian ini  dari 81 anak memiliki rangsangan psikososial 

yang baik terdapat 23 anak yang mengalami stunting. Berdasarkan hasil 

wawancara pada ibu balita, sekitar 70,3% ibu tidak memberikan dongeng atau 

cerita kepada anaknya.  Orang tua yang tidak memberikan dongeng kepada 

anaknya disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana cara 

memberikan rangsangan psikososial kepada anaknya salah satunya dengan 

memberikan dongen kepada anaknya. Hal ini juga dipengaruhi oleh Pendidikan 

ibu yang Mayoritas merupakan tamatan SD. Menurut Oktiawati et al (2020) 

mendongeng atau bercerita memiliki     peran     penting     dalam perkembangan     

emosional     anak     antara    lain; memperkaya  pengalaman  emosional  anak  

melalui konflik  emosi  yang  ada  dalam  tokoh-tokoh  yang terdapat   di   dalam   

cerita,   memberi   pemahaman tentang cara dalam mengatasi persoalan 

emosional karena   di   dalam   cerita   persoalan   diselesaikan dengan baik, 

melatih anak dalam mengekspresikan berbagai rasa, baik sedih, senang, 

bahagia, kecewa dan sebagainya. Memberikan dongeng kepada anak menjadi 

salah satu cara untuk menjalin ikatan antara ibu dan anak. Selain itu bercerita 

juga bersifat  menyenangkan,  tidak menggurui,  serta  dapat  mengembangkan  
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imajinasi anak. Alasan lain dikarenakan adanya batasan dalam memberikan 

liburan kepada anaknya. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dimana 56,3% 

responden tidak mempunyai waktu untuk berliburan dengan alasan liburan 

memakan pengeluaran yang banyak. Liburan merupakan cara yang bisa 

digunakan untuk merangsang otak dengan hal-hal baru yang mereka jumpai di 

tempat berwisata. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hidayah et al 

(2019) menunjukkan bahwa menggunakan uji chi square didapatkan nilai p 

value (0.000) dan pada nilai OR = 25.972 artinya terdapat hubungan antara 

rangsangan psikososial dengan kejadian stunting. Balita yang kurang baik 

dalam memperoleh rangsangan psikososial beresiko 25.972 kali lebih besar 

menyebabkan balita stunting dibandingkan yang memperoleh rangsangan 

psikososial dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti berasumsi bahwa ibu yang 

memberikan rangsangan psikososial yang baik pada anak berpengaruh positif 

kepada keadaan status gizi anak, dimana digambarkan pada hasil penelitian 

anak yang diberikan rangsangan psikososial yang baik menunjukkan 71,6% 

tinggi badan anak normal di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten 

Bone. Sedangkan anak yang kurang diberikan rangsangan psikososial di 

dominasi oleh anak yang mengalami stunting. 
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3. Hubungan Kebersihan/ Hygiene Dengan Kejadian Stunting Pada 

Balita Usia 0-59 Bulan Di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone 

Praktik kebersihan/hygiene merupakan kondisi yang membantu kita 

dalam memelihara kesehatan dan mencegah penyakit.Jika hygiene kita buruk 

dapat menyebabkan penyakit infeksi (diare dan cacingan) sehingga dapat 

mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit 

infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika 

kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan 

pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan maka dapat 

mengakibatkan stunting (Wulandari et al,2023).        

Berdasarkan hasil univariat didapatkan hasil dimana 

kebersihan/hygiene anak Di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten 

Bone mayoritas baik. Sedangkan hasil analisis bivariat menggunakan uji chi 

square menunjukkan adanya hubungan antara kebersihan/hygiene dengan 

kejadian stunting pada balita usia 0-59 bulan. Hasil penelitian menunjukkan 

anak balita yang mendapatkan kebersihan/hygiene yang baik dari ibunya 

mayoritas memiliki tinggi badan yang normal. Sedangkan anak balita yang 

kebersihan/hygiene dalam kategori kurang didominasi anak yang stunting. 

Pada penelitian ini ibu yang memberikan perhatian pada kondisi 

kebersihan/hygiene anak memberikan dampak yang positif kepada status gizi 

anak dan sebaliknya apabila kebersihan/hygiene anak balita tidak diperhatikan 

dengan baik maka akan berpengaruh pada status gizi anak.  
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  Nusantri Rusdi (2022) 

menunjukkan adanya hubungan antara hygiene dengan kejadian stunting pada 

balita.  Kebersihan diri maupun lingkungan berperan penting dalam tumbuh 

kembang anak. Kebersihan tubuh, makanan dan lingkungan berperan besar 

dalam pemeliharaan kesehatan yang akan mencegah penyakit penyakit infeksi 

sebagai faktor penyebab turunnya status gizi anaknya. 

Dalam penelitian ini terdapat 95 balita yang diperhatikan 

kebersihan/hygienenya dengan baik oleh ibunya namun masih terdapat balita 

yang mengalami stunting yaitu sebesar 29 anak balita. Hal ini disebabkan, 

menurut hasil wawancara, masih terdapat ibu yang belum membiasakan 

anaknya mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan serta 

sesudah memegang hewan. Terdapat 20,3% anak yang tidak mencuci 

tangannya setelah memegang hewan dan setelah bermain. Sedangkan terdapat 

18,8% anak tidak mencuci tangannya menggunakan sabun baik sebelum dan 

sesudah makan serta masih ada anak yang tidak mencuci tangannya 

menggunakan sabun setelah BAB yaitu sekitar 8,6%. Padahal tangan 

merupakan salah satu cara penyebaran berbagai penyakit yang masuk ke tubuh 

anak melalui debu atau udara. Jika tangan tidak dicuci dengan sabun setelah 

kontak langsung dengan kotoran manusia atau hewan atau cairan tubuh lainnya 

(seperti ingus, makanan/minuman yang terkontaminasi) maka bakteri, virus, 

dan parasit dapat ditularkan ke orang yang tidak diketahui. Saat tangan kotor, 

banyak penyakit berkembang biak di dalam tubuh. Mencuci tangan adalah 

salah satu cara untuk menghentikannya (Anisa, D.N. 2012). 
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Menurut islam, kebersihan merupakan hal yang penting untuk dijaga 

baik itu kebersihan diri maupun lingkungan. Orang yang mengesakan diri untuk 

menjaga kebersihan maka akan dicintai Oleh Allah SWT, dalam Qs Al-

Baqarah/2: 222 Allah SWT berfirman : 

رِينَ    مُتطََه ِ بِينَ وَيحُِبُّ ٱلأ َ يحُِبُّ ٱلتَّوََّٰ  ....إِنَّ ٱللََّّ

Terjemahan : “ Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 

orang-orang yang mensucikan/membersihkan diri” 

 

Baik dari hadas maupun dari najis. Dalam ayat ini terdapat dalil 

disyariatkan bersuci secara mutlak, karena Allah menyukai orang yang suci. 

Oleh karena itu, suci merupakan syarat sahnya shalat dan thawaf . Termasuk 

suci pula adalah suci maknawi, dalam arti suci dari akhlak yang buruk, sifat 

yang jelek dan perbuatan yang hina. 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti berasumsi bahwa ibu yang 

memberikan kebersihan/hygiene yang baik pada anak berpengaruh positif 

kepada keadaan status gizi anak, dimana digambarkan pada hasil penelitian 

anak yang diberikan kebersihan/hygiene  yang baik menunjukkan 69,5%  tinggi 

badan anak normal di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 

Sedangkan anak yang kurang diberikan kebersihan/hygiene di dominasi oleh 

anak yang mengalami stunting. 
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4. Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Stunting Pada 

Balita Usia 0-59 Bulan Di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone 

Rumah adalah salah satu persyaratan pokok bagi kehidupan manusia. 

Rumah sehat harus mempunyai fasilitas-fasilitas seperti penyediaan air bersih 

yang cukup. pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), 

pembuangan sampah, fasilitas dapur, dan ruang berkumpul keluarga. Di 

samping fasilitas-fasilitas tersebut, ada fasilitas yang perlu di adakan tersendiri 

untuk rumah pedesaan yakni gudang dan kandang ternak (Notoatmodjo, 2007). 

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone diperoleh berdasarkan mayoritas sanitasi lingkungan yang 

didapatkan anak baik di dalam rumah maupun dilingkungan sekitarnya 

dikategorikaan baik. Dari hasil uji bivariat menggunakan uji  chi square  

didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara sanitasi lingkungan dengan 

kejadian stunting pada balita usia 0-59 bulan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mayoritas anak balita mendapatkan sanitasi lingkungan yang baik 

sehingga sekitar 65% anak balita memiliki tinggi badan yang normal. Maka 

dalam penelitian ini rumah atau lingkungan yang baik berdampak positif 

terhadap status gizi anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Leksono et al (2021) menunjukkan hasil uji statistik hubungan sanitasi 

lingkungan dengan kejadian stunting pada anak didapatkan p-value sebesar 

0,0603 yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara sanitasi 

lingkungan dengan kejadian stunting pada anak di Kelurahan Muarasari. 
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Dalam penelitian ini terdapat 117 anak balita yang mendapatkan 

sanitasi lingkungan yang baik namun terdapat sekitar 41 anak balita mengalami 

stunting. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor lain seperti pendapatan 

keluarga. Dalam penelitian ini masih ada responden yang tidak memiliki 

jamban. Terdapat 9,4% responden yang tidak memiliki jamban. Alasannya 

karena pendapatan keluarga yang dihasilkan rendah sehingga pembuatan 

jamban tidak dilakukan. Pendapatan yang dihasilkan hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Responden yang tidak memiliki jamban 

melakukan pembuangan air besar dilakukan di belakang rumah atau kebun. 

Sesekali mereka membuang air besar dengan menumpang kepada tetangganya. 

Akibat dari perilaku buang air besar sembarangan ini berdampak  negatif pada 

kesehatan keluarga. Selain itu, terdapat 57% responden yang menempatkan 

septic tank dengan sumur tidak sesuai jarak yang telah dianjurkan yaitu 10 

meter. Hal ini juga dapat  mencemari air yang akan digunakan sehingga bisa 

menyebabkan gangguan kesehatan. 

Hal ini juga sudah dijelaskan dalam sebuah hadist Riwayat Abu Daud 

bagaimana ajaran islam dalam menjaga lingkungan seperti kencing, buang air 

besar dan sebab-sebab lainnya yang dapat mengotori sumber air. Rasulullah 

saw bersabda : 

 اتَّقوُا الْمَلَ عِنَ الثَّلَ ثةََ الْبَرَازَ فيِ الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِ لِ   

 

Terjemahan :“Jauhilah tiga macam perbuatan yang dilaknat ; buang air besar di 

sumber air, ditengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh.” HR. Abu Dawud 

no. 26 dan dihasankan oleh al Albani)  
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Berdasarkan hasil penelitian peneliti berasumsi bahwa  ibu yang tidak 

memperhatikan kondisi sanitasi lingkungan baik didalam rumah dan 

dilingkungan  sekitar  anak  dapat mempengaruhi  keadaan  status  gizi  anak, 

dimana  digambarkan  pada  hasil  penelitian ini   yang   termasuk   dalam   

kategori  kurang  dalam  kondisi  sanitasi  lingkungan  menunjukkan  63,6%  

anak mengalami stunting di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten 

Bone.  Sedangkan  kondisi  sanitasi  lingkungan  yang baik  didominasi oleh 

balita yang memiliki tinggi badan normal.  

5. Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Stunting Pada 

Balita Usia 0-59 Bulan Di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone 

Pendapatan yang diperoleh oleh suatu keluarga memiliki keterkaitan 

dengan kemampuan yang dimiliki rumah tangga tersebut untuk dapat 

memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik primer, sekunder, maupun 

tersier. Hal  ini  juga  berpengaruh  pada  daya  beli masyarakat,  keluarga  

dengan  pendapatan  kurang  maka  daya  beli  terhadap  jenis  pangan tertentu 

juga rendah, berbeda dengan keluarga dengan pendapatan yang cukup atau 

tinggi maka  daya  beli  juga  akan  tinggi  sehingga  kebutuhan  akan  gizi  

terpenuhi (Wirjaatmadja  & Adriani, 2012). Status  ekonomi  yang kurang akan  

berdampak terhadap  status  gizi  anak ,  anak  bisa menjadi  kurus  maupun  

pendek (UNICEF,  2013). 

Analisis univariat menunjukkan bahwa dari 128 balita Di Desa 

Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, mayoritas responden 

berpendapatan rendah. Berdasarkan hasil uji bivariat penelitian ini 
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menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pendapatan keluarga 

dengan kejadian stunting pada balita usia 0-59 bulan dengan nilai yang 

dihasilkan dari uji chi square nilai p < 0.05. Pada penelitian ini mayoritas 

responden memiliki pendapatan yang rendah sehingga masih terdapat balita 

yang mengalami stunting. Pendapatan keluarga yang rendah dapat 

mempengaruhi ketersediaan pangan dalam keluarga. Selain itu, pendapatan 

yang diterima tidak sepenuhnya dibelanjakan untuk kebutuhan makanan pokok.  

Dalam penelitian ini terdapat responden yang memiliki pendapatan 

keluarga tinggi namun masih ada balita yang mengalami stunting. Sekitar 16 

balita mengalami stunting dari 61 balita yang  memiliki pendapatan yang tinggi. 

Hal ini dapat disebabkan oleh faktor lain seperti perspektif budaya dan jumlah 

anggota keluarga. Dalam perspektif budaya didapatkan hasil wawancara sekitar 

57% menjawab adanya lauk yang berbeda dalam satu keluarga. faktor 

pembagian makanan yang kurang adil dapat juga mengakibatkan balita tersebut 

mendapatkan jumlah makanan yang kurang, sehingga asupan gizinya tidak 

terjamin. Selain itu, pola asuh yang salah seperti membiasakan anak yang lebih 

tua mendapatkan jumlah makanan atau asupan gizi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan anak yang lebih muda (balita) dapat juga menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada balita.  

Faktor lain dapat terjadi karena jumlah anggota keluarga yang 

berpengaruh pada pola pertumbuhan anak dan balita dalam suatu keluarga. 

Jumlah anggota keluarga yang besar namun tidak diimbangi dengan 

peningkatan pendapat keluarga akan menyebabkan pendistribusian makanan 

yang tidak merata. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustin & 
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Rahmawati (2021) yang menyatakan pendapatan keluarga sangat berpengaruh 

pada status gizi balita terutama pada balita stunting. 

Adapun hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 

Aisyah Ra :  

ِ صَلَّى  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دخََلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأةَُ أبَِي سُفْيَانَ عَلىَ رَسُولِ اللََّّ

أبََا سُ  إِنَّ   ِ رَسُولَ اللََّّ يَا  فَقَالَتْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ مِنْ  اللََّّ يعُْطِينِي  لََ  شَحِيحٌ  رَجُلٌ  فْيَانَ 

النَّفَقَةِ مَا يكَْفِينِي وَيكَْفِي بَنِيَّ إلََِّ مَا أخََذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فهََلْ عَليََّ فيِ ذلَِكَ 

بِ  مَالِهِ  مِنْ  وَسَلَّمَ خُذِي  عَلَيْهِ   ُ صَلَّى اللََّّ  ِ فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ جُنَاحٍ  مَا  مِنْ  الْمَعْرُوفِ 

 يكَْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ  

 

Artinya : Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah istri Abu Sufyan 

masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah 

sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak 

memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa 

yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya 

berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah 

olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu 

dan anak-anakmu (HR. muslim Nomor 3233) 

Berdasarkan dalil yang dikemukakan di atas, Imam al -Syafi’i 

berpendapat bahwa kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya adalah 

memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal.. Di samping pendapat 

tersebut, Umar Qadir bin Umar al-Syaibani dan Ibrahim bin Muhammad bin 

Dhiwyan dalam mazhab Hanbali menyatakan bahwa umat Islam telah sepakat 

mewajibkan para suami untuk menafkahi isteri dan anak -anaknya apabila 

keduanya telah dewasa dan isteri tidak nusuz. (Mamfaluthy al-fuadhil ma'az, 

2002). 
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Berdasarkan hasil penelitian peneliti berasumsi bahwa keluarga yang 

mempunyai pendapatan keluarga yang tinggi berpengaruh positif kepada 

keadaan status gizi anak, dimana digambarkan pada hasil penelitian ini yang 

termasuk pendapatan keluarga yang tinggi menunjukkan 73,8% tinggi badan 

anak normal di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. 

Sedangkan keluarga yang memiliki pendapatan rendah masih terdapat yang 

mengalami stunting. 

6. Hubungan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Dengan Kejadian 

Stunting Pada Balita Usia 0-59 Bulan Di Desa Maggenrang Kecamatan 

Kahu Kabupaten Bone 

Pelayanan  kesehatan  adalah akses atau   keterjangkauan   anak   dan   

keluarga terhadap  upaya  pencegahan  penyakit  dan pemeliharaan  kesehatan  

seperti  imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, 

penimbangan anak, penyuluhan    kesehatan    dan   gizi,    serta sarana    

kesehatan    yang    baik    seperti posyandu,  puskesmas,  praktek  bidan  atau 

dokter dan rumah sakit. Tidak terjangkaunya pelayanan kesehatan (karena    

jauh    dan    atau    tidak    mampu membayar),   kurangnya   pendidikan   dan 

pengetahuan merupakan kendala masyarakat  dan  keluarga  memanfaatkan 

secara   baik   pelayanan   kesehatan   yang tersedia.Hal   ini   dapat   berdampak   

juga pada status gizi anak (Suriani et al., 2020). 

Hasil penelitian di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten 

Bone diperoleh pola asuh berdasarkan pemanfaatan pelayanan kesehatan dari 

128 anak balita mayoritas responden memiliki pemanfaatan pelayanan 

kesehatan yang cukup. Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan memakai uji 



95 
 

 

chi square didapatkan hasil yang menyatakan tidak adanya hubungan  yang 

bermakna antara pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan kejadian stunting 

pada balita usia 0-59 bulan.  

Dari hasil penelitian ini menunjukkan pemanfaatan pelayanan 

kesehatan yang ada di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone 

sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden Ketika 

wawancara dimana sekitar 75,8% responden membawa anaknya ke posyandu 

untuk ditimbang dan melakukan pengukuran tinggi badan pada anak balitanya 

serta pemeriksaan kesehatan yang lainnya. Hasil wawancara dengan responden 

dengan hasil yang didapatkan sebesar  16,4%  tidak membawa anaknya ke 

pelayanan kesehatan dan alternatif dilakukan dengan pengobatan sendiri. Hal 

ini terbukti dengan jawaban responden dimana sebesar 16,4% responden 

memberikan obat kepada anaknya tanpa resep dari dokter. 

Merujuk pada hasil penelitian ini terdapat responden yang pemanfaatan 

pelayanan kesehatan digunakan dengan cukup namun masih ada anak yang 

mengalami stunting. Dari 94 anak yang pemanfaatan pelayanan kesehatannya 

cukup 35 balita mengalami stunting. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden anak balita yang mengalami stunting ini dapat disebabkan ibu yang 

tidak membawa buku KMS Ketika datang ke posyandu sehingga balita sulit 

untuk diketahui perkembangannya. Hal ini terbukti dengan jawaban responden 

sekitar 53,9% ibu yang tidak membawa buku KMS  Ketika ke posyandu. Untuk 

mengetahui keadaan gizi dan mengenali apakah tumbuh normal telah di 

kembangkan KMS sebagai alat sederhana yang mudah digunakan masyarakat. 

Berdasarkan data KMS, orang tua balita dapat segera meminta pertolongan 
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kepada kader dan petugas kesehatan di posyandu apabila berdasarkan KMS 

anak mempunyai masalah pertumbuhan (Departemen Kesehatan RI, 2009). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dengan hasil yang 

didapatkan sebesar 16,4% tidak membawa anaknya ke pelayanan kesehatan dan 

alternatif dilakukan dengan pengobatan sendiri. Hal ini terbukti dengan 

jawaban responden dimana sebesar 16,4% responden memberikan obat kepada 

anaknya tanpa resep dari dokter. Pemberian obat dilakukan secara tradisional. 

Hal ini dibuktikan dari jawaban responden sekitar 39,1% responden 

memberikan obat tradisional kepada anaknya ketika anaknya sakit. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adha et al 

(2021) yang menyatakan tidak adanya hubungan antara pemanfaatan pelayanan 

kesehatan dengan kejadian stunting pada balita, dengan nilai p value = 0,228. 

Bagi umat muslim diharapkan memiliki kemampuan untuk memilih dan 

memilah hal yang bersifat baik dan dapat memberikan maslahah bagi dirinya 

dan orang lain, serta bisa menjauhkan diri dari kemudharatan. Allah SWT 

dalam Qs Al-Maidah/5: 105 berfirman : 

 

تمُأِۚ إِلَ  تدَيَأ ن ضَلَّ إِذاَ ٱهأ كُم مَّ ۖۡ لََ يَضُرُّ كُمأ أنَفسَُكُمأ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيأ
َٰٓ جِعكُُمأ  يََٰ ِ مَرأ ى ٱللََّّ

مَلوُنَ    ا فَيُنَب ِئكُُم بمَِا كُنتمُأ تعَأ  جَمِيعا

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu: tiadalah orang 
yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat 
petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Maka Dia akan 
menerapkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.  

Dari Surah tersebut kita diperintahkan untuk menaga diri begitupun dengan 

anggota keluarga yang lain agar senantiasa merawat diri. Apabila kita sakit dan 
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membutuhkan perawatan sebaiknya segera mengunjungi tempat pelayanan 

kesehatan agar dapat ditangani oleh orang-orang yang telah ahli dibidangnya. 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti berasumsi bahwa ibu yang tidak 

memanfaatkan   pelayanan   kesehatan secara baik  akan    berpengaruh    kepada  

status gizi anak, dimana digambarkan pada hasil penelitian ini yang termasuk 

dalam kategori kurang dalam pemanfaatan pelayanan   kesehatan    

menunjukkan 38,2%  anak mengalami stunting di Desa Maggenrang 

Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Sedangkan kondisi pemanfaatan pelayanan 

kesehatan yang cukup di dominasi oleh balita yang memiliki tinggi badan yang 

normal. 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini : 

1. Tidak terdapat hubungan antara perspektif budaya dengan kejadian stunting 

pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone. 

2. Terdapat hubungan antara rangsangan psikososial dengan kejadian stunting 

pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone. 

3. Terdapat hubungan antara kebersihan/hygiene dengan kejadian stunting 

pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone. 

4. Tidak terdapat hubungan antara sanitasi lingkungan dengan kejadian 

stunting pada balita usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone. 

5. Terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian stunting 

pada balita usia 0- 59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone. 

6. Tidak terdapat hubungan antara pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan 

kejadian stunting pada usia 0-59 bulan di Desa Maggenrang Kecamatan 

Kahu Kabupaten Bone. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu 

Kabupaten Bone, maka ada beberapa saran yang diberikan diantaranya : 

1. Diharapkan di semua sektor / instansi  lebih memperhatikan status ekonomi 

masyarakat di tempat dengan pemberdayaan dibidang usaha kecil bagi ibu 

– ibu rumah tangga yang akan dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi 

keluarga dan juga meningkatkan derajat kesehatan keluarga, melalui 

terpenuhinya kebutuhan pangan di rumah tangga guna menurunkan 

kejadian stunting di wilayah tersebut. 

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan rangsangan 

psikososial yang diberikan kepada anak serta praktik kebersihan 

diri/hygiene yang perlu ditingkatkan.  

3. Diharapkan peneliti selanjutnya meneliti faktor lainnya yang menyebabkan 

kejadian stunting, misalnya pengetahuan, pola asuh terkait praktik 

pemberian makan pada anak balita dan lain sebagainya. 
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LAMPIRAN 1 

 

Informed Consent 

 

INFORMED CONSENT 

LEMBAR PERMOHONAN UNTUK MENJADI RESPONDEN 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu 

Di Tempat 

Dengan hormat,  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : Andi Ulfa Febrianti  

Nim  : 70200119009 

Alamat  : Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone 

 Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar akan melakukan kegiatan penelitian 

dalam rangka penyusunan skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) 

pada Program Studi Kesehatan Masyarakat ini. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Analisis Faktor Kejadian Stunting 

Pada Balita Usia 0-59 Bulan di Desa Maggenrang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”. Untuk itu 

saya memohon kesediaan Bapak/I serta Saudara/I untuk menjadi responden dalam penelitian ini, 

kerahasiaan dan identitasnya akan saya jaga dan hanya digunakan untuk kepentinan penelitian 

saja. 

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaan bapak/i saudara/i, saya ucapkan banyak 

terima kasih. 

Bone,   April 2023 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 : Kuesioner 

 

KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS FAKTOR KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 0-59 BULAN DI 

DESA MAGGENRANG KECAMATAN KAHU  

KABUPATEN BONE 

PEWAWANCARA  

HARI/TANGGAL  

IDENTITAS RESPONDEN  

No. Responden  

Nama  

Umur  

Pendidikan Terakhir 1. Tidak Sekolah 

2. SD/Sederajat 

3. SMP/Sederajat 

4. SMA/Sederajat 

5. Diploma 

6. Sarjana 

Pekerjaan  

Pendapatan Rumah Tangga per-Bulan  

IDENTITAS ANAK  

Nama  

Umur          Bulan 

Jenis Kelamin 1. [    ] Laki-Laki 

2. [    ] Perempuan 

Tinggi Badan           Cm 

Tanggal Pengukuran       /     /2023 

Panjang Lahir (Lihat KMS)           Cm 

Berat Lahir (Lihat KMS)           Kg 

Riwayat Penyakit Infeksi 3 Bulan 

Terakhir 

 



A. Perspektif Budaya 

1. Apakah ada pantangan untuk anak ibu terhadap makanan tertentu? 

a. Ya (Jika ya, sebutkan) 

b.Tidak 

2. Apakah ada obat tradisional yang ibu berikan kepada anak ibu ketika sakit? 

a. Ya (Jika ya, sebutkan) 

b.Tidak 

3. Menurut ibu apakah makanan pantangan dapat menyebabkan penurunan berat badan 

pada anak? 

a. Ya 

b. Tidak  

4. Makanan apa yang pertama kali ibu berikan ketika bayi?  

    a. Air susu ibu yang pertama kali keluar (kolostrum)  

    b. Susu formula  

5. Sampai usia berapa ibu memberikan ASI saja pada bayi?  

    a. 6 bulan                    b. < 6 bulan 

6. Apakah ibu memberikan makanan tambahan kepada bayi selain ASI pada usia kurang 

dari 6 bulan?  

    a. Ya                b. Tidak 

7. Apakah ibu memberikan ASI Ekslusif selama 24 bulan?  

    a. Ya                   b. tidak 

8. Apakah di rumah ibu menerapkan tradisi makan dimana tidak diperbolehkan makan 

terlebih dahulu jika ayah/kepala keluarga belum makan?  

    a. Ya                    b. tidak           

9. Apakah di rumah ibu lauk dan porsi makan berbeda antara ayah atau anak laki-laki 

dengan anak perempuan?  

    a. Ya                     b. tidak 

10. Apakah daging sapi, kambing dan ayam hanya dikomsumsi pada perayaan tertentu di 

lingkungan ibu?  

      a. Ya                           b. tidak  

 



B. Rangsangan Psikososial 

1. Apakah ibu selalu mendongengkan atau bercerita pada anak?  

    a. Ya              b. tidak  

2. Apakah ibu selalu menganjurkan anak agar tidur siang?  

    a. Ya              b. tidak  

3. Apakah ibu selalu mempunyai waktu untuk berliburan dengan anak?  

    a. Ya              b. tidak  

4. Apakah ibu membiarkan anak bermain dengan teman-temannya? 

    a. Ya              b. tidak  

5. Apakah ibu menyediakan mainan untuk anak?  

    a. Ya              b. tidak  

6. Apakah ibu mendampingi atau menyuapi anak untuk makan?  

    a. Ya              b. tidak 

7. Bila anak menghabiskan makanannya, ibu memuji dan mencium anak? 

    a. Ya              b. tidak  

8. Apakah ibu selalu merespon anak ketika berceloteh?  

    a. Ya              b. tidak 

9. Apakah ibu memberikan hukuman bila anak melakukan kesalahan?  

    a. Ya              b. tidak  

10. Selain ibu ada sanak saudara yang menjaga anak? 

      a. Ya              b. tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Kebersihan/Hygiene 

1. Apakah ibu mencuci piring dan gelas dengan air dan sabun? 

    a. Ya              b. tidak  

2. Berapa kali ibu memandikan anak dalam satu hari?  

    a. ≥ 2 kali      b. < 2 kali 

3. Berapa kali ibu menggosok gigi atau mulut anak?  

    a. ≥ 2 kali                       b. < 2 kali 

4. Apakah balita/anak mencuci tangan dengan sabun setiap kali tangan kotor (setelah 

bermain, kontak denga hewan dan lain-lain?  

    a. Ya              b. tidak  

5. Apakah anak ibu sebelum dan sesudah makan selalu mencuci tangan  dengan sabun?  

    a. Ya              b. tidak  

6. Bila anak sedang bermain diluar rumah, apakah anak memakai alas kaki?  

    a. Ya              b. tidak 

7. Apakah kasur dan bantal anak dibersihkan atau dijemur?  

    a. Ya              b. tidak 

8. Apakah ibu menggunakan air bersih dan tawar untuk dimasak?  

    a. Ya              b. tidak 

9. Apakah ibu dan keluarga terutama anak ibu mengomsumsi air yang belum di masak? 

     a. Ya              b. tidak 

10. Apakah setelah anak BAB ibu selalu mencuci tangan hanya dengan air mengalir? 

     a. Ya              b. tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Sanitasi Lingkungan  

1. Apakah ibu mempunyai saluran pembuangan air limbah dirumah?  

    a. Ya               b. tidak  

2. Apakah ibu mempunyai jamban keluarga didalam rumah?  

    a. Ya               b. tidak  

3. Apakah dirumah ibu ada tempat pembuangan sampah?  

    a. Ya               b. tidak  

4. Apakah rumah ibu mempunyai ventilasi yang cukup (baik)?  

    a. Ya               b. tidak  

5. Apakah lantai rumah ibu terbuat dari semen?  

    a. Ya               b. tidak  

6. Apakah ibu menampung air bersih untuk memasak?  

    a. Ya               b. tidak  

7. Apakah tempat penampungan air didalam rumah ibu tertutup?  

    a. Ya               b. tidak  

8. Apakah ibu membersihkan tempat-tempat penampungan air minimal 1 kali seminggu?  

    a. Ya               b. tidak 

9. Apakah jarak sumber air (sumur) dengan septic tank ibu kurang dari 10 meter? 

     a. Ya               b. tidak 

10. Apakah di jamban ibu sudah tersedia air dan sabun untuk cuci tangan? 

     a. Ya               b. tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

1. Apakah ibu rutin membawa anak ibu ke posyandu untuk ditimbang? 

    a. Ya             b. tidak  

2. Apakah ibu membawa KMS bila datang ke posyandu?  

    a. Ya             b. tidak  

3. Apakah anak ibu mendapatkan imunisasi lengkap?  

    a. Ya             b. tidak  

4. Apakah ibu langsung membawa anak ke pelayanan kesehatan terdekat jika anak sakit?  

    a. Ya             b. tidak  

Jika Ya , pelayanan kesehatan apa yang ibu sering kunjungi?  

    a. Puskesmas                b. Rumah Sakit  

    c. Praktek Bidan           d. Praktek Dokter  

Jika Tidak, upaya apa yang ibu lakukan untuk kesembuhan anak  

    a. Diobati sendiri          b. Kedukun  

5. Apakah ibu langsung memberikan obat untuk anak bila anak sakit?  

    a. Ya               b. tidak  

6. Apakah obat yang ibu berikan kepada anak ketika sakit telah diresepkan oleh dokter? 

    a. Ya                b. tidak 

7. Apakah ibu pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan dan gizi?  

    a. Ya                b. tidak 

8. Ibu menghindari untuk ikut berpartisipasi saat ada kegiatan posyandu, puskesmas 

ataupun pelayanan kesehatan lainnya? 

      a. Ya              b. tidak 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 : Hasil Univariat 

Umuribu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 60 46.9 46.9 46.9 

31-40 65 50.8 50.8 97.7 

41-50 3 2.3 2.3 100.0 

Total 128 100.0 100.0  

 

Umuranak 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-20 BULAN 40 31.3 31.3 31.3 

21-40 BULAN 45 35.2 35.2 66.4 

41-60 BULAN 43 33.6 33.6 100.0 

Total 128 100.0 100.0  

 

Jkanak 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 51 39.8 39.8 39.8 

perempuan 77 60.2 60.2 100.0 

Total 128 100.0 100.0  

 

 



Stunting 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid normal 80 62.5 62.5 62.5 

stunting 48 37.5 37.5 100.0 

Total 128 100.0 100.0  

 

P.budaya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak ada 75 58.6 58.6 58.6 

Ada 53 41.4 41.4 100.0 

Total 128 100.0 100.0  

 

R.Psik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 81 63.3 63.3 63.3 

kurang 47 36.7 36.7 100.0 

Total 128 100.0 100.0  

 

 

 

 

 



K.Hygine 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 95 74.2 74.2 74.2 

kurang 33 25.8 25.8 100.0 

Total 128 100.0 100.0  

 

S.Link 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 117 91.4 91.4 91.4 

kurang 11 8.6 8.6 100.0 

Total 128 100.0 100.0  

 

PPK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid cukup 

94 

 

 

 

73.4 

73.4 73.4 

kurang 34 26.6 26.6 100.0 

Total 128 100.0 100.0  

 

 

 



 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 55 43.0 43.0 43.0 

SMP 24 18.8 18.8 61.7 

SMA 43 33.6 33.6 95.3 

SARJANA 6 4.7 4.7 100.0 

Total 128 100.0 100.0  

 

P.Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 61 47.7 47.7 47.7 

Rendah 67 52.3 52.3 100.0 

Total 128 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4 : Hasil Bivariat 

P.budaya * stunting Crosstabulation 

 

stunting 

Total normal stunting 

P.budaya tidak ada Count 45 30 75 

Expected Count 46.9 28.1 75.0 

% within P.budaya 60.0% 40.0% 100.0% 

% of Total 35.2% 23.4% 58.6% 

ada Count 35 18 53 

Expected Count 33.1 19.9 53.0 

% within P.budaya 66.0% 34.0% 100.0% 

% of Total 27.3% 14.1% 41.4% 

Total Count 80 48 128 

Expected Count 80.0 48.0 128.0 

% within P.budaya 62.5% 37.5% 100.0% 

% of Total 62.5% 37.5% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .483a 1 .487   

Continuity Correctionb .260 1 .610   

Likelihood Ratio .485 1 .486   

Fisher's Exact Test    .579 .306 

Linear-by-Linear Association .479 1 .489   

N of Valid Cases 128     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.88. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

R.Psik * stunting Crosstabulation 

 

stunting 

Total normal stunting 

R.Psik baik Count 58 23 81 

Expected Count 50.6 30.4 81.0 

% within R.Psik 71.6% 28.4% 100.0% 

% of Total 45.3% 18.0% 63.3% 

kurang Count 22 25 47 

Expected Count 29.4 17.6 47.0 

% within R.Psik 46.8% 53.2% 100.0% 

% of Total 17.2% 19.5% 36.7% 

Total Count 80 48 128 



Expected Count 80.0 48.0 128.0 

% within R.Psik 62.5% 37.5% 100.0% 

% of Total 62.5% 37.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.803a 1 .005   

Continuity Correctionb 6.780 1 .009   

Likelihood Ratio 7.739 1 .005   

Fisher's Exact Test    .008 .005 

Linear-by-Linear Association 7.742 1 .005   

N of Valid Cases 128     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.63. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 

 

 

 



K.Hygine * stunting Crosstabulation 

 

stunting 

Total normal stunting 

K.Hygine Baik Count 66 29 95 

Expected Count 59.4 35.6 95.0 

% within K.Hygine 69.5% 30.5% 100.0% 

% of Total 51.6% 22.7% 74.2% 

Kurang Count 14 19 33 

Expected Count 20.6 12.4 33.0 

% within K.Hygine 42.4% 57.6% 100.0% 

% of Total 10.9% 14.8% 25.8% 

Total Count 80 48 128 

Expected Count 80.0 48.0 128.0 

% within K.Hygine 62.5% 37.5% 100.0% 

% of Total 62.5% 37.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.646a 1 .006   

Continuity Correctionb 6.535 1 .011   

Likelihood Ratio 7.474 1 .006   

Fisher's Exact Test    .007 .006 

Linear-by-Linear Association 7.586 1 .006   

N of Valid Cases 128     



 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.38. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

S.Link * stunting 

 

stunting 

Total normal stunting 

S.Link baik Count 76 41 117 

Expected Count 73.1 43.9 117.0 

% within S.Link 65.0% 35.0% 100.0% 

% of Total 59.4% 32.0% 91.4% 

kurang Count 4 7 11 

Expected Count 6.9 4.1 11.0 

% within S.Link 36.4% 63.6% 100.0% 

% of Total 3.1% 5.5% 8.6% 

Total Count 80 48 128 

Expected Count 80.0 48.0 128.0 

% within S.Link 62.5% 37.5% 100.0% 

% of Total 62.5% 37.5% 100.0% 

 

 

 



 

P.Keluarga * stunting Crosstabulation 

 

stunting 

Total normal stunting 

P.Keluarga Tinggi Count 45 16 61 

Expected Count 38.1 22.9 61.0 

% within P.Keluarga 73.8% 26.2% 100.0% 

% of Total 35.2% 12.5% 47.7% 

Rendah Count 35 32 67 

Expected Count 41.9 25.1 67.0 

% within P.Keluarga 52.2% 47.8% 100.0% 

% of Total 27.3% 25.0% 52.3% 

Total Count 80 48 128 

Expected Count 80.0 48.0 128.0 

% within P.Keluarga 62.5% 37.5% 100.0% 

% of Total 62.5% 37.5% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.13. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.316a 1 .012   

Continuity Correctionb 5.431 1 .020   

Likelihood Ratio 6.409 1 .011   

Fisher's Exact Test    .017 .010 

Linear-by-Linear Association 6.267 1 .012   

N of Valid Cases 128     

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.507a 1 .061   

Continuity Correctionb 2.394 1 .122   

Likelihood Ratio 3.375 1 .066   

Fisher's Exact Test    .100 .063 

Linear-by-Linear Association 3.480 1 .062   

N of Valid Cases 128     



a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.88. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

PPK * stunting Crosstabulation 

 

stunting 

Total Normal stunting 

PPK cukup Count 59 35 94 

Expected Count 58.8 35.3 94.0 

% within PPK 62.8% 37.2% 100.0% 

% of Total 46.1% 27.3% 73.4% 

kurang Count 21 13 34 

Expected Count 21.3 12.8 34.0 

% within PPK 61.8% 38.2% 100.0% 

% of Total 16.4% 10.2% 26.6% 

Total Count 80 48 128 

Expected Count 80.0 48.0 128.0 

% within PPK 62.5% 37.5% 100.0% 

% of Total 62.5% 37.5% 100.0% 

 

 

 

 

 

 



Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .011a 1 .918   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .011 1 .918   

Fisher's Exact Test    1.000 .538 

Linear-by-Linear Association .011 1 .918   

N of Valid Cases 128     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.75. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal 

 



 

Surat Pengajuan Kode Etik 

 

 



Kode Etik 

 

 



Surat Izin Penelitian 

 



Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

 

 



Dokumentasi 

         

 

   

 

            


