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HUBUNGAN POLA KONSUMSI SERAT DENGAN STATUS GIZI PADA 
ANAK USIA SEKOLAH DASAR 

Ilma Aminah Armin1, Arlina Wiyata Gama2, Henny Fauziah3, Andi 
Tihardimanto4, Muh. Sadik Sabry5 

 

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar 

 

ABSTRAK 

 

Status gizi merupakan keseimbangan kebutuhan zat gizi yang bertujuan 
untuk pemeliharaan fungsi normal tubuh, pemeliharaan kehidupan, dan untuk 
produksi energi satu pihak dan juga konsumsi zat gizi pada lain pihak. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi 
pada anak usia sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode analitik 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di SD 
Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar. Sampel pada penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling dengan jumlah sebanyak 44 sampel. Dari hasil 
penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar anak dengan status gizi yang baik 
sebanyak 11 responden (73,3%) pada kelas 4, 8 responden (66,7%) pada kelas 5, 
15 responden (88,2%) pada kelas 6. Hasil penelitian juga didapatkan sebagian 
besar anak dengan konsumsi serat yang kurang sebanyak 11 responden (73,3%) 
pada kelas 4, 8 responden (66,7%) pada kelas 5, 12 responden (70,6%) pada kelas 
6. Dari hasil uji Chi-Square, didapatkan (p-value 0,302) yang berarti tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara pola konsumsi serat dengan status gizi 
pada anak usia sekolah dasar. 

Kata kunci : Status Gizi, Konsumsi Serat 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FIBER CONSUMPTION PATTERNS 
AND THE NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN  

AT A PRIMARY SCHOOL 

Ilma Aminah Armin1, Arlina Wiyata Gama2, Henny Fauziah3, Andi 
Tihardimanto4, Muh. Sadik Sabry5 

 

Medical Education Program of UIN Alauddin Makassar 

 

ABSTRACT 

 

Nutritional status is a balance of nutritions in order to maintain normal 
body functions, health, and energy productions. The major purpose of this study 
was to investigate the relationships between fiber consumption patterns and the 
nutritional status in elementary school children. The methodological approach 
used in this study was an observational analytic method by utilizing a cross 
sectional approach. This research was conducted at the primary school of 2 
Maradekaya Makassar. There were 44 samples in this study in which they were 
selected by using a purposive sampling method. From the research data analysis, 
the findings of this study indicated that 11 children (73.3%) of grade 4, 8 children 
(66.7%) of grade 5, and 15 children (88.2%) of grade 6 were considered to have 
good nutritional status. In contrast, it was also apparent that 11 children of 
(73.3%) of grade 4, 8 children (66.7%) of grade 5, and 12 children (70.6%) of 
grade 6 were considered to have less fiber consumption in their everyday life. 
Therefore, from the results of the Chi-Square test, the p value of (p-value 0.302) 
was obtained showing that there were no significant relationships between fiber 
consumption patterns and nutritional status in the elementary school children in 
Makassar. 

Key words : Nutritional Status, Fiber Consumption 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Status gizi merupakan gambaran keseimbangan kebutuhan zat gizi dengan 

tujuan untuk pemeliharaan fungsi normal tubuh, pemeliharaan kehidupan, dan 

untuk produksi energi satu pihak dan juga konsumsi zat gizi pada lain pihak. 

Konsumsi makanan memiliki pengaruh dengan status gizi seseorang. Status gizi 

baik terjadi jika tubuh mendapat cukup zat-zat gizi yang dipakai secara efisien. 

Hal itu dapat memungkinkan seseorang mengalami perkembangan otak dan 

pertumbuhan fisik (Ratnasari and Purniasih, 2019).  

Anak usia sekolah dasar adalah kelompok anak usia 6-12 tahun yang duduk 

di bangku sekolah dasar dan kelompok usia ini sering mengalami masalah gizi. 

Oleh karena itu, status gizi dan kesehatan pada usia ini penting untuk dijaga untuk 

mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan, berpikir, aktivitas fisik yang 

baik, dan menjaga daya tahan tubuh sehingga dapat mendukung kegiatan sekolah 

(Chahyanto, Edwin Sovvan Aritonang and Mesa Laruska, 2018). 

Anak usia sekolah dasar merupakan aset negara yang sangat penting. Pada 

usia sekolah, pertumbuhan fisik, intelektual, mental dan sosial terjadi sangat pesat 

sehingga pada usia ini membutuhkan gizi yang banyak untuk mendukung 

pertumbuhan dan aktivitasnya. Konsumsi pangan dan gizi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap status gizi dan kesehatan anak usia sekolah. Kekurangan 

makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan dalam jangka panjang akan 

memengaruhi pertumbuhan anak dan mengakibatkan perubahan metabolisme 
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otak. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan dan fungsi otak menjadi tidak 

maksimal. Pada kasus yang lebih parah, kekurangan gizi dapat menyebabkan 

pertumbuhan fisik terganggu, badan menjadi lebih kecil, dan ukuran otak 

mengecil (Marhamah, Abzeni and Juwita, 2014).  

Masalah gizi pada anak harus diperhatikan mengingat Indonesia harus terus 

memupuk daya saing sumber daya manusia yang dapat berkompetisi di tingkat 

regional maupun global (Darmawansyih, Andi Faradilah and Nadyah, 2019). 

Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam beberapa puluh tahun terakhir 

dan telah menjadi negara berpenghasilan menengah. Tetapi, pencapaian dalam 

bidang gizi masih tertinggal dari aspek kesehatan lain yang terkait dengan tumbuh 

kembang anak. United Nations Children's Fund mendukung Pemerintah Indonesia 

untuk meningkatkan lingkungan yang menunjang gizi dan memperkuat sistem 

untuk menyediakan layanan gizi. Aspek tersebut yaitu memberikan saran 

kebijakan, koordinasi dan dukungan advokasi, membantu mengumpulkan bukti 

kebiasaan gizi yang baik, dan memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan 

cakupan dan kualitas layanan gizi bagi anak (UNICEF, 2019). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 didapatkan status gizi 

anak usia 5-12 tahun menurut IMT/U di Indonesia dengan prevalensi kurus yaitu 

9,2% terdiri dari sangat kurus 2,4% dan kurus 6,8%. Masalah gemuk pada anak di 

Indonesia juga masih tinggi dengan prevalensi 20% terdiri dari gemuk 10,8% dan 

sangat gemuk (obesitas) 9,2% (Kemenkes RI, 2018a). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 didapatkan status gizi 

anak usia 5-12 tahun menurut IMT/U di Sulawesi Selatan dengan prevalensi 
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sangat kurus 2,97%, kurus 8,64%, normal 74,01%, gemuk 7,83%, obesitas 6,54%. 

Prevalensi status gizi anak usia 5-12 tahun menurut IMT/U di Sulawesi Selatan 

berdasarkan tempat tinggal, pada perkotaan yaitu sangat kurus 3,89%, kurus 

8,61%, normal 69,40, gemuk 8,92%, obesitas 9,18% dan pada pedesaan yaitu 

sangat kurus 2,32%, kurus 8,67%, normal 77,30, gemuk 7,05%, obesitas 4,66%. 

Dari data tersebut, karakteristik berdasarkan tempat tinggal yaitu daerah perkotaan 

mempunyai risiko obesitas yang tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan 

pada Provinsi Sulawesi Selatan (Kemenkes RI, 2018b). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 didapatkan status gizi 

anak usia 5-12 tahun menurut IMT/U di Kota Makassar dengan prevalensi sangat 

kurus 5,10%, kurus 8,53%, normal 65,94%, gemuk 8,61%, obesitas 11,82%. Pada 

kejadian obesitas tertinggi di Sulawesi Selatan, urutan pertama yaitu Kota 

Makassar dengan prevalensi sebesar 11,82% (Kemenkes RI, 2018b). Konsumsi 

serat yang kurang merupakan faktor penunjang timbulnya kejadian obesitas. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun 2016, 

prevalensi kejadian obesitas pada balita yang tertinggi urutan pertama yaitu 

wilayah kerja Puskesmas Maradekaya 14,08%. Sedangkan, prevalensi kejadian 

gizi buruk pada balita di wilayah kerja Puskesmas Maradekaya berada pada urutan 

ke-16 tertinggi 2,08% (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2016). 

Siswa sekolah dasar berisiko mengalami masalah gizi sehubungan dengan 

pola makan dan perkembangan. Status gizi yang baik berpengaruh pada 

perkembangan dan pertumbuhan anak, salah satunya yaitu meningkatkan 

kecerdasan. Oleh karena itu, tahapan anak usia sekolah merupakan tahapan anak 
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membutuhkan asupan makanan yang bergizi untuk menunjang masa 

perkembangan dan pertumbuhan anak (Lestari, Yanti Ernalia and Tuti Restuastuti, 

2016) 

Masalah gizi kurang disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan 

pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan (sanitasi), kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang gizi dan menu seimbang, dan adanya daerah miskin gizi 

(iodium). Sedangkan masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada 

kelompok masyarakat tertentu disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang 

gizi dan menu seimbang. Peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat 

tertentu, terutama di perkotaan menyebabkan perubahan dalam gaya hidup, 

terutama dalam pola makan. Pola makan tradisional yang tadinya tinggi 

karbohidrat, tinggi serat kasar, dan tinggi lemak berubah ke pola makan yang baru 

yaitu rendah karbohidrat, rendah serat kasar, dan tinggi lemak sehingga berubah 

mutu makanan menjadi tidak seimbang (Almatsier, 2004). 

Serat merupakan karbohidrat kompleks yang berperan penting dalam sistem 

pencernaan, sekaligus mengurangi risiko penyakit tidak menular, seperti 

kelebihan berat badan. Asupan serat yang rendah pada anak-anak dilaporkan tidak 

hanya terjadi di negara maju seperti Amerika (hanya 3% warga Amerika memiliki 

asupan serat yang memadai sesuai rekomendasi) dan Spanyol (hanya 1,2%). Akan 

tetapi juga di negara berkembang yaitu di Indonesia. Dengan mengonsumsi sayur 

dan buah sebagai sumber utama dari serat, maka itu dapat memenuhi asupan serat. 

Rata-rata secara nasional konsumsi sayur atau buah usia ≥10 tahun termasuk 

rendah yaitu 93,5% lebih rendah dari anjuran 5 porsi per hari selama seminggu. 
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Sementara itu, data terbaru dari Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa pada 

penduduk Indonesia usia ≥5 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah yaitu 

sebanyak 95,5% (Shofwah et al., 2020) 

Masalah yang sering dihadapi anak usia sekolah dasar yaitu perubahan pola 

makan karena anak usia sekolah dasar cenderung mengonsumsi makanan tinggi 

energi dan rendah serat. Serat makanan memiliki kemampuan mengikat air di 

dalam usus besar yang meningkatkan volume feses dan merangsang saraf di 

rektum sehingga menyebabkan keinginan untuk defekasi. Dengan demikian feses 

lebih mudah dieliminir. Efek nyata yang telah dibuktikan adalah meningkatkan 

volume feses, melunakkan konsistensi frses dan mempersingkat waktu transit di 

usus. Oleh karena itu penelitian tentang konsumsi serat pada anak menjadi sangat 

penting (Ambarita, Siti Madanijah and Naufal Muharam Nurdin, 2014). 

Dalam Islam mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan 

baik (bergizi). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Al-Maidah/5: 88 

 
َ
وْن

ُ
مِن

ْ
مْ بِهٖ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
َ
 ا

ْٓ
ذِيْ

َّ
َ ال وا اللّٰه

ُ
ق

َّ
ات بًاۖ وَّ يِّ

َ
 ط

ا
لً

ٰ
ُ حَل مُ اللّٰه

ُ
ك

َ
ق

َ
ا رَز وْا مِمَّ

ُ
ل
ُ
 وَك

 
Terjemahnya:  

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah 
rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepada-Nya (QS Al-Maidah/5: 88) 
 

 
Menurut ayat di atas manusia diperintah agar mengonsumsi makanan yang 

halal dan baik (bergizi), karena banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas 

kurang terjaga, makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari 

kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut karena 
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dengan makanan yang halal dan bergizi manusia dapat menjalani dan 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

M. Hasby Ash-Shiddieqy menjelaskan thayyib yaitu makanan dan minuman 

yang tidak memberi kemudharatan kepada badan dan akal. Dari penafsiran 

tersebut dapat dipahami bahwa makanan dan minuman yang baik adalah makanan 

dan minuman yang memenuhi standar kesehatan, yaitu yang mengandung gizi dan 

tidak memudharatkan (Nuraini, 2018). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia 

sekolah dasar di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan pola 

konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar? 

C. Hipotesis 

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu :  

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak 

usia sekolah dasar. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak 

usia sekolah dasar. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1. Serat Suatu karbohidrat yang 

ditemukan pada makanan nabati 

yang tidak dapat dicerna oleh 

enzim pencernaan, tetapi dapat 

dicerna oleh mikro bakteri 

pencernaan 

Diukur menggunakan 

formulir food recall 24 

jam 

0 = Kurang jika <27 

gram/hari 

1 = Cukup jika 27-28 

gram/hari 

2 = Lebih jika >28 

gram/hari 

Ordinal 

Variabel Dependen 

1. Status Gizi Suatu keseimbangan antara 

asupan zat gizi dari makanan 

Dihitung menggunakan 

Indeks Massa Tubuh 

0 = Gizi buruk (<-3 SD) 

1 = Gizi kurang (-3 SD 

Ordinal 



 

 
 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

dengan kebutuhan zat gizi yang 

diperlukan untuk metabolisme 

tubuh 

(IMT) dengan rumus 

BB/TB2 berdasarkan 

IMT/U 

sampai <-2 SD) 

2 = Gizi baik (-2 SD 

sampai +1 SD) 

3 = Gizi lebih (+1 SD 

sampai +2 SD) 

4 = Obesitas (>+2 SD)  

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Menghubungkan antara pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar dengan menggunakan data primer 

dengan pengisian formulir food recall 24 jam untuk mengukur pola konsumsi serat, dan pengukuran IMT untuk mengetahui status 

gizi pada anak usia sekolah dasar. 

  



 

 
 

E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. Peneliti

/Tahun 

Judul Metode Jumlah Sampel Cara Pengukuran Hasil 

1 (Baiti, 

2015) 

Hubungan 

Pengetahuan 

dan Tingkat 

Konsumsi 

Serat dengan 

Status Gizi 

Remaja Putri 

di SMK 

Batik 2 

Surakarta 

Jenis 

penelitian 

observasional 

dengan 

pendekatan 

cross-

sectional 

Jumlah sampel 

61 siswi kelas 

XI SMK Batik 2 

Surakarta 

dengan simple 

random 

sampling 

1. Data pengetahuan 

diperoleh dari 

kuesioner 

2. Data asupan serat 

diperoleh dengan 

wawancara food recal 

3x24 jam 

3. Data status gizi 

diperoleh dengan 

pengukuran 

Hasil penelitian 

memperlihatkan 

bahwa tidak ada 

hubungan 

pengetahuan dengan 

status gizi, tidak ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

asupan serat dengan 

status gizi 



 

 
 

No. Peneliti

/Tahun 

Judul Metode Jumlah Sampel Cara Pengukuran Hasil 

antropometri berat 

badan dan tinggi bedan. 

2 (Harti, 

Rahayu 

Indriasa

ri and 

Healthy 

Hidaya

nti, 

2019) 

Hubungan 

Pola 

Konsumsi 

Pangan 

Sumber Serat 

dengan 

Kejadian 

Overweight 

Pada Remaja 

di SMP 

Jenis 

penelitian 

kuantitatif 

dan 

rancangan 

penelitian 

analitik 

dengan 

desain cross-

sectional 

Jumlah sampel 

93 siswa dengan 

status gizi 

overweight dan 

normal yang 

diambil setelah 

sebelumnya 

dilakukan 

screening 

antropometri 

1. Data pola konsumsi 

pangan sumber serat 

diperoleh dengan 

wawancara 

menggunakan 

kuesioner FFQ 

Semikuantitatif. 

2. Data kejadian 

overweight dengan 

melakukan pengukuran 

Hasil penelitian 

memperlihatkan 

bahwa tidak ada 

hubungan antara 

frekuensi konsumsi 

pangan sumber serat  

dengan status gizi 

overweight, tidak 

ada  

hubungan antara 



 

 
 

No. Peneliti

/Tahun 

Judul Metode Jumlah Sampel Cara Pengukuran Hasil 

Negeri 3 

Makassar 

sebanyak satu 

kali dengan 

menggunakan 

teknik 

proportional 

sampling 

TB  menggunakan 

microtoice dan 

penimbangan BB 

menggunakan 

timbangan. 

jumlah konsumsi 

pangan sumber serat 

dengan status gizi 

overweright 

3 (Setya

wati 

and Eti 

Rimaw

ati, 

2016) 

Pola 

Konsumsi 

Fast Food 

dan Serat 

Sebagai 

Faktor Gizi  

Jenis 

penelitian 

kuantitatif 

dan 

rancangan 

penelitian 

65 responden Pengumpulan data 

dilakukan dengan 

observasi klinis dan 

wawancara dengan 

instrumen penelitian yang 

digunakan adalah digital 

Hasil penelitian 

memperlihatkan 

bahwa konsumsi fast 

food dan serat tidak 

berhubungan dengan 

status gizi 



 

 
 

No. Peneliti

/Tahun 

Judul Metode Jumlah Sampel Cara Pengukuran Hasil 

Lebih Pada 

Remaja 

observasional 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional  

scale, microtoa, dan 

kuesioner. 

4 (Mahar

ani, 

Darwis 

and 

Desri 

Suryani

, 2017) 

Aktivitas 

Fisik, 

Pengetahuan 

Gizi, Asupan 

Energi, 

Asupan Serat 

dan Status 

Jenis 

penelitian 

observasional 

dengan 

rancangan 

cross 

sectional 

Jumlah sampel 

423 siswa 

MTSN 2 Kota 

Bengkulu 

dengan 

menggunakan 

teknik porposive 

1. Data aktivitas fisik 

diperoleh dari form 

record 3x24 jam. 

2. Data pengetahuan gizi 

diperoleh dengan 

kuesioner pengetahuan 

gizi obesitas. 

Hasil penelitian 

memperlihatkan 

bahwa ada hubungan 

antara aktivitas fisik 

dengan status gizi 

lebih pada remaja, 

ada hubungan antara 



 

 
 

No. Peneliti

/Tahun 

Judul Metode Jumlah Sampel Cara Pengukuran Hasil 

Gizi Lebih 

Pada Remaja 

sampling. 3. Data asupan energi 

diperoleh dengan 

wawancara 

menggunakan form 

food recall 3x24 jam. 

4. Data asupan serat 

diperoleh dengan 

wawancara 

menggunakan form 

food recall 3x24 jam. 

5. Data status gizi 

diperoleh dengan 

pengetahuan gizi 

tentang obesitas 

dengan status gizi 

lebih pada remaja, 

ada hubungan antara 

asupan energi 

dengan status gizi 

lebih pada remaja, 

ada hubungan antara 

asupan serat dengan 

status gizi lebih pada 

remaja. 



 

 
 

No. Peneliti

/Tahun 

Judul Metode Jumlah Sampel Cara Pengukuran Hasil 

penimbangan dan 

pengukuran 

menggunakan 

timbangan injak dan 

mikrotois. 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pola konsumsi serat 

dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pola konsumsi serat anak siswa/siswi kelas 4-6 di SD Negeri 

Maradekaya 2 Kota Makassar. 

b. Mengetahui status gizi anak siswa/siswi kelas 4-6 di SD Negeri Maradekaya 2 

Kota Makassar. 

c. Mengetahui hubungan antara pola konsumsi serat dengan status gizi anak 

siswa/siswi kelas 4-6 di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan mengenai hubungan pola 

konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau bahan acuan 

untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam hal penelitian serta 

menerapkan ilmu yang didapat di bidang kesehatan terutama mengenai 

hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi pada anak usia sekolah 

dasar. 



 

 
 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat mengenai hubungan pola konsumsi serat dengan status 

gizi pada anak usia sekolah dasar. 

c. Bagi Instansi 

1) Memberikan hasil data tambahan di bidang kesehatan ibu dan anak, 

khususnya mengenai hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi 

pada anak usia sekolah dasar. 

2) Menambah referensi penelitian tentang kasus ibu dan anak, sehingga dapat 

dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Status Gizi 

1. Definisi Status Gizi 

Status gizi adalah kondisi tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat gizi. Status gizi dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik, 

dan lebih. Ilmu gizi yaitu ilmu yang mempelajari sesuatu tentang makanan dan 

terdapat hubungan terhadap kesehatan tubuh. Zat gizi merupakan ikatan kimia 

yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsinya yaitu menghasilkan energi, 

membangun dan memelihara jaringan tubuh, dan mengatur proses-proses 

kehidupan dalam tubuh (Almatsier, 2004). 

Status gizi adalah status kesehatan seseorang atau sekelompok orang yang 

disebabkan oleh asupan, penyerapan, dan metabolisme zat gizi di dalam tubuh. 

Status gizi merupakan faktor penting dalam menilai seseorang dengan keadaan 

sehat atau sedang menderita penyakit atau infeksi karena gangguan zat gizi (Baiti, 

2015). 

Status gizi merupakan ukuran keberhasilan pemenuhan nutrisi bagi anak 

yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga 

didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara 

kebutuhan dan masukan nutrien (Sofiatun, 2017).  

Status gizi merupakan gizi buruk berdasarkan kriteria BB/U, sangat pendek 

berdasarkan kriteria PB/U, dan sangat kurus berdasarkan kriteria BB/PB 

(Jalaluddin, Andi Faradilah and Iip Larasati, 2019). Gizi merupakan unsur penting 
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yang terdapat di dalam tubuh. Gizi harus terpenuhi secara lengkap sejak masih 

anak-anak karena gizi sangat penting untuk pertumbuhan badan dan juga 

perkembangan otak (Saharuddin, 2017). 

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Status Gizi 

Faktor-faktor yang menyebabkan status gizi buruk dapat berupa penyebab 

tidak langsung yaitu jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi tidak 

mencukupi, adanya penyakit infeksi, cacat bawaan, adanya kanker dan penyebab 

langsung yaitu ketersediaan pangan rumah tangga, perilaku, dan pelayanan 

kesehatan. Terdapat faktor-faktor lain selain faktor kesehatam, tetapi juga menjadi 

masalah utama gizi buruk yaitu pendidikan rendah, kemiskinan, dan kesempatan 

kerja. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi gizi 

buruk (Ambarwati, 2015). 

Faktor yang memengaruhi status gizi yaitu faktor langsung yang meliputi 

asupan makanan dan penyakit infeksi. Latar belakang terjadinya faktor tersebut 

yaitu ekonomi keluarga, produksi pangan, pelayanan kesehatan yang kurang baik. 

Terdapat beberapa jenis parameter yang dilakukan untuk mengukur tubuh 

manusia yaitu usia, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, 

lingkar pinggul, lingkar dada, dan tebal lemak bawah kulit (Supariasa, Bachyar 

Bakri and Ibnu Fajar, 2013). 

a. Faktor Penyebab Langsung 

1) Asupan Zat Gizi 

Status gizi dipengaruhi oleh  keseimbangan asupan zat gizi makro dan 

zat gizi mikro. Angka kecukupan gizi yaitu jumlah zat-zat gizi minimal 
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yang diperlukan seseorang untuk mempertahankan status gizi yang adekuat 

(Almatsier, 2004).  

2) Penyakit Infeksi 

Infeksi yaitu masuk dan berkembangnya agen penyakit menular pada 

tubuh manusia atau hewan, termasuk juga badan pejamu bereaksi terhadap 

agen penyakit terhadap agen tadi meskipun hal ini terlalu tampak secara 

nyata (Sofiatun, 2017). 

Hubungan antara kurang gizi dengan penyakit infeksi tergantung pada 

besarnya dampak yang ditimbulkan oleh sejumlah infeksi terhadap status 

gizi. Beberapa contoh mengenai infeksi dapat berkontribusi terhadap 

kurang gizi yaitu infeksi pencernaan dapat mengakibatkan diare, 

HIV/AIDS, tuberkulosis, dan berbagai penyakit infeksi kronis lainnya 

dapat mengakibatkan anemia dan parasit pada usus dapat mengakibatkan 

anemia. Penyakit Infeksi diakibatkan oleh kurangnya sanitasi dan bersih, 

pelayanan kesehatan dasar yang tidak memadai, dan pola asuh anak yang 

tidak memadai (Soekirman, 2006). 

Penyakt infeksi dapat menyebabkan kurang gizi karena menurunnya 

nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan atau 

peningkatan kebutuhan zat gizi yang disebabkan oleh penyakit. Terdapat 

hubungan timbal balik yang merupakan hubungan sebab akibat antara 

penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang. Penyakit infeksi dapat 

memperburuk status gizi dan mempermudah infeksi. Terdapat hubungan 

yang sangat erat antara infeksi (bakteri, virus dan parasit) dengan 
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malnutrisi. Oleh karena itu, sangat ditekankan interaksi yang sinergis 

antara malnutrisi dengan penyakit infeksi dan juga infeksi akan 

memengaruhi status gizi (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013). 

b. Faktor Penyebab Tidak Langsung 

1) Usia 

Faktor usia sangat penting untuk menentukan status gizi. Kesalahan 

yang terjadi akan mengakibatkan interpretasi status gizi menjadi salah. 

Hasil pengukuran berat badan dan panjang badan tidak akan berarti jika 

penentuan umur yang salah (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 

2013). 

2) Jenis Kelamin 

Kebutuhan zat gizi berkaitan dengan besarnya tubuh sehingga 

kebutuhan yang tinggi terdapat pada periode pertumbuhan yang cepat. 

Pertumbuhan yang cepat pada anak perempuan dimulai pada usia antara 

10-12 tahun sedangkan pada laki-laki pada usia 12-14 tahun. Permulaan 

pertumbuhan yang cepat pada setiap anak tidak selalu pada umur yang 

sama, tetapi ada perbedaan antara individual. Peningkatan aktivitas fisik 

serta pertumbuhan yang cepat mengakibatkan kebutuhan zat gizi akan 

bertambah (Ambarwati, 2015).  

3) Tingkat Ekonomi dan Status Tinggal 

Peningkatan pendapatan dapat memengaruhi pemilihan jenis dan 

jumlah makanan yang dikonsumsi. Peningkatan pendidikan dan 

peningkatan kemakmuran di masyarakat dapat mengubah gaya hidup dan 
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pola makan dari pola makan tradisional ke pola makan makanan praktis 

dan siap saji yang dapat menimbulkan mutu gizi yang tidak seimbang. 

Makanan praktis dan siap saji terutama terlihat di kota-kota besar di 

Indonesia, dan jika dikonsumsi secara tidak wajar akan mengakibatkan 

konsumsi kalori yang berlebihan yang akan menimbulkan obesitas 

(Sofiatun, 2017). 

4) Aktivitas Fisik 

Pola makan dengan kalori berlebih dan kurangnya aktivitas fisik 

merupakan faktor utama terjadinya obesitas. Orang yang banyak makan 

akan mempunyai gejala cenderung untuk menderita kegemukan. 

Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak dan kurang serat 

merupakan faktor penunjang timbulnya masalah kegemukan (Sofiatun, 

2017). 

3. Indikator Status Gizi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2020 tentang standar Atropometri Penilaian Statuz Gizi Anak, diketahui 

bahwa penentuan status gizi anak usia 5-18 tahun didasarkan pada Indeks IMT/U 

(Kemenkes RI, 2020).  

IMT (Indeks Massa Tubuh) merupakan hasil dari pembagian antara berat 

badan dengan tinggi badan yang di kuadratkan seperti pada rumus:  

IMT =  
                

                                   
  

Indeks IMT/U di atas, dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu (Kemenkes 

RI, 2020): 
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Tabel 2.1 Kategori IMT/U Anak Usia 5-18 Tahun 

Ambang Batas (Z score) Kategori Status Gizi 

< -3 SD Gizi Buruk 

-3 SD sampai dengan < -2 SD Gizi Kurang 

-2 SD sampai dengan +1 SD Gizi Baik / Normal 

+1 SD sampai dengan +2 SD Gizi Lebih 

> +2 SD Obesitas 

 

Standar Antropometri Anak didasarkan pada parameter berat badan dan 

panjang/tinggi  badan terdiri dari 4 indeks yaitu (Kemenkes RI, 2020): 

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

Indeks BB/U ini menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan 

usia anak. Indeks ini digunakan untuk menilai anak-anak yang memiliki berat 

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

tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak-anak yang gemuk atau 

sangat gemuk. Seorang anak dengan BB/U rendah, kemungkinan mengalami 

masalah pertumbuhan, sehingga perlu dikonfirmasi dengan indeks BB/PB atau 

BB/TB atau IMT/U sebelum diintervensi. 

b. Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U 

atau TB/U) 

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi 

badan anak berdasarkan usianya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak yang 

pendek (stunted) atau sangat pendek (severely stunted), akibat kekurangan gizi 
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dalam waktu lama atau sering sakit. Anak yang tergolong tinggi menurut 

usianya juga dapat diidentifikasi. Anak dengan tinggi badan di atas normal 

(tinggi sekali) biasanya diakibatkan oleh gangguan endokrin, namun hal ini 

jarang terjadi di Indonesia. 

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

BB/TB) 

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

dibandingkan dengan pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks ini dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak yang gizi kurang (wasted), gizi 

buruk (severely wasted) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (possible 

risk of overweight). Kondisi gizi buruk biasanya diakibatkan oleh penyakit dan 

kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama 

terjadi (kronis). 

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

Indeks IMT/U digunakan untuk mengklasifikasikan kategori gizi buruk, 

gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih dan obesitas. Grafik IMT/U 

dan grafik BB/PB atau BB/TB cenderung menunjukkan hasil yang sama. 

Namun indeks IMT/U lebih sensitif untuk penapisan anak gizi lebih dan 

obesitas. Anak dengan ambang batas IMT/U > +1SD berisiko gizi lebih 

sehingga perlu ditangani lebih lanjut untuk mencegah terjadinya gizi lebih dan 

obesitas.  

4. Pengukuran Status Gizi 
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Penilaian status gizi dengan pengukuran langsung yaitu antropometri, 

biokimia, klinis, dan biofisik. Pengukuran tidak langsung yaitu survey konsumsi, 

statistik vital, dan faktor ekologi. Penilaian status gizi merupakan penjelasan yang 

berasal dari data yang diperoleh dengan memakai berbagai macam cara untuk 

menemukan populasi atau individu yang memiliki risiko status gizi kurang 

maupun gizi lebih (Sofiatun, 2017).  

Penilaian status gizi terdiri dari dua jenis, yaitu : 

a. Penilaian Langsung 

1) Antropometri 

Antropometri merupakan metode penilaian status gizi berdasarkan 

dengan ukuran tubuh yang sesuai dengan usia dan tingkat gizi seseorang. 

Pada umumnya antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh 

seseorang (Supariasa, 2001). Metode antropometri berguna untuk 

mengetahui ketidakseimbangan energi dan protein. Akan tetapi, 

antropometri tidak dapat dipakai untuk mengidentifikasi zat-zat gizi yang 

spesifik (Gibson, 2005). 

2) Klinis  

Pemeriksaan klinis merupakan metode penilaian status gizi 

berdasarkan perubahan yang terjadi yang erat kaitannya dengan 

kekurangan dan kelebihan asupan zat gizi. Pemeriksaan klinis dapat dilihat 

pada jaringan epitel yang terdapat di mata, kulit, rambut, mukosa mulut, 

dan organ yang dekat dengan permukaan tubuh (kelenjar tiroid) (Sofiatun, 

2017). 
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3) Biokimia 

Pemeriksaan biokimia disebut juga metode laboratorium. 

Pemeriksaan biokimia merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk 

memeriksa adanya kekurangan zat gizi pada kasus yang lebih parah yang 

dilakukan pemeriksaan dalam suatu bahan biopsi sehingga dapat diketahui 

kadar zat gizi atau adanya simpanan di jaringan yang paling sensitif 

terhadap deplesi. Uji ini disebut uji biokimia statis (Sofiatun, 2017) 

4) Biofisik 

Pemeriksaan biofisik merupakan metode penilaian status gizi dengan 

mengetahui kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur jaringan 

yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu, seperti kejadian buta senja 

(Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013) 

b. Penilaian Tidak Langsung 

1) Survei Konsumsi Makanan 

Survei konsumsi makanan merupakan metode penilaian status gizi 

dengan mengetahui jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh 

individu dan keluarga. Data yang diperoleh dapat berupa data kuantitatif 

dan kualitatif. Data kuantitatif dapat mengetahui jumlah dan jenis pangan 

yang dikonsumsi, sedangkan data kualitatif dapat diketahui frekuensi 

makan dan cara seseorang maupun keluarga dalam memperoleh pangan 

sesuai dengan kebutuhan gizi (Sofiatun, 2017). 

2) Statistik Vital 
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Statistik vital merupakan metode penilaian status gizi berdasarkan 

data-data mengenai statistik kesehatan yang berhubungan dengan gizi, 

yaitu angka kematian menurut umur tertentu, angka penyebab kesakitan 

dan kematian, angka penyakit infeksi yang berkaitan dengan kekurangan 

gizi, dan statistik pelayanan kesehatan (Sofiatun, 2017). 

3) Faktor Ekologi  

Penilaian status gizi dengan memakai faktor ekologi karena masalah 

gizi dapat terjadi akibat adanya interaksi berbagai faktor ekologi, seperti 

faktor biologis, faktor fisik, dan lingkungan budaya. Penilaian berdasarkan 

faktor ekologi digunakan untuk melihat penyebab kejadian gizi buruk di 

masyarakat yang sangat berguna untuk melakukan intervensi gizi 

(Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013). 

Penggunaan antropometri untuk menilai status gizi merupakan pengukuran 

yang paling sering digunakan. Antropometri dilakukan dengan mengukur berbagai 

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

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

di bawah kulit. Hal ini digunakan sebagai pengukuran dengan antropometri untuk 

menghitung status gizi. (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013). Tetapi 

terdapat beberapa parameter yang dapat diukur yaitu: 

1) Berat Badan  

Antropometri yang paling sering digunakan adalah berat badan. Berat 

badan menunjukkan jumlah dari protein, lemak, air dan mineral pada 

tulang. Berat badan menjadi pilihan utama karena beberapa pertimbangan, 



27 
 

 

yaitu pengukuran atau standar yang paling baik, kemudahan dalam 

mengamati perubahan dan dalam waktu yang relatif singkat yang 

diakibatkan oleh perubahan kesehatan dan pola konsumsi, dapat 

memeriksa status gizi saat ini dan dapat memberikan gambaran 

pertumbuhan jika dilakukan secara berkala, berat badan juga merupakan 

ukuran antropometri yang digunakan secara luas dan umum di Indonesia.. 

Faktor penting lainnya dalam penilaian status gizi adalah usia, maka 

perhitungan berat badan terhadap tinggi badan merupakan parameter yang 

tidak tergantung pada usia. Berat badan diukur dengan menimbang. Alat 

yang dipakai harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu mudah 

dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, mudah digunakan, 

harganya relatif murah dan mudah diperoleh, skalanya mudah dibaca dan 

ketelitian penimbangan maksimum 0,1 kg (Supariasa, Bachyar Bakri and 

Ibnu Fajar, 2013). 

2) Tinggi Badan 

Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang 

berlalu dan keadaan sekarang. Selain itu, faktor umur dapat 

dikesampingkan dengan menghubungkan berat badan terhadap tinggi 

badan (Quac stick). Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan 

menggunakan alat pengukur tinggi mikrotoa (microtoise) dengan ketelitian 

0,1 cm (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu Fajar, 2013). 

3) Lingkar Lengan Atas (LILA)  
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Pengukuran LILA merupakan metode untuk mengetahui risiko 

Kekurangan Energi Protein (KEP) pada wanita usia subur (WUS). 

Pemeriksaan LILA tidak dapat digunakan untuk meninjau perubahan 

status gizi dalam jangka pendek. Pengukuran LILA pada kelompok WUS 

merupakan suatu cara deteksi dini yang mudah untuk mengetahui risiko 

Kekurangan Energi Kronis (KEK) (Supariasa, Bachyar Bakri and Ibnu 

Fajar, 2013). 

4) Lingkar Perut (LP) 

LP lebih sering digunakan secara klinis untuk menilai obesitas 

abdominal, dengan mengukur lemak yang terpusat di perut. Beberapa hasil 

penelitian menunjukkan, LP merupakan prediktor terbaik untuk risiko 

penyakit degeneratif (Sofiatun, 2017). 

5. Kebutuhan Gizi Anak 

Kebutuhan energi dan protein pada bayi dan anak per kg BB melebihi 

kebutuhan energi dan protein orang dewasa karena anak tumbuh dan berkembang. 

Kebutuhan energi dan protein per kg BB per hari menurun seiring dengan 

bertambahnya usia, sedangkan kebutuhan zat gizi mikro semakin meningkat 

sesuai dengan usia. Kebutuhan zat gizi dipengaruhi oleh beberapa keadaan yaitu 

status gizi, status pertumbuhan, aktivitas, dan ada tidaknya penyakit (Nasar et al., 

2017).  

Tujuan pemenuhan kebutuhan gizi pada bayi dan anak yaitu untuk 

pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikomotor, melakukan aktivitas fisik, 
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memberikan zat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu untuk 

pemeliharaan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan (Nasar et al., 2017). 

a. Kebutuhan Energi 

Penentuan kebutuhan energi dihitung dengan beberapa cara yaitu mengacu 

ke Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 2012, menghitung metabolisme basal 

ditambah dengan aktivitas fisik, menghitung kebutuhan metabolisme basal 

dikalikan faktor stres, menentukan kebutuhan energi pada anak sebaiknya 

dihitung secara individual berdasarkan BB ideal sesuai TB aktual dikalikan 

dengan AKG sesuai usia tinggi (Nasar et al., 2017). 

b. Kebutuhan Protein 

Kebutuhan protein merupakan kebutuhan secara biologis protein atau asam 

amino minimal yang secara individual dapat digunakan untuk mempertahankan 

kebutuhan fungsional individu. Kebutuhan protein pada saat lahir sampai usia 1 

tahun sangat tinggi yang berhubungan dengan kecepatan pertumbuhan anak. 

Protein merupakan sumber asam amino esensial yang diperlukan sebagai zat 

pembangun. Kebutuhan protein bagi bayi/anak adalah 10 - 15% dari total energi 

(Nasar et al., 2017). 

c. Kebutuhan Lemak 

Lemak merupakan sumber energi terbesar selain karbohidrat. Selain itu, 

lemak juga diperlukan untuk penyerapan vitamin A, D, E dan K, serta sumber 

asam lemak esensial. Kekurangan asam lemak esensial dapat menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan. Kebutuhan lemak bayi adalah 45-50% dari 

energi total (mengacu pada ASI), pada batita 30-35 % dari energi total, sedangkan 
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kebutuhan lemak pada anàk > 3 tahun 25-30 % dari energi total (Nasar et al., 

2017). 

d. Kebutuhan Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan sumber energi dalam berbagai makanan. Setiap 1 

gram karbohidrat menghasilkan 4 kkal. Bayi yang menyusu kepada ibunya 

mendapat 40% kalori dari laktosa. Kebutuhan karbohidrat pada anak 55-65 % dari 

total kalori (Nasar et al., 2017). 

e. Kebutuhan Cairan  

Kebutuhan cairan harus diperhatikan terutama pada bayi, karena bayi mudah 

mengalami dehidrasi. Kebutuhan cairan erat kaitannya dengan asupan energi, 

kebutuhan pada bayi dan anak relatif lebih tinggi. Rata-rata asupan cairan pada 

bayi yang menyusu pada ibunya yaitu 175-200 ml/kgBB/hari pada triwulan 

pertama, kenudian menurun menjadi 150-175 ml/kgBB/hari pada triwulan kedua, 

130-140 ml/kgBB/hari pada triwulan ketiga dan 120-140 ml/kgBB/hari pada 

triwulan terakhir (Nasar et al., 2017). 

6. Pandangan Islam Mengenai Status Gizi 

Islam sangat menekankan pentingnya manusia untuk memperhatikan 

kesehatan dan makanan yang dikonsumsi. Perhatian Islam terhadap kesehatan dan 

makanan yang dikonsumsi manusia menjadi pembahasan yang penting karena erat 

dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pendukung dalam beribadah (Baihaki, 2017). 

Menurut Said Aqil Siroj perhatian Islam terhadap kesehatan masyarakat 

terdapat pada ajaran-ajaran syariat Islam yang mengatur hubungan sesama 

manusia. Dengan kata lain, pandangan Islam tentang kesehatan masyarakat 
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berkaitan erat dengan konsepsi Islam tentang manusia sebagai makhluk sosial, 

yaitu manusia yang hidup dalam suatu komunitas atau masyarakat (Baihaki, 

2017). 

Dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan negara, 

gizi merupakan syarat untuk mencapai itu semua. Manusia tidak dapat beraktivitas 

tanpa kesehatan. Sementara itu, kesehatan dapat diperoleh melalui makanan yang 

bergizi. Menurut Shihab, hal itu menjadi jawaban mengapa Al-Qur'an, dalam 

banyak ayat yang mengaitkan aktivitas di bumi dengan makanan yang bergizi. 

Gizi memiliki peran penting dalam membina dan mempertahankan kesehatan 

seseorang. Hal itu sudah menjadi sebuah kewajiban setiap orang untuk 

memelihara kesehatannya (Shihab, 2004). 

Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, 

jiwa, akal, harta dan keturunan. Ada tiga dari yang disebut tadi berkaitan dengan 

kesehatan, yaitu jiwa, akal dan keturunan. Islam kaya dengan tuntutan kesehatan, 

baik kesehatan jasmani dan rohani. Dalam konteks kesehatan jasmani saja, Nabi 

pernah menegur beberapa sahabatnya yang bermaksud melampaui batas 

beribadah, karena kebutuhan jasmaninya terabaikan yang secara otomatis 

kesehatannya ikut terganggu (Elkarimah, 2016). 

Rasulullah bersabda: 

 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu (HR al-Bukhari) 
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Manusia diciptakan di dunia untuk menjadi khalifah dan beribadah kepada 

Allah. Tetapi, kedua fungsi tersebut tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa 

adanya kesehatan yang dimiliki oleh setiap manusia (Elkarimah, 2016).  

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan manusia untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup agar dapat melaksanakan tugas 

kekhalifahan. Menurut kenyataan fisik, manusia dapat memakan seluruh jenis 

makanan yang ada di bumi. Akan tetapi ada jenis makanan yang tidak baik untuk 

tubuh dan jiwa manusia. Oleh karena itu, terdapat kriteria yang harus dipenuhi 

agar makanan tersebut memiliki nilai guna bagi jasmani dan rohani manusia. 

Kriteria makanan bergizi yaitu ukuran yang menjadi dasar penilaian sehingga 

makanan tersebut dikatakan bergizi atau sesuatu yang harus ada pada makanan 

tersebut yaitu halal dan thayyib (Aliyah, 2016). 

Dalam Islam diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik 

sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah/2: 168 

ّٗ نَكُىْ  ٍِِۗ اََِّ ٍْطٰ تِ انشَّ ٰٕ ا خُطُ ْٕ َّبعُِ لَْ جحَ َّٔ ا فىِ الْْسَْضِ حَهٰلًا طٍَِّباا ۖ ًَّ ا يِ ْٕ ا انَُّاطُ كُهُ َٓ ٰٓاٌَُّ ٌٰ ٌّٔ ٍ  عَذُ ٍْ بِ يُّ  

Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, 
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS Al-
Baqarah/2: 168) 

 

Berdasarkan penafsiran mufassir dapat dipahami bahwa anjuran terkait 

makanan dan minuman yang halal dan baik pada ayat 168 surah al-Baqarah ini 

mengandung ajaran kepada seluruh ummat manusia di bumi tak terkecuali non 

muslim, makanan yang halal adalah seluruh makanan yang tidak diharamkan 



33 
 

 

Allah sedangkan yang baik adalah makanan dan minuman yang mengandung gizi 

yang baik bagi seseorang (Nuraini, 2018). 

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan ayat ini bahwa seruan 

kehalalan makanan ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada 

Allah Swt. atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang 

halal otomatis thayyib, dan tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-

masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi 

kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk 

yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi 

kurang baik. Karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang 

halal dan thayyib (Shihab, 2002). 

Dalam Al-Qur’an juga ditegaskan agar seorang mukmin makan makanan 

yang baik yang diberikan Allah, dan rezeki yang diberikan-Nya harus disyukuri 

sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah/2: 172 

 ٌَ ُْحىُْ إٌَِّاُِ جعَْبذُُٔ ٌْ كُ ِ إِ اشْكُشُٔا لِِلَّّ َٔ ٍْ طٍَِّبَاتِ يَا سَصَقَُْاكُىْ  ٍَ آيَُُٕا كُهُٕا يِ ا انَّزٌِ َٓ  ٌَا أٌَُّ

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik 
yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-
benar kepada-Nya kamu menyembah (QS Al-Baqarah/2: 172) 

 

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan ayat ini bahwa 

kesadaran iman yang bersemi di hati orang-orang beriman, menjadikan ajakan 

Allah Swt. kepada mereka sedikit berbeda dengan ajakan-Nya kepada seluruh 

manusia. Bagi orang-orang yang beriman, tidak lagi disebutkan kata halal, 
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sebagaimana yang disebut pada ayat 168 yang lalu, karena keimanan bersemi di 

dalam hati, merupakan jaminan kejauhan mereka dari yang tidak halal. Dan 

diperintahkan orang-orang beriman untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah 

Allah Swt. limpahkan kepada hamba-hamba-Nya (Shihab, 2002). 

Di dalam ayat ini ditegaskan agar seorang mukmin makan makanan yang 

baik yang diberikan Allah, dan rezeki yang diberikan-Nya itu haruslah disyukuri. 

Dalam ayat 168 perintah makan makanan yang baik-baik ditujukan kepada 

manusia umumnya. Karenanya, perintah itu diiringi dengan larangan mengikuti 

ajaran setan. Sedangkan dalam ayat ini perintah ditujukan kepada orang mukmin 

saja agar mereka makan rezeki Allah yang baik-baik. Sebab itu, perintah ini 

diiringi dengan perintah mensyukurinya (Kementerian Agama RI, 2014). 

B. Serat Makanan 

1. Definisi Serat Makanan 

Serat makanan adalah karbohidrat kompleks bagian dari tumbuhan dan 

terdapat dalam makanan dan tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan manusia 

(Mustamin, 2016). 

Makanan berserat merupakan bagian yang dapat dimakan dari tanaman atau 

karbohidrat sejenis yang sulit dicerna dan diserap di usus halus dengan fermentasi 

lengkap atau sebagian di usus besar manusia. Makanan berserat yaitu 

polisakarida, oligosakarida, lignin, dan zat tumbuhan terkait yang dapat 

meningkatkan efek fisiologis yang bermanfaat termasuk pencahar, dan 

menurunkan kolesterol darah, dan menurunkan kadar gula darah (Meutiarani, 

2017). 
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Serat makanan bersifat hidrofilik atau pembentuk massa. Serat makanan 

dapat memengaruhi konsistensi feses sehingga mudah untuk defekasi. Efektivitas 

serat makanan sebagai bahan pembentuk massa tergantung pada jumlah, 

kemampuan mengikat air, banyaknya penghancuran oleh proses fermentasi 

bakteri dan efektivitas produk fermentasi yang dapat membantu untuk mengatasi 

sembelit (Nurfitria, 2018).  

2. Komponen Serat Makanan 

Komposisi kimia serat pangan bervariasi tergantung dari komposisi sel 

tanaman penghasilnya. Variasi ini dipengaruhi umur, jenis, anatomi, dan keadaan 

tanaman. Pada dasarnya komponen-komponen penyusun dinding sel tanaman 

terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, gum, lignin, musilago yang merupkan 

serat pangan (Mulatsih, 2015). 

Berdasarkan jenis kelarutannya, serat dibagi menjadi dua, yaitu serat larut 

air dan serat tidak larut air. Sifat kelarutan ini menentukan pengaruh fisiologis 

serat pada proses-proses di dalam pencernaan dan metabolisme zat gizi (Mulatsih, 

2015). 

a. Serat Larut Air 

Serat larut merupakan serat yang larut dalam air kemudian membentuk gel 

dalam saluran cerna dengan cara menyerap air (Baiti, 2015). 

Serat larut air memperlambat aliran makanan didalam tubuh, tetapi tidak 

meningkatkan volume feses. Serat larut air mempertahankan kadar kolesterol 

sehat, menormalkan kadar gula darah pada pasien diabetes, dan dapat menurunkan 
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tekanan darah. Pektin dan getah merupakan contoh serat larut air yang ditemukan 

pada buncis, sekam oat, dan beberapa buah dan sayuran (Meutiarani, 2017) 

Serat larut disebut sebagai serat yang dapat difermentasi, misalnya dapat 

ditemukan dalam buah-buahan seperti pisang dan apel, gandum, kacang-kacangan 

serta sayuran seperti kentang dan wortel (Mustamin, 2016). 

Contoh serat yang termasuk serat larut air yaitu pektin, gum, mukilase, 

glukan, algal. Serat yang termasuk kelompok ini larut dalam air dan membentuk 

semacam “gel” di saluran pencernaan. Serat ini membantu melunakkan feses. 

Serat larut air juga menghasilkan gas dari fermentasi oleh bakteri di saluran 

pencernaan. Gas yang dihasilkan ini membantu memindahkan sisa makanan 

melalui kolon (Mustamin, 2016). 

Pektin terdapat pada sayuran dan buah-buahan terutama anggur, apel, jambu 

biji, wortel dan buah-buahan yang kaya akan pektin. Gum dan pektin digunakan 

dalam industri pangan sebagai pengental, pengemulsi, dan penstabil. Mukilase 

terdapat dalam biji-bijian dan akar yang berfungsi mencegah pengeringan. Beta 

glukan terdapat dalam biji-bijian, seperti oat dan barley yang berperan dalam 

menurunkan kolesterol darah. Algal di Indonesia banyak digunakan sebagai agar-

agar, bahan pengental, dan penstabil (Mustamin, 2016). 

b. Serat Tidak Larut 

Serat tidak larut adalah serat yang tidak larut dalam air, tetapi memiliki 

kemampuan menyerap air dan meningkatkan tekstur dan volume feses (Baiti, 

2015). 
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Serat tidak larut air merupakan jenis serat yang menarik air ke dalam usus, 

membuat feses lebih berat dan lunak. Serat jenis ini mempercepat pergerakan 

makanan melalui saluran pencernaan. Oleh karena itu, serat tidak larut air dapat 

mencegah penyakit divertikular, kanker kolon, hemoroid, dan konstipasi. 

Selulosa, hemiselulosa, dan lignin merupakan serat yang tidak larut dalam air. 

Komponen ini menghasilkan tekstur yang keras dan kenyal pada sekam jagung, 

sekam gandum, gandum utuh, dan beberapa sayuran (Meutiarani, 2017). 

Serat tidak larut juga disebut serat yang dapat difermentasi sebagian, seperti 

yang ditemukan dalam sereal yang tinggi serat, biji-bijian, sayur-sayuran, dan 

kacang-kacangan (Mustamin, 2016). 

Contoh serat tidak larut air yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ketiga 

jenis serat ini merupakan kerangka struktural semua tumbuh-tumbuhan. Selulosa 

merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan. Lignin bukan merupakan 

karbohidrat dan paling tahan terhadap degradasi serta merupakan bagian keras 

tumbuhan yang dapat memperkuat struktur tumbuhan sehingga jarang dimakan, 

misalnya terdapat dalam tangkai sayuran dan bagian inti wortel. Lignin paling 

banyak menyerap air sehingga memiliki efek pencahar yang paling kuat 

(Mustamin, 2016). 

3. Sumber Makanan Berserat 

Di dunia tanaman ditemukan berbagai macam serat. Berbagai jenis dan 

jumlah serat dapat ditemukan di semua struktur tanaman. Serat tersebut terdapat 

pada dinding sel dan di dalam sel-sel akar, daun, batang, biji, serta buah (Beck, 

2011). 



38 
 

 

Sumber terbaik serat tidak larut air adalah sekam gandum, makanan yang 

mengandung gandum utuh seperti roti gandum dan sereal, sayur-sayuran dan 

buah-buahan (terutama yang memiliki biji dan kulit, serta kacang-kacangan 

seperti kacang polong, buncis dan lentil). Sedangkan sumber terbaik serat larut air 

yaitu sekam oat, oatmeal, kacang-kacangann seperti buncis dan lentil, barley, 

apel, stroberi, dan buah sitrus (Meutiarani, 2017). 

Sumber serat makanan yang paling mudah dijumpai sehari-hari yaitu 

sayuran dan buah-buahan. Sayuran dapat dikonsumsi dalam bentuk mentah atau 

telah direbus. Proses pemasakan akan menghilangkan beberapa zat gizi sehingga 

berat sayuran menjadi lebih kecil berdasarkan berat keringnya. Pada proses 

pemasakan juga dapat menyebabkan terjadi proses pencoklatan yang dalam 

analisis gizi terhitung sebagai serat makanan (Nurfitria, 2018). 

4. Metabolisme Serat Makanan 

Manusia memiliki bakteri yang dapat memfermentasi serat didalam saluran 

pencernaan. Serat mengalami fermentasi terutama di kolon, sedangkan dilambung 

dan usus halus serat cenderung tidak mengalami perubahan apapun. Sebagian 

besar bakteri dan protozoa mengandung selulase yang berfungsi untuk 

memetabolisme serat menjadi asam lemak rantai pendek, air, karbon dioksida, 

hidrogen, dan metana. Asam lemak volatil (asetat, butirat, propionat) adalah anion 

utama pada feses normal. Asam lemak ini sukar larut dalam lemak sehingga dapat 

menyebabkan asam lemak ini tidak diabsorbsi dan bekerja sebagai pencahar 

osmotik (Mustamin, 2016). 
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Efek samping dari konsumsi serat yang tidak diinginkan adalah terbentuknya 

gas serat yang difermentasi. Gas ini bisa bau, menimbulkan rasa tidak nyaman. 

Pada beberapa individu bisa menyebabkan flatus dan sendawa (Mustamin, 2016). 

5. Fungsi dan Efek Serat Makanan 

Serat bukan merupakan sumber energi yang penting untuk tubuh manusia, 

tetapi serat memiliki banyak fungsi bagi tubuh. Serat dapat mengurangi risiko 

penyakit jantung, diabetes, penyakit divertikular, hemoroid dan kanker 

kolorektum, serta dapat menjaga berat badan. Beberapa serat larut seperti beta-

glukan dan pektin juga membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Serat 

seperti hemiselulosa dan pektin bekerja dengan meningkatkan massa feses dengan 

cara menyerap air sehingga feses lebih cepat dieliminasi oleh sistem pencernaan. 

Serat juga mampu menyingkirkan asam empedu dan asam lemak (Mustamin, 

2016). 

Fungsi dan efek serat makanan (Mustamin, 2016): 

a. Volume feses dan kebiasaan BAB 

Hasil utama fermentasi serat adalah asam lemak volatil yang memiliki efek 

menyerap air. Kemampuan asam lemak ini dapat meningkatkan massa dan 

volume feses. Peningkatan massa dan volume feses yang bertambah akan memicu 

refleks peristaltik yang akan mendorong keinginan untuk BAB sehingga dapat 

memperbaiki kebiasaan BAB. 

b. Waktu transit pada saluran cerna 

Waktu transit adalah waktu yang dibutuhkan oleh sisa makanan untuk 

melewati saluran pencernaan. Serat memiliki kemampuan mempersingkat waktu 
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transit feses karena kemampuan serat meningkatkan volume feses yang memicu 

gerak peristaltik saluran pencernaan. 

c. Menstimulasi proliferasi flora saluran cerna 

Serat larut yang termasuk karbohidrat rantai pendek (fruktooligosakarida, 

galaktooligosakarida) secara selektif memicu pertumbuhan dan perkembangan 

bakteri saluran cerna seperti bifidobacteria. Pektin, gum dan lignin memicu 

pertumbuhan dan perkembangan dari seluruh flora saluran pencernaan. 

6. Serat Makanan dalam Kesehatan 

a. Serat Makanan dan Kontrol Berat Badan 

Konsumsi serat pangan yang seimbang setiap hari dapat mengatur berat 

badan seseorang sekaligus cara efektif untuk mengatasi kegemukan. Kegemukan 

merupakan efek samping dari kelebihan gizi. Seseorang dikatakan kegemukan 

jika berat badannya melebihi 20% berat badan ideal (Mulatsih, 2015). Asupan 

serat yang rendah dapat menyebabkan gizi lebih, karena mereka cenderung 

mengonsumsi makanan tinggi lemak yang lebih mudah dicerna dibandingkan 

serat (Setyawati and Eti Rimawati, 2016). 

Obesitas merupakan indeks massa tubuh (BMI) 30 kg/m² atau lingkar 

pinggang >102 cm untuk laki-laki, lingkar pinggang >88 cm untuk perempuan, 

akan menjadi masalah bagi sekitar satu dari tiga orang jika seseorang semakin tua. 

Ada beberapa penyebab kegemukan atau obesitas yaitu (Mulatsih, 2015): 

1) Latar belakang genetik yang mendorong kenaikan berat badan lebih 

banyak daripada seseorang yang mendapatkan pasokan makanan dan 

akitivitas fisik yang sama. 
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2) Penurunan aktivitas fisik di bawah ambang batas individual yang 

diperlukan untuk penyeimbangan otomatis dan bawah sadar akan energi 

masuk dan energi keluar.  

3) Suplai makanan menggunakan ketersedian energi (kalori) tidak terbatas 

tanpa adanya olah fisik untuk menghabiskannya, dengan kepadatan energi 

tinggi (kalori per suap) dan dengan proporsi kalori tinggi (> 30%)  berasal 

dari lemak (yang tidak memuaskan nafsu makan serta karbohidrat atau 

protein) 

Kegemukan harus segera ditanggulangi, karena bisa membahayakan 

penderitanya yang mempunyai resiko tinggi terserang penyakit degeneratif, 

seperti hipertensi, jantung koroner, maupun diabetes melitus. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan penderita obesitas adalah dengan cara melakukan diet rendah 

kalori yang diimbangi dengan makanan tinggi serat. Penderita obesitas dapat 

mengonsumsi makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan mengandung 

tinggi serat, terutama jenis serat yang larut air. Serat larut air misalnya pektin dan 

gum serta beberapa hemiselulosa mempunyai kemampuan menahan air dan 

membentuk cairan kental dalam saluran pencernaan (Mulatsih, 2015). 

Dengan kemampuan ini serat larut dapat menunda pengosongan makanan 

dari lambung, menghambat percampuran isi saluran cerna dengan enzim-enzim 

pencernaan, sehingga terjadi pengurangan penyerapan zat-zat makanan di bagian 

proksimal. Mekanisme inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan 

penyerapan (absorbsi) asam amino dan asam lemak oleh serat larut air. Cairan 

kental ini mengurangi keberadaan asam amino dalam tubuh melalui 
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penghambatan peptida usus. Makanan dengan tinggi serat biasanya mengandung 

kalori rendah, kadar gula dan lemak rendah yang mampu membantu mengurangi 

terjadianya obesitas (Mulatsih, 2015). 

7. Angka Kecukupan Serat 

Angka kecukupan serat yang dianjurkan (per orang per hari) berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019 adalah 

sebagai berikut (Kemenkes RI, 2019): 

Tabel 2.2 Angka Kecukupan Serat 

Kelompok Umur 
Serat (g) 

Laki-laki Perempuan 

10-12 tahun 28 27 

13-15 tahun 34 29 

16-18 tahun 37 29 

19-29 tahun 37 32 

30-49 tahun 36 30 

50-64 tahun 30 25 

65-80 tahun 25 22 

>80 tahun 22 20 

 

8. Pandangan Islam Mengenai Serat Makanan 

Dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa terdapat hal-hal yang menjadi 

kebutuhan manusia sehari-hari agar dapat memahami kekuasaan Allah yaitu 
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tumbuh-tumbuhan sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-An’am/6: 

99 

ا َُّخْ  ُُّْ خَضِشا ءٍ فَاخَْشَجَُْا يِ ًْ ّٖ ََباَتَ كُمِّ شَ اۤءِ يَاۤءاًۚ فَاخَْشَجُْاَ بِ ًَ ٍَ انسَّ َْضَلَ يِ َٕ انَّزِيْٰٓ اَ ُْ َٔ ٍَ يِ َٔ حشََاكِبااًۚ  ُُّْ حَبًّا يُّ شِجُ يِ

ٍِّۗ انَُّخْمِ يِ  ٍْشَ يُحشََابِ غَ َّٔ ا  آ ٌَ يُشْحبَِ ا يَّ انشُّ َٔ  ٌَ ْٕ ُ ح ٌْ انضَّ َّٔ ٍْ اعََُْابٍ  جَُّٰثٍ يِّ َّٔ ٌ  داٍََِةَ   ا َٕ ُْ ا قِ َٓ ٰٓ ارَِٰٓا  ٍْ طَهْعِ ِٖ شِ ًَ ا انِٰى ثَ ْٰٓٔ َْظُشُ ُ ا

 ٌَ ْٕ وٍ ٌُّؤْيُُِ ْٕ ثٍ نِّقَ ٌٰ ًْ رٰنِكُىْ لَْٰ ٌَّ فِ ّٖ ِۗاِ ُْعِ ٌَ َٔ شَ  ًَ  اثَْ

Terjemahnya:  

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari 
tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari 
tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma 
mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan 
(Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 
serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan 
(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman (QS 
Al-An’am/6: 99) 

 

Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi dalam 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bahwa ”Dan Dialah yang menurunkan air 

hujan dari langit.” Maksudnya, dengan kadar tertentu, sebagai berkah dan rizki 

bagi hamba-hamba-Nya, untuk menghidupi dan menyirami berbagai makhluk, 

serta sebagai rahmat Allah bagi seluruh makhluk-Nya. “lalu Kami tumbuhkan 

dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari 

tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.” Yaitu, tanaman tanaman dan 

pepohonan yang hijau, dan setelah itu kami menciptakan di dalamnya biji-bijian 

dan buah buahan. “Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang 

bersusun.” Maksudnya, bersusun antara yang satu dengan yang lainnya, seperti 

bulir (misalnya pada padi), dan yang lainnya. “Dan dari mayang kurma mengurai 
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tangkai-tangkai yang menjulai.” Kata   ٌ ا َٕ  yang berarti tandan kurma. “Yang قُِْ

menjulai.” Maksudnya, mudah dijangkau oleh orang yang memetiknya. “Dan 

kebun-kebun anggur.” Maksudnya, kami juga mengeluarkan darinya kebun-kebun 

anggur. Kedua jenis buah itu (anggur dan kurma) merupakan jenis yang paling 

berharga bagi penduduk Hijaz, bahkan mungkin merupakan dua jenis buah terbaik 

di dunia. “Dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang 

tidak serupa. “Qatadah dan ulama lainnya mengatakan: “Yaitu kesamaan dalam 

daun dan bentuk, dimana masing-masing saling berdekatan, tetapi mempunyai 

perbedaan pada buahnya, baik bentuk, rasa, maupun sifatnya.”Perhatikan 

buahnya pada waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) 

kematangannya.” Al-Barra bin Azib, Ibnu Abbas, adh-Dahhak, Atha al-

Khurasani, as-Suddi, Qatadah, dan ulama lainnya mengatakan: “Maksudnya, 

pikirkanlah kekuasaan Penciptanya dari tidak ada menjadi ada, setelah 

sebelumnya berupa sebuah kayu (pohon), kemudian menjadi anggur dan kurma 

dan lain sebagainya, dari berbagai ciptaan Allah, berupa berbagai warna, bentuk, 

rasa, dan aroma. “Sesungguhnya pada yang demikian itu,“ hai sekalian umat 

manusia. “Ada tanda-tanda. “Yaitu, bukti-bukti kesempurnaan kekuasaan 

Penciptanya, hikmah, dan rahmat-Nya. “Bagi orang-orang yang beriman.” 

Maksudnya, mereka yang membenarkan-Nya dan mengikuti para Rasul-Nya 

(Ghoffar, Abdurrahim Mu’thi and Abu Ihsan Al-Atsari, 2004). 

Allah menjelaskan kejadian hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia 

sehari-hari, agar mereka secara mudah dapat memahami kekuasaan, 

kebijaksanaan, serta pengetahuan Allah. Allah menjelaskan bahwa Allah-lah yang 
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menurunkan hujan dari langit, yang menyebabkan tumbuhnya berbagai jenis 

tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari berbagai ragam bentuk, macam dan rasa. 

Seperti firman Allah: disirami dengan air yang sama, tetapi Kami lebihkan 

tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. (ar-Ra'd/13: 4) 

(Kementerian Agama RI, 2014). 

Disebutkan hujan turun dari langit adalah menurut kebiasaan mereka. 

"Sama" atau langit digunakan untuk apa saja yang berada di atas; sedang yang 

dimaksud dengan Sama dalam ayat ini ialah "Sahab" yang berarti awan seperti 

ditunjukkan dalam firman Allah: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu 

minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang 

menurunkan? (Al-Waqi'ah/56: 68-69). Allah menjelaskan bahwa air itu sebagai 

sebab bagi tumbuhnya segala macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam 

bentuk jenis dan rasanya, agar manusia dapat mengetahui betapa kekuasaan Allah 

mengatur kehidupan tumbuh-tumbuhan itu. Manusia yang suka memperhatikan 

siklus peredaran air akan dapat mengetahui betapa tingginya hukum-hukum Allah. 

Hukum-Nya berlaku secara tetap dan berlangsung terus tanpa henti-hentinya, 

sampai tiba saat yang telah ditentukan. Kemudian disebutkan pula perincian dari 

tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam itu; di antaranya ialah rerumputan yang 

tumbuh berumpun-rumpun sehingga kelihatan menghijau. Tumbuh-tumbuhan 

jenis ini mengeluarkan buah yang berbentuk butiran-butiran kecil yang terhimpun 

dalam sebuah tangkai seperti gandum, syair dan padi. Jenis yang lain dari tumbuh-

tumbuhan itu ialah pohon palma yang mengeluarkan buah yang terhimpun dalam 

sebuah tandan yang menjulai rendah sehingga mudah dipetik. Jenis yang lain lagi 



46 
 

 

dari jenis tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam itu ialah anggur, zaitun, dan 

delima. Ketika jenis buah-buahan ini disebutkan secara beruntun, karena masing-

masing ada yang mempunyai persamaan dan perbedaan, sifat, bentuk dan rasanya, 

sehingga ada yang berwarna kehitam-hitaman dan ada pula yang berwarna 

kehijau-hijauan; ada yang berdaun agak lebar, dan ada pula yang berdaun agak 

kecil; begitu pula ada yang rasanya manis dan ada yang asam (Kementerian 

Agama RI, 2014). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasional dengan pendekatan penelitian cross sectional. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui hubungan pola konsumsi serat dengan status gizi 

pada anak usia sekolah dasar. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Sulawesi Selatan, yaitu di 

SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar. 

C. Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Desember 2021 

sampai Januari 2022. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel 

independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah konsumsi serat. 

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status gizi. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Pupulasi 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian atau objek yang diteliti. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa/siswi kelas 4-6 yang berada pada 



 

 

lokasi penelitian yaitu SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar sebanyak 77 

siswa/siswi. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel diambil dengan menggunakan 

metode purposive sampling yakni peneliti mengambil sampel sesuai dikehendaki 

dari populasi. Sampel pada penelitian ini yaitu siswa/siswi kelas 4-6 yang berada 

pada lokasi penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

Penarikan sampel yaitu dengan menggunakan rumus slovin: 

   
 

        
 

   
  

           
 

   
  

           
 

   
  

       
 

   
  

    
 

        

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 44 

siswa/siswi. 

Keterangan: 

n : jumlah sampel 



 

 

N : jumlah populasi 

d : tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan 

Kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi penelitian ini yaitu karakteristik umum dari subjek 

penelitian dari suatu populasi yang akan diteliti. Kriteria inklusi untuk sampel 

kasus dalam penelitian yaitu: 

1) Anak dan ibu yang bersedia mengikuti penelitian  

2) Siswa/siswi yang berada pada kelas 4-6 di SD Negeri Maradekaya 2 Kota 

Makassar 

b. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi penelitian ini yaitu digunakan untuk mengeluarkan 

subjek yang tidak layak untuk diteliti. 

1) Anak dan ibu yang tidak bersedia mengikuti penelitian 

2) Ibu yang tidak bersedia mengisi kuesioner 

3) Anak yang memiliki penyakit infeksi 

4) Anak yang memiliki tingkat aktivitas fisik kurang 

F. Cara Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh 

data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen yang telah 



 

 

ditetapkan. Pengumpulan data primer digunakan dengan menggunakan food recall 

24 jam dan kuesioner. 

1. Food Recall 24 jam 

Pengambilan data konsumsi serat menggunakan formulir food recall 24 

jam selama 2 hari tidak berturut. Proses pengambilan data dilakukan oleh 

enumerator dengan cara menanyakan kepada ibu makanan yang telah dikonsumsi 

oleh anak selama 24 jam. Data yang telah terkumpul dikonversi ke dalam ukuran 

gram dengan acuan daftar bahan makanan penukar. Kemudian data diolah 

menggunakan program Nutrisurvey dan dikonversikan kedalam unsur zat gizi 

yang akan diteliti yaitu serat makanan. Nilai rerata asupan zat gizi yang diperoleh 

kemudian dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Indonesia tahun 

2019. 

2. Kuesioner 

Pengambilan data status gizi menggunakan kuesioner. Penilaian status gizi 

dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu dengan mengukur berat 

badan dan tinggi badan anak. Kuesioner dibagikan kepada responden melalui 

google form, kemudian responden mengisi google form dengan didampingi oleh 

peneliti. 

G. Instrumen Peneliitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulir food recall 

24 jam, kuesioner yang meliputi identitas dan pengukuran antropometri. 

  



 

 

H. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Kerangka Teori 

  

Status Gizi Anak 

Gizi Lebih Gizi Kurang 

Gizi Tidak Seimbang 
SeimSeimbanag 

Langsung Tidak Langsung 

Penyakit 
Infeksi 

Zat 
Gizi 

Usia Ekonomi Aktivitas 
Fisik 

Jenis 
Kelamin 

Serat 

Rendah Serat 
Serat 

Tinggi Serat 



 

 

I. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 Kerangka Konsep 

  

Konsumsi Serat 
Status Gizi 
Anak Usia 

Sekolah Dasar 

Variabel Independen Variabel Dependen 



 

 

J. Kerangka Kerja 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.3 Kerangka Kerja 

 

Populasi: 
Seluruh siswa/siswi kelas 4-6 yang berada pada lokasi 

penelitian yaitu SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar 

Sampel: 
Siswa/siswi kelas 4-6 yang berada pada lokasi penelitian 

yaitu SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar dan 
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

Purposive 
Sampling 

Pengumpulan Data: 
Data Primer: Data responden diambil jika telah 

mendapatkan persetujuan setelah (informed consent) dari 
peneliti.  

 

Pembagian formulir 
food recall 24 jam 

untuk konsumsi serat 
pada Ibu 

Pengolahan data: 
Analisis data dengan menggunakan uji Chi-Square, kemudian 

dimasukkan ke dalam program SPSS 
 

Penyajian data dan pembahasan 

Kesimpulan hasil penelitian 

Mengukur berat 
badan dan tinggi 

badan anak 



 

 

K. Langkah Pengolahan Data 

1. Penyuntingan Data (Editing) 

Pengeditan data merupakan proses yang dilakukan untuk memeriksa dan 

menyeleksi data yang telah terkumpul. 

2. Pengkodean (Coding) 

Pengkodean data merupakan proses yang dilakukan untuk memberikan kode 

tertentu pada tiap data yang akan diteliti. 

3. Memasukkan Data (Data Entry) 

Memasukkan data merupakan proses yang dilakukan untuk memasukkan 

data yang akan di teliti pada program komputer. 

4. Tabulasi 

Tabulasi merupakan proses yang dilakukan untuk memasukkan data dalam 

bentuk tabel dengan cara membuat tabel kemudian isi tabel tersebut mencakup 

data yang akan dianalisis. 

L. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan aplikasi Statistical for Social Science (SPSS) dengan menggunakan 

analisis univariat yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden, 

variabel dependen, dan variabel independen. Kemudian melakukan uji bivariat 

yaitu uji Chi-Square yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antar variabel, yaitu hubungan antara Konsumsi Serat dengan Status Gizi. 

M.  Etika Penelitian 



 

 

Etika penelitian ini adalah mengajukan permohonan etik penelitian kepada 

komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Dalam melakukan penelitian terdapat hal-hal yang terkait dengan etika 

penelitian, yaitu: 

1. Informed Consent 

Informed consent (persetujuan setelah penjelasan) merupakan penjelasan 

kepada responden terkait penelitian yang akan dilakukan dan jika disetujui maka 

responden bersedia untuk menandatangani lembar persetujuan penelitian sebelum 

dilibatkan dalam penelitian. 

2. Anonymity 

Penelitian ini menjamin kerahasiaan hal-hal yang bersifat pribadi dari 

responden dengan menuliskan inisial responden dan hanya menulis pada lembar 

pengumpulan data dengan memakai kode. 

3. Confidentiality 

Peneliti harus menjaga kerahasiaan responden dan tidak membagikan 

informasi identitas responden. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Penelitian dilakukan di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar, Provinsi 

Sulawesi Selatan mulai tanggal 22 Desember 2021 hingga 8 Januari 2022. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 sampel. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan cross 

sectional. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

aplikasi SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat kemudian 

dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji Chi-Square. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka disajikan hasil 

penelitian sebagai berikut. 

1. Analisis Univariat 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Anak Usia 

Sekolah Dasar 

Parameter 
Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 

n % n % n % 

Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

      

11 73,3 5 41,7 9 52,9 

4 26,7 7 58,3 8 47,1 

Status Gizi 

Baik  

Lebih  

Obesitas  

Kurang 

Buruk  

      

11 73,3 8 66,7 15 88,2 

1 6,7 1 8,3 2 11,8 

0 0 1 8,3 0 0 

3 20,0 1 8,3 0 0 

0 0 1 8,3 0 0 



 

 

Konsumsi Serat 

Kurang  

Cukup  

Lebih   

      

11 73,3 8 66,7 12 70,6 

3 20,0 2 16,7 3 17,6 

1 6,7 2 16,7 2 11,8 

Total  15 100 12 100 17 100 

 Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan distribusi karakteristik diatas 

didapatkan distribusi data setiap kelas berdasarkan jenis kelamin yakni kelas 4 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 responden (73,3%) dan perempuan 4 

responden (26,7%), pada kelas 5 berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 responden 

(41,7%) dan perempuan 7 responden (58,3%) sedangkan kelas 6 berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 9 responden (52,9%) dan perempuan 8 responden (47,1%) 

sedangkan distribusi data setiap kelas berdasarkan status gizi yakni kelas 4 dengan 

status gizi baik sebanyak 11 responden (73,3%), lebih 1 responden (6,7%), 

obesitas 0 responden (0%), kurang 3 responden (20,0%) dan buruk 0 responden 

(0%), pada kelas 5 didapatkan anak dengan status gizi baik sebanyak 8 responden 

(66,7%), lebih 1 responden (8,3%), obesitas 1 responden (8,3%), kurang 1 

responden (8,3%) dan buruk 1 responden (8,3%) sedangkan kelas 6 didapatkan 

anak dengan status gizi baik sebanyak 15 responden (88,2%), lebih 2 responden 

(11,8%), obesitas 0 responden (0%), kurang 0 responden (0%) dan buruk 0 

responden (0%) sedangkan berdasarkan konsumsi serat yakni kelas 4 dengan 

konsumsi serat kurang sebanyak 11 responden (73,3%), cukup 3 responden 

(20,0%) dan lebih 1 responden (6,7%), pada kelas 5 dengan konsumsi serat 

kurang sebanyak 8 responden (73,3%), cukup 2 responden (16,7%) dan lebih 2 



 

 

responden (16,7%) sedangkan kelas 6 didapatkan anak dengan konsumsi serat 

kurang sebanyak 12 responden (70,6%), cukup 3 responden (17,6%) dan lebih 2 

responden (11,8%). 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.2 Analisis Hubungan Konsumsi Serat dengan Status Gizi Pada Anak 

Usia Sekolah Dasar 

Konsumsi 
Serat 

Status Gizi  
p-

value 
Baik Lebih Obesitas Kurung Buruk Total 

n % n % n % n % n % n % 

Kurang   

 Cukup  

Lebih  

Total   

23 52 2 5 1 2 4 9 1 2 31 70 

0.302 
8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 

3 7 2 5 0 0 0 0 0 0 5 12 

34 77 4 10 1 2 4 9 1 2 44 100 

Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan anak dengan konsumsi serat yang 

kurang dengan status gizi yang baik sebanyak 23 responden (52%), lebih 2 

responden (5%), obesitas 1 responden (2%), kurang 4 responden (9%), buruk 1 

responden (2%) dan pada anak dengan konsumsi serat yang cukup dengan status 

gizi baik sebanyak 8 responden (18%), lebih 0 responden (0%), obesitas 0 

responden (0%), kurang 0 responden (0%), buruk 0 responden (0%) sedangkan 

anak konsumsi serat yang lebih dengan status gizi baik sebanyak 3 responden 

(7%), lebih 2 responden (5%), obesitas 0 responden (0%), kurang 0 responden 

(0%), buruk 0 responden (0%). 



 

 

Uji Chi-Square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini 

bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat korelasi yang 

signifikan jika p-value <0,05. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0,302 yang 

berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara konsumsi serat dengan status 

gizi pada anak usia sekolah dasar. 

B. Pembahasan 

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari konsumsi makanan 

dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi optimal adalah keseimbangan antara 

asupan dan kebutuhan zat gizi (Hasrul, Hamzah and Aslinda Hafid, 2020). 

Pengukuran status gizi menggunakan alat antropometri, pengukuran dilakukan 

dengan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan yang kemudian 

dicatat dan dilakukan perhitungan status gizi. Berdasarkan hasil penelitian pada 

tabel 4.1 didapatkan bahwa berdasarkan status gizi di SD Negeri Maradekaya 2 

Kota Makassar yaitu kelas 4 dengan status gizi baik 11 responden, lebih 1 

responden, obesitas 0 responden, kurang 3 responden dan buruk 0 responden, 

pada kelas 5 didapatkan anak dengan status gizi baik 8 responden, lebih 1 

responden, obesitas 1 responden, kurang 1 responden dan buruk 1 responden 

sedangkan kelas 6 didapatkan anak dengan status gizi baik 15 responden, lebih 2 

responden, obesitas 0 responden, kurang 0 responden dan buruk 0 responden. Dari 

hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa sebagian besar anak dengan status gizi 

yang baik, tetapi masih ada anak dengan status gizi yang lebih, obesitas, kurang, 

dan buruk.  



 

 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2020) dan Jahri, Suyanto, 

dan Yanti (2016) bahwa sebagian besar anak yang mengalami gizi baik. Faktor 

yang dapat memengaruhi status gizi anak disebabkan oleh pola konsumsi makan 

yang kurang baik, faktor aktivitas fisik, faktor istirahat, dan faktor orang tua 

(Latifah, 2018). Masalah gizi kurang disebabkan oleh ketersediaan pangan yang 

kurang, kemiskinan, pengetahuan masyarakat yang kurang tentang gizi, kualitas 

lingkungan yang kurang baik, menu seimbang dan kesehatan. Masalah gizi lebih 

disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu dan 

pengetahuan masyarakat yang kurang tentang gizi seimbang (Putri, 2020).  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1 didapatkan bahwa berdasarkan 

konsumsi serat yaitu kelas 4 dengan konsumsi serat kurang 11 responden, cukup 3 

responden dan lebih 1 responden, pada kelas 5 dengan konsumsi serat kurang 8 

responden, cukup 2 responden dan lebih 2 responden sedangkan kelas 6 

didapatkan anak dengan konsumsi serat kurang 12 responden, cukup 3 responden 

dan lebih 2 responden. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa sebagian 

besar anak dengan konsumsi serat yang kurang, tetapi masih ada anak dengan 

konsumsi serat yang cukup, dan lebih. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Iqbal (2021) dan Makaryani (2013) 

bahwa sebagian besar anak yang pola konsumsi serat kurang. Kehadiran serat 

pada pola konsumsi makanan memang sangat penting. Makanan tinggi serat 

sangat baik dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Serat 

makanan memiliki fungsi penting yang tidak bisa digantikan oleh zat lainnya 

yaitu dapat membantu mencegah terjadinya sembelit, mencegah wasir, 



 

 

menurunkan berat badan serta mencegah terjadinya penyakit degeneratif seperti 

jantung koroner, hipertensi, diabetes melitus, hiperkolesterol, kanker usus dan 

stroke. Pada umumnya penyakit-penyakit ini disebabkan oleh kegemukan atau 

yang biasa disebut dengan overweight dan merupakan salah satu masalah gizi 

yang terjadi di Indonesia maupun di negara berkembang terutama di kota-kota 

besar (Makaryani, 2013). Rendahnya asupan serat makanan seseorang dapat 

dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan seseorang tentang serat makanan dan 

kesehatan, ini terutama pada anak, pengetahuan orang tua sangat berpengaruh 

terhadap konsumsi serat, karena anak cenderung mengikuti pola makan orang tua. 

Kebiasaan makan sayur dan buah pada orang tua akan diikuti oleh anaknya 

sehingga pada anak yang orang tuanya mengonsumsi sayur dan buah asupan zat 

gizi mikro akan terpenuhi dan asupan lemak berkurang. Konsumsi sayuran dan 

buah-buahan anak dalam penelitian ini dilihat berdasarkan asupan serat. 

(Setyawati and Eti Rimawati, 2016).  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2 didapatkan bahwa anak dengan 

konsumsi serat yang kurang dengan status gizi yang baik sebanyak 23 sampel, 

lebih 2 sampel, obesitas 1 sampel, kurang 4 sampel, buruk 1 sampel dan pada 

anak dengan konsumsi serat yang cukup dengan status gizi baik sebanyak 8 

sampel, lebih 0 sampel, obesitas 0 sampel, kurang 0 sampel, buruk 0 sampel 

sedangkan anak konsumsi serat yang lebih dengan status gizi baik sebanyak 3 

sampel, lebih 2 sampel, obesitas 0 sampel, kurang 0 sampel, buruk 0 sampel. Uji 

Chi-Square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, uji ini bertujuan 

mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat korelasi yang signifikan jika 



 

 

p-value <0,05. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0,302 yang berarti tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi serat dengan status gizi pada 

anak usia sekolah dasar. Hal ini disebabkan karena tingkat konsumsi responden 

yang cenderung sama yaitu sebagian besar responden memiliki tingkat kecukupan 

serat yang tergolong kurang. Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian ini 

diketahui bahwa anak SD belum mengerti tentang istilah serat, sumber dan 

manfaatnya bagi tubuh. Beberapa hal yang menjadi alasan anak tidak 

mengonsumsi serat misalnya sayur dan buah karena tidak tersedianya sayur dan 

buah di rumah, atau mereka tidak menyukai sayuran yang disajikan. Terdapat juga 

sebagian anak lebih memilih untuk tidak mengonsumsi sayur dan buah karena 

memang tidak dibiasakan oleh orang tua. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Baiti (2015) dan Harti, Rahayu dan 

Healthy (2019) yang dilakukan pada remaja, yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi serat dengan status gizi. Hasil 

penelitian Rahayuningtiyas (2012) juga menyebutkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara konsumsi serat dengan status gizi.  

Tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rizqiya dan Ahmad 

(2019) yang dilakukan pada perempuan pralansia dan penelitian Maharani, 

Darwis dan Desri (2017) yang dilakukan pada remaja, yang membuktikan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara asupan serat dengan status gizi. Hal ini 

didukung oleh teori bahwa asupan serat yang rendah dapat menyebabkan gizi 

lebih, karena mereka cenderung mengonsumsi makanan tinggi lemak yang lebih 

mudah dicerna dibandingkan serat (Setyawati and Eti Rimawati, 2016). Peran 



 

 

serat terhadap setatus gizi yaitu menunda pengosongan lambung, mengurangi rasa 

lapar, pencernaan dan mengurangi terjadinya gizi lebih. Kecukupan asupan serat 

kini dianjurkan semakin tinggi, mengingat banyak manfaat yang menguntungkan 

untuk kesehatan (Makaryani, 2013).  

Penelitian ini tentu memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

yang signifikan. Penelitian Rizqiya dan Ahmad (2019) memiliki sampel sejumlah 

134 orang dari perempuan pralansia dengan menggunakan data primer berupa 

data antropometri seperti tinggi badan, berat badan dan persen lemak tubuh. 

Selain itu, data primer lainnya berupa data asupan makanan (serat, karbohidrat, 

dan protein), aktivitas fisik, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Data 

asupan serat diperoleh dengan wawancara menggunakan formulir food recall 

2x24 jam. Penelitian Maharani, Darwis dan Desri (2017) memiliki sampel 

sejumlah 423 orang dari remaja di MTSN 2 Kota Bengkulu dengan menggunakan 

data primer berupa data antropometri seperti tinggi badan dan berat badan. Selain 

itu, data primer lainnya berupa data asupan serat, asupan energi, aktivitas fisik, 

pengetahuan gizi. Data asupan serat diperoleh dengan wawancara menggunakan 

formulir food recall 3x24 jam. Sedangkan pada penelitian ini hanya memiliki 44 

sampel yang hanya pada siswa/sisiwi SD dengan menggunakan data primer 

berupa data antropometri seperti tinggi badan, berat badan dan asupan serat. Data 

asupan serat diperoleh dengan wawancara menggunakan formulir food recall 

2x24 jam. 

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang 

signifikan yaitu sampel, jumlah sampel, data primer, metode food recall untuk 



 

 

asupan serat. Sampel pada penelitian sebelumnya yang signifikan yaitu pada 

remaja dan ada juga pada perempuan pralansia sedangkan penelitian ini pada anak 

SD. Jumlah sampel pada penelitian sebelumnya yang signifikan berjumlah banyak 

dibandingkan pada penelitian ini. Data primer pada penelitian sebelumnya yang 

signifikan lebih banyak dibandingkan pada penelitian ini. Formulir food recall 

pada penelitian sebelumnya yang signifikan yaitu menggunakan metode recall 

3x24 jam sedangkan penelitian ini menggunakan metode recall 2x24 jam.  

Jumlah sampel memengaruhi tingkat kebenaran/representative. Semakin 

besar jumlah sampel yang diteliti, maka semakin tinggi tingkat kebenarannya/ 

representative (Purwanto and Sulistyastuti, 2017). Pengukuran konsumsi 

makanan dengan recall apabila hanya dilakukan 1x24 jam tidak representatif 

sehingga recall seharusnya dilakukan berulang-ulang dengan hari yang tidak 

berturut minimal dilakukan recall 2x24 jam. Bila recall dilakukan hanya 1 hari 

tidak dapat menggambarkan asupan makanan harian responden. Food recall 3x24 

jam itu lebih representatif untuk menggambarkan kebiasaan makanan individu 

dibandingkan dengan 2x24 jam karena metode recall 24 jam sebaiknya dilakukan 

berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut (Supariasa, Bachyar Bakri and 

Ibnu Fajar, 2013). 

Adanya perbedaan hasil ini disebabkan karena banyak faktor yang 

memengaruhi status gizi yaitu faktor aktivitas fisik, faktor ekonomi, dan faktor 

pengetahuan. Misalnya pada status gizi lebih, orang yang kurang mengonsumsi 

serat belum tentu mengakibatkan status gizi lebih karena bisa jadi faktor lain 



 

 

seperti aktivitas fisik yang kurang, pengetahuan yang kurang tentang gizi 

seimbang, dan kemajuan ekonomi. 

Faktor risiko yang mengakibatkan meningkatnya prevalensi obesitas pada 

anak dan remaja yaitu terjadinya parubahan pola hidup, dan terjadinya aktivitas 

yang berkurang pada anak dan remaja akibat perubahan pola transportasi, anak 

yang sebelumnya berjalan kaki atau memakai sepeda dayung ke sekolah akhirnya 

diantar ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor atau mobil, sehingga 

tenaga yang dikeluarkan untuk kehidupan sehari-hari berkurang, begitu juga 

dengan banyaknya waktu yang dipakai anak untuk menonton televisi yang tidak 

banyak mengeluarkan kalori. Perubahan pola hidup terjadi juga pada perubahan 

pola makan anak dan remaja yang cenderung makan makanan yang tinggi kalori 

sehingga kalori yang tidak terpakai akan disimpan dalam bentuk lemak dan 

mengakibatkan obesitas (Suryamulyawan and I Made Arimbawa, 2019). Gizi 

kurang pada remaja terjadi karena pola makan tidak menentu, perubahan faktor 

psikososial yang dicirikan oleh perubahan transisi masa anak-anak ke masa 

dewasa dan kebutuhan gizi yang tinggi untuk pertumbuhan cepat (Rahayu and 

Fitriana, 2020). 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu pertama penelitian ini 

dilakukan saat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga proses belajar mengajar 

anak secara tatap muka terbatas dan membuat peneliti kesulitan dalam mengambil 

data. Selain pengambilan data di sekolah, peneliti juga melakukan penelitian 

secara door to door di sekitar wilayah SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar 



 

 

dengan bantuan database yang diperoleh dari tenaga pengajar dari SD Negeri 

Maradekaya 2 Kota Makassar. Keterbatasan kedua pada penelitian ini yaitu data 

yang menjadi patokan peneliti tidak diperbarui sehingga ada beberapa anak yang 

memiliki tempat tinggal yang tidak sesuai dengan data. Keterbatasan ketiga dalam 

penelitian ini yaitu keterbatasan memori responden dalam mengingat konsumsi 

makanan dalam waktu 24 jam sehingga peneliti mengisi formulir food recall 24 

jam sesuai jawaban yang diberikan oleh responden. Keterbatasan keempat dalam 

penelitian ini yaitu food recall hanya dilakukan dengan metode recall 2x24 jam 

karena jangka waktu pengamatan yang singkat. Keterbatasan terakhir penelitian 

ini yaitu waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian sangat terbatas oleh 

jadwal akademik.   

 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Anak kelas 4-6 yang berada di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar 

sebagian besar anak yang memiliki gizi baik yaitu pada kelas 4 sebanyak 

11 responden, kelas 5 sebanyak 8 responden, dan  kelas 6 sebanyak 15 

responden. 

2. Anak kelas 4-6 yang berada di SD Negeri Maradekaya 2 Kota Makassar 

sebagian besar anak yang pola konsumsi serat kurang yaitu pada kelas 4 

sebanyak 11 responden, kelas 5 sebanyak 8 responden, kelas 6 sebanyak 

12 responden. 

3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi serat dengan 

status gizi pada anak usia sekolah dasar. 

B. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian lebih mendalam mengenai 

faktor-faktor yang dapat memengaruhi status gizi seperti faktor aktivitas 

fisik, faktor istirahat, dan faktor orang tua.  

2. Bagi tenaga kesehatan dan instansi-instansi yang terkait dapat memberikan 

penyuluhan terhadap ibu mengenai pentingnya konsumsi serat. 

3. Bagi ibu hendaknya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pola 

konsumsi serat yaitu dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayur-

sayuran. 
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Lampiran 1 Informed Consent 

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMED CONSENT 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama       : 

Umur       : 

Alamat     : 

Pekerjaan  : 

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari 

manfaat dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul: 

“Hubungan Pola Konsumsi Serat dengan Status Gizi Pada Anak Usia 

Sekolah Dasar” 

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian 

ini. Jika suatu waktu merasa dirugikan dalam bentuk apapun, maka berhak untuk 

membatalkan persetujuan ini dan mengundurkan diri sebagai responden penelitian 

tanpa paksaan apapun. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya 

 

 Makassar,                       2021 

Mengetahui, Yang menyatakan  

Penanggung jawab penelitian Peserta Penelitian  

 

(                                        ) (           ) 
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Lampiran 2 Kuesioner 

KUESIONER 

No. Responden         : 

Tanggal Wawancara : 

Nama Pewawancara : 

A. Identitas Subjek dan Responden 
1. Nama anak : .................................................................................. 
2. Jenis kelamin anak : Laki-laki / Perempuan (coret salah satu)  
3. Tanggal lahir anak : ...................................................................... 
4. Usia anak : ..........tahun 
5. Anak ke : ............... dari............... bersaudara 
6. Nama ibu : .................................................................................... 
7. Alamat : ....................................................................................... 
8. Pekerjaan ibu : ............................................................................. 
9. Pendidikan terakhir ibu :  

o Tidak sekolah 
o Tamat SD 
o Tamat SMP 
o Tamat SMA 
o Tamat S1 
o Tamat S2 
o Tamat S3 

10. No. Telepon : ............................................................................... 
 

B. Pengukuran Antropometri 
1. Tinggi badan anak saat ini : ............ cm 
2. Berat badan anak saat ini   : ............ kg 
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Lampiran 3 Formulir Food Recall 24 Jam 

FORMULIR FOOD RECALL 1X24 JAM 

No. Responden        : 

Nama anak              : 

Jenis kelamin anak  : 

Usia anak                : 

Hari / Tanggal         :  

Recall hari ke          : 

Waktu / Jam Nama Makanan Bahan Makanan 
Banyaknya 

URT Berat (gram) 

Makan Pagi     

Makan Selingan     

Makan Siang     



 

 

Makan Selingan     

Makan Malam     

Makan Selingan     
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Lampiran 4 Persuratan 

 

  



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

83 
 

Lampiran 5 Data Penelitian 

Kelas 4 

 

Kelas 5 

 

 



 

 

Kelas 6 
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Lampiran 6 Pengolahan Data Penelitian 

A. Analisis Univariat 

Statistics 

 jenis kelamin status gizi konsumsi serat 

N Valid 15 15 15 

 Missing 0 0 0 
 
 

Kelas 4 Frequency Table 

 

jenis kelamin 

  
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 11 73.3 73.3 73.3 

 perempuan 4 26.7 26.7 100.0 

 Total 15 100.0 100.0  

 

status gizi 

  
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid baik 11 73.3 73.3 73.3 

 lebih 1 6.7 6.7 80.0 

 kurang 3 20.0 20.0 100.0 

 Total 15 100.0 100.0  

 

 
konsumsi serat 

  
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang 11 73.3 73.3 73.3 

 cukup 3 20.0 20.0 93.3 

 lebih 1 6.7 6.7 100.0 

 Total 15 100.0 100.0  

 
 

 



 

 

Statistics 

 jenis kelamin status gizi konsumsi serat 

N Valid 12 12 12 

 Missing 0 0 0 

 

Kelas 5 Frequency Table 

 

jenis kelamin 

  
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 5 41.7 41.7 41.7 

 perempuan 7 58.3 58.3 100.0 

 Total 12 100.0 100.0  

 
 

status gizi 

  
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid baik 8 66.7 66.7 66.7 

 lebih 1 8.3 8.3 75.0 

 obesitas 1 8.3 8.3 83.3 

 kurang 1 8.3 8.3 91.7 

 buruk 1 8.3 8.3 100.0 

 Total 12 100.0 100.0  

 
 

konsumsi serat 

  
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang 8 66.7 66.7 66.7 

 cukup 2 16.7 16.7 83.3 

 lebih 2 16.7 16.7 100.0 

 Total 12 100.0 100.0  

 
  



 

 

Statistics 

 jenis kelamin status gizi konsumsi serat 

N Valid 17 17 17 

 Missing 0 0 0 
 
 

Kelas 6 Frequency Table 
 
 

jenis kelamin 

  
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 9 52.9 52.9 52.9 

 perempuan 8 47.1 47.1 100.0 

 Total 17 100.0 100.0  

 
 

status gizi 

  
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid baik 15 88.2 88.2 88.2 

 lebih 2 11.8 11.8 100.0 

 Total 17 100.0 100.0  

 
 

konsumsi serat 

  
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang 12 70.6 70.6 70.6 

 cukup 3 17.6 17.6 88.2 

 lebih 2 11.8 11.8 100.0 

 Total 17 100.0 100.0  

 

  



 

 

B. Analisis Bivariat 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

konsumsi serat * status gizi 44 100.0% 0 0.0% 44 100.0% 

 

konsumsi serat * status gizi Crosstabulation 

Count 

 status gizi  
 

Total baik lebih obesitas kurang buruk 

konsumsi serat kurang 23 2 1 4 1 31 

 cukup 8 0 0 0 0 8 

 lebih 3 2 0 0 0 5 

Total  34 4 1 4 1 44 

 

Chi-Square Tests 

  
 

Value 

 
 

df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.501a 8 .302 

Likelihood Ratio 9.494 8 .302 

Linear-by-Linear Association 1.063 1 .303 

N of Valid Cases 44   

a. 13 cells (86.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .11. 

Symmetric Measures 

  
 

Value 

Asymp. Std. 

Errora 

 
 

Approx. Tb 

 
 

Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -.157 .087 -1.032 .308c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.106 .140 -.691 .494c 

N of Valid Cases  44    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

  



 

 

Lampiran 7 Foto Penelitian 

Penimbangan Berat Badan dan Pengukuran Tinggi Badan 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Wawancara dengan Responden 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Lingkungan Tempat Tinggal Responden 
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