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ABSTRAK 
 

Konsumsi pangan yang diversifikasi merupakan bagian dari meningkatkan 
konsumsi pangan yang beranekaragam dan lebih baik gizinya untuk memperbaiki 
status gizi pada anak gizi kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi 
ikan layang (Decapterus ruselli) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah di 
Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar. Penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif lapangan dengan desain Non-Equivalent 
Kontrol Group design melalui pendekatan quasi eksperimen. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purpossive sampling, jumlah sampel sebanyak 34 anak 
terbagi menjadi dua kelompok (kasus dan kontrol) yang diberikan intervensi 
selama 30 hari. Metode Analisis menggunakan paired t-test. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh asupan energi pada kelompok kasus 
(p=0.118) dan ada pengaruh asupan energi pada kelompok kontrol (p=0.007). 
Tidak ada pengaruh asupan protein pada kelompok kasus (p=0.111) dan ada 
pengaruh asupan protein pada kelompok kontrol (p=0.000). Tidak ada pengaruh 
berat badan pada kelompok kasus (p=0.637) dan ada pengaruh berat badan pada 
kelompok kontrol (p=0.003). Ada pengaruh status gizi pada kelompok kasus 
(p=0.007) dan tidak ada pengaruh pada kelompok kontrol (p=0.104). Pemberian 
intervensi bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan 
layang (Decapterus ruselli) selama 30 hari belum mampu mengubah status gizi 
(BB/U) anak gizi kurang menjadi normal, ditandai dengan rata-rata nilai z-score 
masih berada pada angka <-2 SD menandakan responden masih berada pada 
kategori gizi kurang. Jadi, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk 
mengetahui durasi dan frekuensi yang efisien untuk pemberian intervensi guna 
mendapatkan hasil yang optimal. 

 
 

Kata Kunci: Gizi Kurang, Anak Sekolah, Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi 
Kombinasi Ikan Layang, Bakso Ikan Layang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Status gizi merupakan kondisi tubuh sebagai akibat konsumsi makanan 

dan penggunaan zat-zat gizi, yang dikategorikan antara status gizi lebih, baik, 

kurang dan status gizi buruk (Almatsier, 2010: 3) Status gizi kurang adalah 

gambaran ketidakseimbangan zat gizi yang dibutuhkan tubuh atau jumlah 

kebutuhan gizi lebih tinggi dibandingkan dengan asupan zat gizi. 

Anak adalah salah satu aset sumber daya manusia  sebagai generasi yang 

perlu mendapat perhatian khusus. Upaya yang penting bagi kelangsungan hidup 

bangsa diawali dengan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas hidup anak. 

Kualitas hidup anak terlihat dari aspek kesehatan melalui keadaan status gizi yang 

baik dan sebagai bagian dari indikator pembangunan (Yudesti & Prayitno, 2013: 

1).  

Pada usia anak sekolah, zat gizi dibutuhkan oleh tubuh tidak hanya untuk 

proses kehidupan, namun juga untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif. 

Oleh sebab itu, anak membutuhkan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein dan 

lemak serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Defisiensi zat gizi pada 

anak dapat berdampak pada berbagai aspek fisik maupun mental (Briawan, 2017: 

194). Malnutrisi yang terjadi  pada anak usia sekolah yaitu kekurangan gizi dalam 

hal zat karbohidrat atau zat tenaga dan kekurangan protein atau zat pembangun 

yang identik dengan badan yang kurus atau berat badan lebih rendah dari standar 

usia
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 Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2015 melaporkan 

status gizi anak di dunia dengan prevalensi kekurusan sekitar 14,3%, jumlah anak 

yang mengalami kekurusan sebanyak 95,2 juta orang (Unicef WHO, 2015).  

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010 adalah status gizi umur 6-12 tahun 

(IMT/U) di Indonesia, yaitu prevalensi kurus adalah 12,2%, terdiri dari 4,6 % 

sangat kurus, dan 7,6%  kurus (Riskesdas, 2010). Sedangkan data Riskesdas 2013 

didapatkan status gizi umur 5-12 tahun (menurut IMT/U) di Indonesia, yaitu 

prevalensi kurus adalah 11,2%, terdiri dari 4,0% sangat kurus dan 7,2% kurus 

(Riskesdas, 2013).  

Berdasarkan data penjaringan kesehatan peserta didik Kota Makassar 

tahun 2017 mencakup 46 wilayah kerja puskemas. Dari sepuluh urutan wilayah 

puskesmas yang memiliki masalah gizi kurus, yaitu Puskesmas Kapasa 66,80%, 

Puskesmas Rappokalling 45,68%, Puskesmas Makkasau 29,58%, Puskesmas Bira 

26,15%, Puskesmas Bulurokeng 19,60%, Puskesmas Cendrawasih 18,81%, 

Puskesmas Layang 18,65%, Puskesmas Bara-Baraya 17,49%, Puskesmas Batua 

16,59% dan Puskesmas Kodingareng 15,09%. 

Berdasarkan data tersebut, peneliti kemudian turun ke lapangan melakukan 

observasi awal di tiga Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang merupakan wilayah kerja 

Puskesmas Layang. Dari hasil observasi awal dengan melakukan pengukuran 

antropometri didapatkan angka status gizi berdasarkan indeks berat badan 

menurut umur pada anak sekolah usia 7-9 tahun. Di MI As’Adiyah terdapat 

2,33% gizi lebih, 69,77% gizi baik, 18,60% gizi kurang dan 9,30% gizi buruk. Di 

MI Ath-Tamiyatul terdapat 4,88% gizi lebih, 56,10% gizi baik, 34,15% gizi 
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kurang dan 4,88% gizi buruk. Dan MI Nurul Ikhsan terdapat 67,65% gizi baik, 

17,65% gizi kurang dan 14,71% gizi buruk. 

Dari data tersebut, diketahui masih banyak anak sekolah yang mengalami 

gizi kurang sehingga diperlukan upaya perbaikan gizi. Salah satu upaya perbaikan 

gizi dengan divertifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya dan budaya 

lokal. 

Salah satu alternatif bahan pangan yang dapat difortifikasi adalah rumput 

laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) dan ikan layang (Decapterus ruselli). 

Berdasarkan beberapa penelitian, Caulerpa racemosa menghasilkan metabolit 

sekunder sebagai antioksidan, kandungan asam folat, tiamin dan asam askorbat 

pada Caulerpa racemosa yang dapat menangkal radikal bebas (Chew, Y.L., Y.Y. 

Lim, M. Omar, K.S. Khoo.,2008 dalam Lely Okmawaty Anwar, Rita. L. Bubun, 

2016: 111). Selain itu, rumput laut Caulerpa racemosa mengandung karbohidrat 

39-50%, protein 17-27%, lemak 0,08-1,9%, serat 1,3-12,4% dan kadar abu 

8,15%-16,9%, serta kadar air yang tinggi 80-90% (Verlaque et al, 2003 dalam 

Burhanuddin, 2014: 8). Selain kandungan gizi makro, rumput laut lawi-lawi 

(Caulerpa racemosa) juga memiliki senyawa kimia lain seperti fenol. Senyawa 

fenol termasuk dalam kelompok antioksidan alam (Cahyadi, 2009). Dimana 

antioksidan berfungsi untuk membunuh bakteri dan melawan radikal bebas yang 

dapat merusak sel-sel sehat di dalam tubuh, serta meningkatkan daya tahan tubuh 

secara keseluruhan. 

Ikan layang merupakan bagian hasil perikanan pelagis sangat banyak 

diminati oleh masyarakat (Dian Desmawati, T. Efrizal, 2013). Tekstur daging ikan 
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yang kompak menimbulkan citarasaa yang sesuai dengan selera orang-orang, 

sehingga dapat menjadi pemenuh kebutuhan protein hewani. Ikan layang 

(Decapterus ruselli) memiliki kandungan gizi yang tinggi dengan total kalori 109 

kkal dalam 100 gr, jumlah protein yaitu 22 gr, lemak rendah yaitu 1,7 gr, kalsium 

50 mg, fosfor 150 gr, besi sebanyak 2 mg dan Vitamin A 47 SI (Hardinsyah & 

Briawan, 1994 dalam Kholillah, 2002). 

Proses pengolahan pangan yang semakin berkembang, menghasilkan 

berbagai produk olahan yang semakin beragam yang banyak beredar di pasaran. 

Salah satu olahan yang enak dan cara pengolahannya sederhana adalah bakso. 

Bakso merupakan produk olahan daging yang telah dikenal dan digemari oleh 

masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan yang cukup bergizi 

(Widati dkk, 2012 dalam Malini, 2016). Dari beberapa produk olahan daging di 

antaranya abon, dendeng, bakso/pentolan, korned, sosis dan gaga jumlah 

konsumsi bakso sendiri menempati peringkat teratas dengan total konsumsi 

30,191 porsi di tahun 2015 dan terjadi peningkatan sebesar 14,45 % dari tahun 

2011 (SUSENAS, 2015). 

Pada umumnya, bakso diolah menggunakan bahan baku daging dan 

tepung. Daging yang biasa digunakan adalah daging sapi, ayam dan ikan. 

Sedangkan tepung yang biasa digunakan yaitu tepung tapioka (Kusnadi dkk, 2012 

dalam Malini, 2016). 

Pembuatan bakso berbahan dasar rumput laut lawi-lawi (Caulerpa 

Racemosa) dan ikan layang (Decapterus ruselli) merupakan  salah satu bentuk 
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pengolahan makanan tambahan atau jajanan yang diharapkan akan dapat memberi 

sumbangan zat gizi lainnya terutama bagi anak gizi kurang. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yaitu “Pengaruh Pemberian Bakso Rumput Laut Lawi-lawi (Caulerpa racemosa) 

Kombinasi Ikan Layang (Decapterus ruselli) terhadap Status Gizi Kurang pada 

Anak Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota 

Makassar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  “Apakah ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-

lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang (Decapterus ruselli) terhadap 

status gizi  kurang pada anak sekolah?” 

C. Hipotesis Penelitian 

Untuk mengarahkan penelitian dan pembinaan pada pokok permasalahan, 

maka ditarik kesimpulan sementara yang akan diuji kebenarannya. Adapun 

hipotesis yang akan diajukan adalah: 

1. Hipotesis alternatif (Ha) adalah “Ada pengaruh pemberian bakso rumput 

laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang (Decapterus 

ruselli) terhadap gizi kurang pada anak usia sekolah”. 

2. Hipotesis nol (Ho) adalah “Tidak ada pengaruh pemberian bakso rumput 

laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang (Decapterus 

ruselli) terhadap gizi kurang pada anak usia sekolah”. 
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D. Definisi Opersional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Kelompok Perlakuan 

Definisi Operasional: Kelompok perlakuan adalah kelompok sampel yang 

akan diteliti yang terdiri dari kelompok kasus dan kelompok kontrol. 

Ruang Lingkup: Dalam penelitian ini, kelompok yang diteliti, yaitu: 

a. Kelompok Kasus 

Kelompok anak sekolah yang diberi intervensi bakso rumput laut lawi-

lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang (Decapterus ruselli) dengan 

perbandingan 1:1. 

b. Kelompok Kontrol 

Kelompok anak sekolah yang diberi intervensi bakso ikan layang 

(Decapterus ruselli). 

 

2. Status Gizi 

Definisi Operasional: Status gizi adalah suatu keadaan yang diakibatkan 

oleh keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dengan jumlah energi yang 

dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis yang dinilai dengan 

pengukuran antropometri. 

Kriteria Objektif:  

a. Gizi lebih dengan nilai z-score >+2 SD 

b. Gizi baik dengan nilai z-score -2 s/d +2 SD 

c. Gizi kurang dengan nilai z-score -3  s/d <-2 SD 

d. Gizi buruk dengan nilai z-score <-3 SD. 
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Ruang Lingkup: Pada penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah 

status gizi kurang dengan nilai z-score -3 s/d <-2 SD yang dinyatakan berdasarkan 

Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). 

 

E. Kajian Pustaka 

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan dan digunakan penulis 

sebagai referensi awal sebelum melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

No. Peneliti/ 
Tahun 

Judul 
Penelitian 

Responden Hasil Penelitian 

1 Syarfaini, dkk. 
2014 

Pengaruh 
Pemberian 
Nugget Tempe 
dengan 
Kombinasi Ikan 
Gabus terhadap 
Status Gizi 
Anak Sekolah 
Dasar di MIS 
DDI Ainus 
Syamsi Kel. 
Lette, Kota 
Makassar 2014 

Anak 
sekolah 
dasar 

 Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pada kelompok kasus 
selisih rata-rata status gizi 
sebelum dan setelah pemberian 
nugget tempe dengan kombinasi 
ikan gabus adalah sebesar 0,39 
sedangkan pada kelompok 
kontrol selisih rata-rata status 
gizi pada awal hingga akhir 
penelitian adalah sebesar 0,13. 
setelah dilakukan uji statistik 
Paired T-Test didapatkan nilai p 
= 0,000 yang lebih kecil 
daripada nilai alpha (0,05), maka 
dapat diputuskan bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima. Jadi, 
ada pcngaruh antara pemberian 
nugget tempe ikan gabus ter-
hadap status gizi anak sekolah 
gizi kurang. 
 

2 Enny 
Susilowati. 
2013 

Perbedaan 
Status Gizi 
Anak Sekolah 
Dasar Sebelum 
dan Sesudah 
Mendapatkan 
Pemberian 
Makanan 
Tambahan 
(PMT) di SDN 

Anak 
sekolah 
dasar 

Hasil uji korelasi status gizi 
sebelum dan sesudah PMT 
diperoleh hasil p = 0,00, yang 
berarti ada perbedaan status gizi 
sebelum dan sesudah PMT-AS. 
PMT-AS memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap 
peningkatan status gizi anak 
Sekolah Dasar Negeri Plalan I 
Kota Surakarta. 
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Plalan Kota 
Surakarta 

3 Wulan 
Agustina, dkk. 
2015 

Asupan Zat Gizi 
Makro dan Serat 
Menurut Status 
Gizi Anak Usia 
6-12 Tahun di 
Pulau Sulawesi 

Anak usia 
6-12 tahun 

 Tidak terdapat perbedaan 
asupan zat gizi makro dan serat 
terhadap status gizi (IMT/U) di 
Pulau Sulawesi (p>0,05). 
Penelitian ini menemukan 
adanya keberagaman asupan dan 
status gizi anak usia sekolah.  

4 Bahdar 
Supardi. 2013 

Pengaruh 
Pemberian 
Suplemen Zink 
Intrauterin 
terhadap Tinggi 
Badan Anak di 
Kabupaten 
Takalar  

Anak usia 
9-10 tahun 

 Hasil penelitian menunjukkan 
laju pertumbuhan tinggi badan 
didapatkan nilai signifikasi (p 
value) sebesar 0,00. Maka dapat 
disimpulkan bahwa terjadi 
perbedaan yang sangat nyata 
antara pertumbuhan anak yang 
diberikan intervensi suplemen 
zink+PMT, PMT dan tidak 
diintervensi (kelompok kontrol). 
Berdasarkan kejadian sakit 
untuk kelompok suplementasi 
zink+PMT 23 orang (45,0%) 
yang menderita sakit satu bulan 
terakhir. Sedangkan untuk 
kelompok kontrol yaitu 29 anak 
(74,4%). Berdasarkan nilai rapor 
yang dirata-ratakan, kelompok 
suplementasi zink+PMT 
kategori nilai cukup 31 anak 
(62,0%), 13 anak (26,0%) nilai 
baik, kelompok PMT nilai cukup 
12 anak (66,7%), 6 anak (33,3%) 
kategori nilai baik, sedangkan 
untuk kelompok kontrol anak 
yang kategori nilai kurang 1 
anak (2,6%), nilaicukup 27 anak 
(69,2%), 8 anak (20,5%) nilai 
baik. 

5 Yulni, dkk. 
2013 

Hubungan 
Asupan Zat Gizi 
Makro dengan 
Status Gizi pada 
Anak Sekolah 
Dasar di 
Wilayah Pesisir 
Kota Makassar 

Anak 
sekolah 
dasar 

 Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada hubungan antara 
asupan energi (P=0,034), 
karbohidrat (P=0,011) dengan 
status gizi menurut indikator 
IMT/U, tidak ada hubungan 
antara asupan protein (P=0,349), 
lemak (P=0,548) dengan status 
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Tahun 2013 gizi berdasarkan IMT/U dan 
asupan energi (P=0,353), protein 
(P=0,934), lemak (P=0,185) dan 
karbohidrat (P=0,293) dengan 
status gizi berdasarkan TB/U. 

6 Musdalipa. 
2017 

Pengaruh 
Pemberian 
Biskuit Ubi 
Jalar Ungu 
(Ipomoea 
Batatas L. 
Poiret) 
Terhadap Status 
Gizi Kurang 
Pada Anak 
Sekolah Usia 7-
9  Tahun di SD 
Inpres Borong 
Jambu III Kec. 
Manggala Kota 
Makassar Tahun 
2017 

Anak 
sekolah 
usia 7-9 
tahun 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada pengaruh asupan 
energi pada kelompok I 
(intervensi) (p=0.000) dan 
kelompok II (kontrol) (p=0.000). 
Tidak ada pengaruh asupan 
protein pada kelompok I 
(intervensi) (p=0.501) dan  
(p=0.395) pada kelompok II 
(kontrol). Tidak ada pengaruh 
vitamin C pada kelompok I 
(intervensi) (p=0.855) dan 
(p=0.221) pada kelompok II 
(kontrol). Ada pengaruh zat besi 
pada kelompok I (intervensi) 
(p=0.035) dan (p=0.049) pada 
kelompok II (kontrol). Ada 
pengaruh berat badan pada 
kelompok I (intervensi) 
(p=0.002) dan kelompok II 
(kontrol) (p=0.052). Ada 
pengaruh status gizi pada 
kelompok I (intervensi) 
(p=0.020) dan tidak ada 
pengaruh pada kelompok II 
(kontrol) (p=0.111). Pemberian 
intervensi biskuit ubi jalar ungu 
dan biskuit tepung terigu selama 
30 hari belum mampu mengubah 
status gizi (BB/U) anak gizi 
kurang menjadi normal, ditandai 
dengan rata-rata nilai z-score 
masih berada pada angka <-2 SD 
menandakan responden masih 
berada pada kategori gizi kurang 

7 Nisrina 
Nadhifah 
Arsyad. 2016 

Pengaruh 
Pemberian 
Otak-otak Ikan 
Kembung 
(Rastrelliger 
brachysoma) 

Anak 
sekolah 
usia 7-9 
tahun 

Hasil penelitian menunjukkan 
adanya perubahan asupan energi, 
asupan protein, berat badan dan 
status gizi pada kedua kelompok 
perlakuan. Asupan Energi pada 
kelompok kasus terjadi 
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Substitusi Buah 
Lamun (Enhalus 
acoroides)  
Terhadap Status 
Gizi Pada Siswa 
Gizi Kurang Di 
SDN Cambaya 
Kecamatan 
Ujung Tanah 
Kota Makassar 
2016 

peningkatan sebesar 131.52 kkal 
(p=0.000) dan pada kelompok 
kontrol 48.08 kkal (p=0.000). 
Asupan protein pada kelompok 
kasus 8.59 g  (p=0.000) dan 
pada kelompok kontrol 8.47 g 
(p=0.000). Berat badan pada 
kelompok kasus 0.65 kg 
(p=0.000) dan pada kelompok 
kontrol 0.30 kg (p=0.001). 
Status gizi terjadi peningkatan 
secara bermakna pada kelompok 
kasus, yaitu -0.21 SD (p=0.000) 
dan -0.05 SD (p=0.100) 
menandakan bahwa tidak terjadi 
peningkatan status gizi pada 
kelompok kontrol (p>0.05). 
Pemberian intervensi otak-otak 
ikan kembung substitusi buah 
lamun dan otak-otak ikan 
kembung selama 30 hari belum 
mampu mengubah status gizi 
(BB/U) anak gizi kurang 
menjadi normal, ditandai dengan 
rata-rata nilai z-score masih 
berada pada angka <-2 SD 
menandakan responden masih 
berada pada kategori gizi 
kurang. 

Penelitian yang akan dilakukan kali ini berbeda dengan penilitian-

penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini melakukan intervensi pengaruh 

pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan 

layang (Decapterus ruselli) terhadap status gizi kurang pada anak sekolah di 

Madrasah Ibtidaiyah Kota Makassar. 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

(Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang (Decapterus ruselli)  terhadap status 

gizi kurang pada anak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas 

Layang Kota Makassar tahun 2018. 

b. Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui pengaruh asupan energi sebelum dan setelah pemberian 

bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang 

(Decapterus ruselli)  terhadap status gizi kurang pada anak sekolah. 

2) Untuk mengetahui pengaruh asupan protein sebelum dan setelah 

pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan 

layang (Decapterus ruselli)  terhadap status gizi kurang pada anak sekolah. 

3) Untuk mengetahui perbedaan berat badan sebelum dan setelah pemberian 

bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang 

(Decapterus ruselli)  terhadap status gizi kurang pada anak sekolah.  

4) Untuk mengetahui pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

(Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang (Decapterus ruselli) terhadap status 

gizi pada anak sekolah. 
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2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk:  

a. Manfaat Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

utamanya dibidang gizi dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi tentang manfaat pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa 

racemosa) kombinasi ikan layang (Decapterus ruselli) bagi kesehatan sehingga 

dapat digunakan dimasyarakat. 

b. Manfaat bagi Masyarakat 

Bagi anak sekolah sebagai responden dan orang tua, diharapkan dapat 

memperluas pengetahuan terhadap pentingnya meningkatkan pengetahuan tentang 

gizi agar dapat meningkatkan derajat kesehatannya. 

c. Manfaat Institusi Terkait 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai 

masukan pada institusi terkait yang berhubungan dengan penanganan masalah gizi 

dalam meningkatkan dejarat kesehatan masyarakat. 

d. Manfaat bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman berharga bagi peneliti dalam menambah wawasan 

dan pengetahuan menuju cara berfikir ilmiah dan melakukan penelitian di bidang 

gizi masyarakat serta sebagai wadah dalam mengaplikasikan pengetahuan yang 

telah diperoleh selama proses perkuliahan khususnya pada bidang gizi 

masyarakat.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Status Gizi 

1. Definisi Status Gizi 

Kata gizi berasal dari Bahasa Arab ghidza yang artinya makanan. Dalam 

dialek Mesir kata ghidza dibaca ghizi. Sementara itu, ada juga yang 

menerjemahkan kata nutrition menjadi nutrisi. Secara klasik, gizi dihubungkan 

dengan kesehatan tubuh yaitu menyediakan energi, membangun, memelihara 

jaringan tubuh serta mengatur proses yang terjadi dalam tubuh. Gizi (nutrition) 

merupakan proses dalam tubuh dengan mengkonsumsi makanan secara normal 

melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan 

pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan, untuk pertumbuhan, menghasilkan 

energi, fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi serta 

mempertahakan kehidupan (Syarfaini, 2012). 

Ilmu gizi adalah aplikasi ilmu dari berbagai bidang ilmu, seperti Ilmu 

Penyakit (Pathologi), Biokimia, Ilmu Hayat (Fisiologi), Biologi dan bidang ilmu 

lainnya. Tujuan akhir ilmu ini ialah mencapai, memperbaiki dan mempertahankan 

kesehatan tubuh melalui konsumsi makanan (Sediaoetama, 2010). 

Definisi ilmu gizi yang digunakan sekarang adalah ilmu yang mempelajari 

segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan dan kesehatan tubuh. Definisi ini 

memungkinkan kajian dan ruang lingkup ilmu gizi menjadi lebih luas, tidak 

terbatas pada makanan yang dikonsumsi (Ibrahim, 2012). 
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Status gizi adalah kondisi tubuh akibat dari konsumsi pangan dan 

penggunaannya oleh tubuh (Almatsier, 2010: 3). Setiap pangan memiliki 

komponen gizi dan komponen non-gizi yang terdiri dari komponen utama, 

komponen penunjang, komponen bioaktif, dan komponen toksik atau antigizi. 

Menurut para pakar gizi di dunia sepakat mengatakan bahwa zat gizi dalam 

pangan dan/atau makanan terbagi enam komponen, yaitu karbohidrat, protein, 

lemak, vitamin, mineral dan air. Empat di antaranya adalah komponen utama 

(karbohidrat, protein, lemak dan air) dan lainnya adalah komponen penunjang 

(vitamin dan mineral) (Kusfriyadi, 2017: 13-14). 

Dalam kesehatan nutrisi, islam menganjurkan untuk mengonsumsi 

makanan dan minuman yang halalan thoyyiban (halal dan baik). Halal adalah 

segala sesuatu yang dibolehkan secara agama, sedangkan thayyib adalah sesuatu 

yang baik pada dasarnya, tidak termasuk fisik dan pikiran, dan harus memenuhi 

syarat dari segi kebersihan dan kesehatannya. Demikian yang disebutkan dalam 

QS. al-Baqarah/ 2: 168: 

                              

        

Terjemahnya : 
“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”(Departemen Agama RI, 
2010: 25). 

 
Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. 

Allah menciptakan ular berbisa untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan 
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bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan 

serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian tidak semua yang ada di bumi 

menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakannya untuk 

dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah 

memerintahkan untuk makan-makanan yang halal (Shihab, 2002 Vol. 1 hal. 456). 

Berdasarkan ayat diatas, Islam melarang manusia mengonsumsi makanan 

dan minuman yang tidak halal dan tidak baik seperti bangkai, daging babi, darah, 

minuman keras (khamar), binatang yang dicekik atau tercekik dan hewan ternak 

yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Islam begitu memperhatikan 

kesehatan nutrisi ini, karena kebersihan dan kebaikan adalah suatu hal yang fitrah, 

hal yang fitrah ini akan dapat bersinergi dalam tubuh manusia yang telah 

diciptakan oleh Allah dengan keadaan fitrah (Syarfaini, 2013). 

2. Penilaian Status Gizi 

Penilaian status gizi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penilaian secara 

langsung dan tidak langsung. 

a. Penilaian status gizi secara langsung 

Penilaian status gizi secara langsung, terbagi empat  penilaian yaitu: 

antropometri, klinis, biokimia dan biofisik. 

Antropometri dapat diartikan sebagai ukuran tubuh. Antropometri 

berhubungan dengan berbagai pengukuran bentuk tubuh dan pengukuran 

penyusun tubuh dengan memperhatikan  tingkat gizi dan penyusun tubuh. Secara 

umum, antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan antara asupan 

energi dan protein dari pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti 
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otot, lemak dan jumlah air dalam tubuh (Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 

2002) 

Tabel 2.1 Penilaian Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, BB/TB 
Standar Baku Antropometri WHO-2005 

 

No Indeks Batas Pengelompokan Status Gizi 

1 BB/U 

>+2 SD Gizi Lebih 
-2 s/d +2 SD Gizi Baik 
-3 s/d <-2 SD Gizi Kurang 

<-3 SD Gizi Buruk 

2 TB/U 

>+2 SD Tinggi 
-2 s/d <+2 SD Normal 
-3 s/d <-2 SD Pendek 

<-3 SD Sangat Pendek 

3 BB/TB 

>+2 SD Gemuk 
-2 s/d <+2 SD Normal 
-3 s/d -2 SD Kurus 

<-3 SD Sangat Kurus 
Sumber: Depkes RI, 2010 

Pemeriksaan klinis adalah metode penilaian status gizi masyarakat.  

Penilaian ini berdasarkan terjadinya perubahan yang dihubungkan dengan 

ketidakcukupan zat gizi. (Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 2002). 

Pemeriksaan secara biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang 

dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh dengan pengujian secara 

laboratoris. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain : urin, darah, tinja dan juga 

beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Metode ini sebagai peringatan akan 

adanya kemungkinan malnutrisi yang lebih parah (Dewa Nyoman Supariasa, 

Bachyar Bakri, 2002). 

Penilaian biofisik adalah metode penilaian status gizi dengan melihat 

kemampuan fungsi (khususnya jaringan) serta melihat perubahan struktur dari 

jaringan. Metode ini umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti 

kejadian buta senja epidemik (Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 2002). 
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b. Penilaian status gizi secara tidak langsung 

Penilaian status gizi terdiri dari tiga yaitu survei konsumsi makanan, 

statistik vital dan faktor ekologi. 

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi dengan 

melihat jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang maupun 

keluarga. Data yang diperoleh dapat berupa data kualitatif maupun kuantitatif 

(Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 2002). 

Statistik vital adalah metode penentuan status gizi melalui data-data 

statistik kesehatan yang berhubungan dengan gizi, seperti data angka penyebab 

kesakitan dan kematian, data mortalitas menurut umur tertentu dan data lain yang 

berhubungan dengan gizi (Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 2002). 

Penilaian status gizi dengan menggunakan faktor ekologi sebab masalah 

gizi dapat terjadi akibat adanya interaksi beberapa faktor ekologi, seperti faktor 

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

digunakan untuk mengetahui penyebab kejadian gizi salah (malnutrition) di suatu 

masyarakat, yang selanjutnya dapat berguna dalam pelaksanaan intervensi gizi 

(Dewa Nyoman Supariasa, Bachyar Bakri, 2002). 

Pada umumnya kekurangan gizi identik dengan konsumsi makanan yang 

tidak mencukupi kebutuhan atau anak sulit untuk makan. Namun, ada berbagai 

penyebab yang menyebabkan seorang anak dapat mengalami kekurangan gizi. 

Berikut ini penyebab kekurangan gizi yang biasa terjadi. (Widodo dalam 

Suparyanto, 2014)). 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi pada Anak Usia 

Sekolah 

a. Perkembangan Fisik dan Sosial 

Anak sekolah adalah kelompok anak usia 7-12 tahun. Dengan usaha 

mengembangkan kebebasan dan membentuk nilai-nilai pribadi, kebutuhan gizi 

antar anak berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh ukuran dan komposisi tubuh, 

pola aktivitas dan kecepatan tumbuh. Pertumbuhan yang cepat pada waktu bayi 

diikuti penurunan laju pertumbuhan pada anak pra sekolah dan anak usia sekolah 

(Yenita, 2012).  

Rata-rata kenaikan berat badan di usia ini sekitar 1,8-2,7 kg setahun, 

sedangkan penambahan tinggi badan kurang lebih 7,6 cm setahun pada anak 

antara satu tahun sampai tujuh tahun, kemudian meningkat sebanyak 5,1 cm 

setahun hingga awal pertumbuhan cepat pada usia remaja. Kelompok ini 

mempunyai laju pertumbuhan fisik yang lambat tetapi konsisten, terus menerus 

memperoleh pendewasaan dalam keterampilan motorik serta menunjukkan 

peningkatan yang berarti dalam keterampilan kognitif, sosial dan emosional 

(Yenita, 2012). 

Kebiasaan makan dan jenis makanan yang disukai dan tidak disukai pada 

anak usia ini merupakan dasar bagi pola konsumsi makanan dan asupan gizi  anak 

usia selanjutnya. Anak usia sekolah mempunyai banyak akses ke uang, warung, 

penjaja makanan di lingkungan sekolah, toko swalayan yang menyebabkan 

terbukanya gerbang terhadap makanan yang nilai gizinya tidak jelas (Yenita, 

2012). 
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b. Selalu Aktif 

Semakin tinggi tingkat aktivitas tubuh maka energi dan nutrisi juga akan 

semakin banyak diperlukan, anak usia sekolah dasar atau usia sekolah merupakan 

usia yang senang bermain, senang menghabiskan waktunya untuk belajar 

mengetahui lingkungan sekitar. Maka di usia sekolah perlu nutrisi dan asupan 

energi yang banyak untuk menunjang aktivitas fisiknya (Ayu, 2014: 24). 

c. Pola Makan 

Sarapan sangat penting agar anak lebih bisa konsentrasi dan tidak 

mengantuk waktu belajar. Namun, banyak anak yang tidak mau sarapan dengan 

berbagai alasan. Makan malam bersama keluarga memberi kesempatan kepada 

keluarga untuk berinteraksi dan bersosialisasi (Yenita, 2012).  

Selain pola makan yang harus diperhatikan, pola pengasuhan orang tua 

juga harus diperhatikan. Karena anak usia sekolah perlu perhatian dalam 

pengaturan pola makannya. Hal ini berkaitan di dalam QS. Al-An’am/6: 151: 

 

····                  · ·· ·  

Terjemahnya :  

”…Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. 
Kamilah yang Memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka….” 
(Departemen Agama RI, 2010: 148). 

Uraian ayat di atas membahas mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam dan 

beberapa perinciannya. Dimana Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar 

mengajak manusia meninggalkan posisi yang rendah dan hina. Salah satunya 

yaitu, “Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan” 

dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul 
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beban tambahan. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi kamilah sumbernya. Kami 

akan memberi, yakni menyiapkan sarana rezeki kepada kamu sejak saat ini dan 

juga kami akan siapkan kepada mereka yang penting kamu berusaha 

mendapatkannya (Shihab, 2002). 

Dari ayat diatas terdapat penggalan ayat yang mengatakan “Janganlah 

kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan” dalam hal ini, Allah 

telah menganjurkan kita untuk merawat dan membimbing anak dengan cara yang 

baik. Salah satu caranya yaitu mengasuh anak dengan memperhatikan 

pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memberikan makanan yang sehat 

dan bergizi agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga anak dapat 

terhindar dari segala macam penyakit. Dan dari penggalan ayat yang mengatakan 

“Kamilah yang Memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”, Allah telah 

menjamin rezeki semua orang dan kadar rezekinya bergantung bagaimana usaha 

setiap orang dalam mendapatkan rezeki. Dan bagi orang tua, jangan merasa 

khawatir akan kehadiran anak karena anak tidak akan membawa kesulitan. 

d. Perubahan Sikap terhadap Makanan 

Anak usia sekolah tidak dapat ditebak, apa selera makan yang saat ini 

sedang ia senangi, perubahan sikap terhadap makanan yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti pengaruh dari luar. Pada masa inilah perhatian orang tua 

terhadap pengaruh pola konsumsi makanan pada anak sepertinya harus digalakkan 

(Ayu, 2014:24). 
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e. Tidak Suka Makanan Bergizi 

Anak usia sekolah sangat sulit untuk bisa mengonsumsi makanan yang 

sedang ia perlukan untuk masa pertumbuhan. Kriteria makanan yang banyak 

disukai oleh anak usia ini adalah makanan yang manis dan mempunyai warna 

yang mencolok sehingga menarik anak untuk mengonsumsinya (Ayu, 2014:24). 

4. Penanggulangan Gizi Kurang 

Penanggulangan gizi kurang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya dengan memperbaiki pola makan. Pola makan menjadi kunci utama 

menjaga kesehatan tubuh. Masyarakat mengenal diet sebagai upaya 

menyeimbangkan asupan zat gizi dan vitamin ke dalam tubuh. Selain pola makan 

yang harus diperhatikan dalam penanggulangan gizi kurang, ada beberapa cara 

yang dilakukan dan diharapkan dapat mengurangi kejadian gizi kurang, yaitu : 

a. Fortifikasi 

Fortifikasi adalah penambahan kandungan mikronutrien seperti vitamin 

dan mineral (termasuk elemen) kedalam makanan, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas gizi makanan dan memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat 

dengan mengurangi risiko yang dapat memengaruhi kesehatan. Fortifikasi 

makanan mengarah pada penambahan mikronutrien pada makanan olahan. 

Fortifikasi pangan dapat menjadi intervensi hemat biaya bagi kesehatan 

yang dapat memberi manfaat besar. Ketentuan dari makanan yang difortifikasi 

adalah perlu dikonsumsi dalam jumlah yang cukup oleh sebagian besar individu  

dari target populasi. 
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b. Edukasi Gizi 

Edukasi gizi merupakan salah satu upaya ekstensif dan persuasif yang 

diperlukan untuk memberikan perubahan perilaku dalam masyarakat agar orang-

orang dalam masyarakat tersebut lebih memperhatikan makanan yang 

dikonsumsinya.  

c. Upaya pemenuhan persediaan pangan nasional terutama melalui peningkatan 

produksi beraneka ragam pangan. 

d. Peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) yang diarahkan pada 

pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah 

tangga. 

e. Peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan dimulai dari 

tingkat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), hingga Puskesmas dan Rumah Sakit 

f. Peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui Sistem Kewaspadaan 

Pangan dan Gizi (SKPG) 

g. Peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk 

pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas. 

 

B. Tinjauan Umum Anak Usia Sekolah  

1. Pengertian Anak Usia Sekolah  

Anak usia sekolah adalah anak yang berumur 7-12 tahun, memiliki fisik 

lebih kuat dibanding balita, mempunyai sifat individual serta aktif dan tidak 

bergantung pada orang tua. Pada dasarnya pertumbuhan anak putri lebih cepat 

dibanding anak putra. Kebutuhan gizi pada anak lebih banyak digunakan untuk 

aktivitas pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh (Alatas, 2011). 
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Pertumbuhan dan perkembangan yang normal dialami oleh anak yang 

sehat yaitu sesuai dengan standar fisik pada umumnya dan  kemampuan anak 

sesuai dengan anak seusianya. Kesehatan bagi anak sekolah tidak terlepas dari 

pengertian kesehatan pada umumnya. Kesehatan di sini meliputi kesehatan badan, 

rohani, dan sosial, bukan hanya sekedar bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan 

(UU No.9 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Kesehatan). 

Pertumbuhan yang cepat dan berangsur-angsur menurun terjadi di tahun 

ketiga pada anak sehingga periode prasekolah dan masa sekolah kurva percepatan 

pertumbuhan akan membentuk kurva yang hampir datar. Sedangkan masa remaja 

terjadi percepatan pertumbuhan kedua untuk kemudian berhenti sama sekali, yaitu 

bertepatan dengan mulainya kematangan sosial (Adriani, 2014). 

2. Karakteristik Anak Sekolah Dasar 

Aspek perkembangan meliputi perkembangan psikologis seperti 

perkembangan moral, perkembangan emosional dan perilaku lainnya. Adapun 

perubahan fungsi biologis meliputi aspek metabolisme tubuh, fisiologis tubuh, 

kemampuan fungsi organ, dan sistem tubuh (Alatas, 2011: 26). Adapun 

Karakteristik anak usia sekolah meliputi : 

a. Pertumbuhan tidak secepat bayi. 

b. Pertumbuhan lambat. 

c. Lebih aktif memilih makanan yang disukai. 

d. Gigi susu yang tidak permanen (tanggal). 

e. Kebutuhan energi tinggi karena aktivitas meningkat. 

f. Pertumbuhan meningkat lagi pada masa remaja. 
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3. Masalah Gizi Pada Anak Usia Sekolah  

Masalah gizi anak usia sekolah adalah tidak terpenuhinya kebutuhan zat 

gizi yang diperoleh dari makanan sehingga menimbulkan gangguan pada 

beberapa segi kesejahteraan individu atau kelompok. Masalah pangan yang terjadi 

menyangkut ketersediaan pangan dan kerawanan konsumsi pangan yang 

dipengaruhi rendahnya pendidikan, kemiskinan, adat/kepercayaan yang terkait 

dengan tabu makanan.  

Semenatara, masalah gizi di Indonesia tidak hanya mengenai kekurangan 

gizi namun banyak juga kasus kelebihan gizi. Adapun masalah gizi yang terdapat  

pada kelompok anak usia sekolah yaitu,  

a. Anemia  

Keadaan yang dikarenakan terlalu sedikit kandungan zat besi dalam 

makanan yang dikonsumsi terutama pada anak yang sering jajan sehingga 

menurunkan keinginan untuk mengkonsumsi makanan lain. Upaya mengatasi 

masalah ini yaitu memberikan suplemen-suplemen zat besi serta anak harus diberi 

dan dibiasakan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi 

(Adriana, 2014). 

b. Kekurangan Yodium  

Penyakit gondok atau nama ilmiahnya struma simplex adalah salah satu 

gambaran penyakit kekurangan yodium ditandai dengan terjadinya pembesaran 

kalenjar gondok. Kekurangan yodium juga mengakibatkan gambaran klinik lain 

selain goiter endemis, yang disebut iodine deficiency diseases (IDD) yaitu, 

gondok endemis, hambatan pertumbuhan fisik dan mental yang disebut cretinism, 
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hambatan neuromotor, kondisi tuli disertai bisu (deaf mutism). Pembesaran 

gondok terdapat lebih dari 30 % diantara anak sekolah (Adriana, 2014). 

c. Karies Gigi  

Karies gigi sering terjadi pada anak, karena terlalu sering makan makanan 

yang lengkes dan banyak mengandung gula. Gigi yang berlubang akan menyerang 

gigi permanen sebelum gigi tersebut berhasil menembus gusi. Makanan yang 

dapat dengan mudah menimbulkan karies yaitu, permen, keripik kentang, kue 

kering dan minuman manis. Namun pada prinsipnya ketika tidak rutin menggosok 

gigi setelah makan makanan apapun dapat menimbulkan karies pada gigi. Upaya 

mencegah karies yaitu, menggosok gigi dengan pasta gigi  setelah makan 

(Adriana, 2014). 

d. Berat Badan Lebih   

Laju pertumbuhan berat selayaknya dihentikan atau diperlambat sampai 

proporsi berat terhadap tinggi badan kembali normal. Mengurangi makanan dan 

memperbanyak aktivitas merupakan cara memperlambat bertambahnya berat 

badan. Untuk mengatasi hal itu perlu adanya pendidikan gizi dan kesehatan bagi 

anak sekolah agar anak sekolah mengetahui tentang pentingnya gizi seimbang 

bagi tubuh dan kesehatannya (Adriana, 2014). 

4. Kebutuhan Zat Gizi pada Anak Usia Sekolah  

Anak dari golongan usia sekolah memerlukan makanan yang kurang lebih 

sama dengan makanan anak prasekolah terkecuali porsinya harus lebih besar 

karena kebutuhannya yang lebih banyak, mengingat bertambahnya berat badan 
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dan aktivitasnya. Kebutuhan gizi pada anak usia sekolah sangat dipengaruhi oleh 

banyaknya aktivitas yang dilakukan. 

Adanya aktivitas yang tinggi seperti mulai dari sekolah, kursus, 

mengerjakan pekerjaan rumah dan mempersiapkan pekerjaan untuk esok harinya. 

pemenuhan pangan dan gizi anak harus cukup dan berkualitas agar stamina anak 

tidak menurun. 

Agar stamina anak tetap fit selama mengikuti kegiatan disekolah maupun 

kegiatan lainnya, maka saran utama dari segi gizi adalah membiasakan sarapan 

pagi setiap hari dan mengkonsumsi makanan selingan selama di sekolah agar 

kadar gula tetap terkontrol dengan baik, sehingga tetap dapat konsentrasi pada 

pelajaran dan aktivitas lainnya. 

Kebutuhan energi golongan umur 10-12 tahun relatif lebih besar daripada 

golongan umur 7-9 tahun, karena pertumbuhan relatif cepat, terutama 

penambahan tinggi badan. Mulai dari umur 10-12 tahun, kebutuhan gizi anak laki-

laki berbeda dengan anak perempuan. Adapun jumlah energi dan protein yang 

dianjurkan oleh Widya Karya Nasional dan Gizi bagi anak umur 7-12 tahun 

tertera pada tabel : 

Tabel 2.2 
Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Orang Indonesia 

Kelompok 
Umur 

Energi 
(Kkal) 

Karbohidrat 
(g) 

Protein 
(g) 

Lemak(g) Besi 
(mg) Total n-6 n-3 

Bayi/Anak  
0-6 bulan 550 58 12 34 4,4 0,5 - 
7-11 bulan 725 82 18 36 4,4 0,5 7 
1-3 tahun 1125 155 26 44 7,0 0,7 8 
4-6 tahun 1600 220 35 62 10,0 0,9 9 
7-9 tahun 1850 254 49 72 10,0 0,9 10 

Laki-laki  
10-12 tahun 2100 389 56 70 12,0 1,2 13 
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Perempuan  
10-12 tahun 2000 275 60 67 10,0 1,0 20 

Sumber: Kemenkes, 2013 
 

Anak dari golongan usia sekolah memerlukan makanan yang kurang lebih 

sama dengan yang dianjurkan untuk anak prasekolah hanya saja memiliki 

perbedaan dari segi porsinya yang lebih besar karena bertambahnya berat badan 

dan aktivitasnya. Menurut (Adriani, 2012) terdapat beberapa fungsi dan sumber 

zat gizi yang perlu diketahui agar kebutuhan zat gizi anak usia sekolah dapat 

tercukupi: 

a. Energi 

Aktivitas fisik memerlukan energi di luar kebutuhan untuk metabolisme 

basal. Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot tubuh dan sistem 

penunjangnya. Selama aktivitas fisik, otot membutuhkan energi di luar 

metabolisme untuk bergerak, sedangkan jantung dan paru-paru memerlukan 

tambahan energi untuk mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh 

dan untuk mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh. Penggunaan energi di luar AMB 

bagi bayi dan anak selama masa pertumbuhan adalah untuk bermain dan 

sebagainya. Besar kecilnya angka kecukupan energi sangat dipengaruhi oleh lama 

serta intensitas kegiatan jasmani tersebut. 

Sumber energi berkonsentrasi tinggi adalah bahan makanan sumber lemak, 

seperti lemak dan minyak, kacang-kacangan dan biji-bijian. Setelah itu bahan 

makanan sumber karbohidrat, seperti padi-padian, umbi-umbian, dan gula murni. 

Semua makanan yang dibuat dari dan dengan bahan makanan tersebut merupakan 

sumber energi. 
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b. Karbohidrat 

Di dalam tubuh, zat-zat makanan yang mengandung unsur karbon dapat 

digunakan sebagai bahan pembentuk energi yaitu karbohidrat, lemak dan protein. 

Energi yang terbentuk dapat digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh 

baik yang disadari maupun yang tidak disadari misal, gerakan jantung, pernapasan 

(paru-paru), usus, dan organ-organ lain dalam tubuh.  

Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan keperluan energi tubuh, 

selain itu karbohidrat juga mempunyai fungsi lain yaitu karbohidrat diperlukan 

bagi kelangsungan proses metabolisme lemak, diketahui juga karbohidrat 

mengadakan suatu aksi penghematan terhadap protein, sehingga keberadaan 

karbohidrat dapat menyelamatkan protein (asam amino) untuk fungsi utamanya. 

Pangan sumber karbohidrat misalnya serealia, biji-bijian, gula, buah-buahan, 

umumnya menyumbang paling sedikit 50% separuh kebutuhan energi 

keseluruhan.  

c. Protein 

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar 

tubuh sesudah air. Kebutuhan protein menurut FAO/WHO/UNU (1985) adalah 

konsumsi yang diperlukan untuk mencegah kehilangan protein yang diperlukan 

dalam masa pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui. Angka kecukupan protein 

(AKP) anak usia sekolah umur 7-9 tahun: 400mg untuk laki-laki dan perempuan, 

umur 10-12 tahun laki-laki adalah 400 mg dan untuk perempuan adalah 350 mg. 

Disarankan untuk memberi protein 1,5-2 g/kg berat badan bagi anak sekolah. 
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Sumber protein terdapat di bahan makanan hewani yang merupakan 

sumber protein yang baik, dalam jumlah maupun mutu, seperti: telur, susu, 

daging, unggas, ikan dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang, kedelai 

dan hasilnya, seperti tempe dan tahu serta kacang-kacangan lain. 

d. Lemak 

Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh, Seperti halnya dengan 

karbohidrat dan protein. Fungsi utama lemak yaitu menghasilkan energi yang 

diperlukan oleh tubuh, mempunyai fungsi pembentuk struktur tubuh, mengatur 

proses yang berlangsung dalam tubuh secara langsung dan tak langsung, 

pembawa (Carrier) vitamin larut dalam lemak. 

Defisiensi lemak dalam tubuh akan mengurangi kesediaan energi dan 

mengakibatkan terjadinya katabolisme atau perombakan protein. Cadangan lemak 

akan semakin berkurang dan lambat laun akan terjadi penurunan berat badan. 

Defisiensi asam lemak akan mengganggu pertumbuhan dan menyebabkan 

terjadinya kelainan pada kulit. Sumber lemak diantaranya susu, minyak olive, 

minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak ikan, dan lain-lain. 

e. Kalsium 

Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, 

yaitu 1,5-2% dari berat badan orang dewasa atau kurang lebih sebanyak 1 kg dan 

jumlah ini, 99% berada dalam jaringan keras (tulang dan gigi). Peningkatan 

kebutuhan terjadi pada masa pertumbuhan khususnya pada anak usia sekolah dan 

remaja, kehamilan, menyusui, defisiensi kalsium, dan tingkat aktivitas fisik yang 

meningkatkan densitas tulang. Angka kecukupan rata-rata sehari untuk kalsium 
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bagi orang Indonesia ditetapkan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi LIPI (1998) 

untuk anak-anak: 500 mg dan remaja: 600-700 mg. 

Sumber kalsium utama adalah susu dan hasil susu, seperti keju. Ikan 

dimakan dengan tulang, termasuk ikan kering merupakan sumber kalsium yang 

baik. Serelia, kacang-kacangan dan hasil kacang-kacangan seperti tahu dan tempe, 

sayuran hijau juga merupakan sumber kalsium yang baik tetapi dan bahan 

makanan ini banyak megandung zat yang menghambat penyerapan kalsium 

seperti serat, fitat, dan oksalat. Susu nonfat merupakan sumber terbaik kalsium 

karena ketersediaan biologisnya yang tinggi. 

f. Besi 

Besi berfungsi sebagai cadangan untuk memproduksi hemoglobin. 

Kekurangan besi dapat menurunkan kekebalan tubuh sehingga sangat peka 

terhadap serangan bibit penyakit. Hal ini, berhubungan erat dengan menurunnya 

fungsi enzim pembentuk antibody seperti mielo-peroksida. Senyawa-senyawa besi 

berperan dalam transportasi dan pendayagunaan oksigen.  

Angka kecukupan besi untuk anak sekolah adalah 10 mg. Sumber besi 

yaitu makanan hewani seperti daging, ayam, dan ikan, sumber baik lainnya adalah 

telur, serealia tumbuk, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan beberapa jenis buah. 

g. Yodium  

Yodium berfungsi sebagai bagian dari tiroksin dan senyawa kain yang 

disentesis oleh kelenjar tiroid. Tubuh mengandung sekitar 25 mg yodium, dimana 

sepertiganya terdapat dalam kelenjar tiroid dan berfungsi untuk mengontrol 

transduksi energi selular.  
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Kebutuhan yodium sehari-hari sekitar 1-2 µg/kg berat badan. Widyakarya 

pangan dan gizi (1998) menganjurkan angka kecukupan gizi yodium untuk anak 

sekolah 70-120 µg. Sumber yodium yang utama yaitu makanan laut berupa ikan, 

udang, dan kerang serta ganggang laut. Di daerah pantai air dan tanah banyak 

mengandung yodium sehingga tanaman yang tumbuh di daerah pantai 

mengandung cukup banyak yodium. 

 

C. Tinjauan Umum Rumput Laut Lawi-Lawi (Caulerpa racemosa) 

Indonesia dikenal sebagai negara dengan luas lebih 70% wilayah laut. 

Hasil laut umumnya adalah ikan, alternatif hasil laut lainnya yang bisa diolah 

adalah rumput laut. Dalam dunia perdagangan, rumput laut merupakan salah satu 

hasil komoditi yang cukup terkenal, meskipun tidak semua jenis rumput laut 

memiliki nilai ekonomis. Rumput laut termasuk dalam golongan tanaman tingkat 

rendah dan anggota alga (tanaman yang memiliki klorofil atau zat hijau daun). 

Rumput laut diketahui kaya nutrisi esensial, seperti asam nukleat, asam amino, 

enzim, mineral, trace elements, vitamin A, B, C, D, E, dan K (Abumie, 2007 

dalam Lely Okmawaty Anwar, Rita. L. Bubun, 2016). 

Caulerpa merupakan salah satu genus alga laut dari Famili Caulerpaceae 

dan termasuk spesies dari Kelas Chlorophyceae (alga hijau) (Atmadja PS, Kadi A, 

Sulistijo, 1996). Hamel (1931) diacu dalam Raniello et al. (2004) menyatakan 

bahwa jenis Caulerpa racemosa pertama kali ditemukan di sepanjang pantai 

Tunisia perairan Mediterania pada tahun 1926. Makroalga laut jenis Caulerpa 

racemosa seperti tanaman rumput yang memiliki thalus berwarna hijau, terdiri 

dari banyak cabang tegak yang tingginya sekitar 2,5-6,0 cm. Batang pokok 



32 
 

    

berukuran antara 16-22 cm. Terdapat bulatan-bulatan seperti anggur pada puncak 

cabang, panjang setiap puncak cabang sekitar 2,5-10,0 cm (Trono dan Ganzo-

Fortes 1988 diacu dalam Yudasmara, 2014). 

Caulerpa merupakan salah satu jenis rumput laut yang cukup potensial 

untuk dibudidayakan karena telah dikenal dan digemari oleh sebagian masyarakat. 

Selain di konsumsi sebagai makanan, Caulerpa ini juga telah dimanfaatkan 

sebagai bahan campuran untuk obat anti jamur (Suhartini, 2003 dalam 

Yudasmara, 2014). Di Indonesia Caulerpa dikenal dengan sebutan Lawi-Lawi 

(Sulawesi), Latoh (jawa), Bulung Boni (Bali), sedangkan di Jepang disebut Umi 

Budo. Caulerpa ini bentuk dan rasanya menyerupai telur ikan Caviar, sehingga 

dikenal sebagai ”green caviar”. Selain itu juga karena bentuknya menyerupai 

anggur, sebagian orang menyebutnya sebagai “sea grape” atau anggur laut 

(Yudasmara, 2014). 

 
Gambar 1. Rumput laut Caulerpa racemosa   

(sumber: Seaweed Industry Association, 2014 dalam Khatimah, 2016) 

Klasifikasi alga Caulerpa racemosa  adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Phylum : Thallophyta 
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Class : Chlorophyceae 

Order : Siphonales 

Family : Caulerpaceae 

Genus : Caulerpa 

Species : Caulerpa racemosa (Khatimah, 2016). 

Caulerpa racemosa adalah Chloro-phyta dari ordo Bryopsidales milik 

keluarga Caulerpaceae. Genus Caulerpa mencakup sekitar 85 species (Guiry dan 

Guiry, 2007 dalam Klein & Verlaque, 2008). Ciri khas Caulerpa racemosa 

diantaranya berwarna hijau, mempunyai thalus dengan stolon berukuran kurang 

lebih 5 cm, perakarannya (holdfast) relatif besar dan meruncing seperti paku 

dengan panjang ramuli mencapai 8 cm. Ramuli merupakan organ cabang atau 

percabangan dari stolon sebagai organ utama, substansinya agak lunak dan 

terkesan kosong (gembos). Ramuli ini berdiameter antara 2-4 mm. Ramuli timbul 

pada stolon yang bercabang dan memiliki bulatan-bulatan dengan ujung yang rata 

dan bertangkai serta tersusun di sekitar dan sepanjang ramuli. Pada masa 

reproduksi, Caulerpa racemosa akan mengeluarkan substansi berwarna putih 

seperti susu, namun kemudian akan mati dalam`  satu atau dua hari. Awalnya 

Caulerpa racemosa akan kehilangan warnanya, kemudian hancur dan mengotori 

perairan. Spesies ini sering ditemukan tumbuh pada berbagai substrat dengan 

sebaran yang luas (Atmadja dkk, 1996 dalam (Yudasmara, 2014). 

Distribusi rumput laut jenis Caulerpa racemosa ini tersebar luas di daerah 

subtropis dan tropis, seperti Cina, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, 

Taiwan, Thailand,  Vietnam dan daerah barat perairan Pasifik (FAO 2007). Alga 
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jenis ini tumbuh pada perairan keruh dan permukaan substrat berlumpur lunak, 

tepi karang yang terbuka dan terkena ombak laut yang keras serta perairan tenang 

yang jernih dan bersubstrat pasir keras. Karena akarnya kokoh dan bercabang 

pendek jenis ini sangat kuat melekat pada substrat. Alga jenis ini pada beberapa 

daerah seperti Tapanuli dan Kepulauan Seribu dikonsumsi dalam keadaan mentah 

maupun matang walaupun memiliki tekstur yang kasar dengan rasa pedas seperti 

lada (Trono dan Ganzo-Fortes 1988 dalam Yudasmara, 2014).  

Caulerpa racemosa tumbuh bergerombol atau berumpun oleh karena itu 

disebut sebagai anggur laut. Keberadaannya dapat ditemukan dipaparan terumbu 

karang dengan kedalaman hingga 200 m. Sebagai fitobentik, tumbuhan ini hidup 

menancap atau menempel di substrat dasar perairan laut seperti karang mati, 

fragmen karang, pasir dan lumpur. Pertumbuhannya bersifat epifitik atau 

saprofitik dan kadang-kadang berasosiasi dengan tumbuhan laut (Atmadja dkk, 

1996 dalam Yudasmara, 2014).  

Rumput laut pada umumnya menghasilkan senyawa hidrokoloid sebagai 

produk metabolisme (metabolit) primer. Metabolit primer ini banyak diolah 

menjadi agar, alginat, karaginan, dan lain-lain. Selain banyaknya manfaat dari 

produk metabolit primer, rumput laut juga mengandung produk metabolit 

sekunder. Sekitar 500 natural products (senyawa kimia) yang berasal dari rumput 

laut sudah diidentifikasi dan persentase terbesar berasal dari produk tersebut 

merupakan senyawa aktif (bioactive substances). Senyawa aktif tersebut adalah 

hasil metabolit sekunder dari berbagai jenis rumput laut (Anggadiraredja JT, 

Zatnika A, Purwoto H, 2006).  
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Kelompok alga laut Genus Caulerpa mempunyai senyawa metabolit 

sekunder yang cukup banyak. Metabolit yang dihasilkan dari Caulerpa adalah 

glycoglycerolipid dan kelompok enol. Kandungan lainnya adalah á-1-gliceryl-

Dmannoside-4-amonium yang digunakan sebagai antihelmintic (zat pembunuh 

cacing), juga alkaloid yang digunakan sebagai penurun tekanan darah (Suhartini 

2003 dalam Sherly Ridhowati, 2016). Komponen bioaktif Caulerpa dilaporkan 

berupa senyawa diterpenoid, triterpenoid dan komponen nitrogen (Amico et al. 

1978 dalam Sherly Ridhowati, 2016). Menurut Fenical (1978) dalam Sherly 

Ridhowati (2016) Caulerpa mengandung metabolit dari golongan diterpenoid 

asiklik yaitu trifarin dan senyawa diterpenoid monosiklik yaitu kaulerpol yang 

dikenal sebagai pro-vitamin A atau retinol. Senyawa metabolit sekunder inilah 

menjadikan genus Caulerpa sebagai pangan fungsional. 

Tabel 2.3 Komposisi proksimat dari rumput laut Culerpa Racemosa 
(Berdasarkan Kering) 

Parameter Kadar (%) 

Kadar air* 

Kadar protein 

Kadar lemak 

Kadar abu 

Kadar karbohidrat 

Serat kasar 

92,375 ± 0,027 

21,730 ± 5,165 

8,681 ± 0,964 

20,910 ± 1,290 

48,679 ± 7,419 

8,429 ± 2,380 

Sumber: Farid, Ibrahim, Dewi, Susanto, & Amalia (2013) 

Makroalga memiliki banyak kegunaan, seperti makanan untuk konsumsi 

manusia, bahan-bahan dalam pembuatan kosmetik dan pupuk, produk yang diolah 
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untuk mengekstrak agen gel atau aditif pakan hewan. Pada tahun 2012, 

diperkirakan bahwa sekitar 9 juta ton makroalga yang dibudidayakan ditujukan 

untuk konsumsi manusia langsung, terutama di Asia Timur (FAO, 2014 dalam 

Kumar, Gupta, Kumari, Reddy, & Jha, 2011). Konsumsi rumput laut sebagai 

sayuran laut dalam makanan manusia telah menjadi praktik umum dibeberapa 

Negara Asia (Nisizawa, 2002 dalam Kumar, Gupta, Kumari, Reddy, & Jha, 2011).    

Penjelasan mengenai mengonsumsi makanan yang berasal dari laut 

dijelaskan dalam QS. al-Maidah/ 5: 96: 

                    ....  

Terjemahnya: 

“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dar 
lauti sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang 
dalam perjalanan ….” (Departemen Agama RI, 2010: 124). 
 
Maksud penggalan ayat tersebut, binatang laut itu halal diburu dan halal 

dimakan, baik bagi orang yang sedang ihram maupun yang tidak sedang ihram 

(Quthb, 2002). 

Dari ayat diatas dijelaskan makanan yang berasal dari laut seperti ikan, 

udang, rumput laut ataupun sejenisnya yang hidup di laut halal untuk dikonsumsi, 

baik makanan yang telah diasingkan dan dikeringkan. Maka makanan yang dari 

laut boleh dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.  

 

D. Tinjauan Umum Ikan Layang (Decapterus ruselli) 

Sumber daya ikan pelagis pada umumnya merupakan bagian dari 

sumberdaya perikanan yang hidup dilapisan permukaan dan terdiri dari banyak 
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spesies yang ukuran badannya relatif  tetap kecil meskipun sudah dewasa 

(Dwiponggo, 1983 dalam Prihartini, 2006).  

Sumberdaya ikan pelagis kecil di Laut Jawa dan sekitarnya terdiri dari 

komunitas ikan pelagis neritik dan oceanik (Decapterus russelli, D.macrosoma, 

Selar crumenopthalmus, Rastrelliger kanagurta,Amblygaster sirm) ikan pelagis 

pantai (Sardinella spp,Rastrellinger spp,Selar spp, Dusumieria acuta) (Potier, dkk, 

1988 dalam Prihartini, 2006).  

Hasil tangkapan pukat cincin terdiri lima species utama yaitu ikan layang 

(Decapterus ruselli dan Decapterus macrosoma), Banyar (Rastrelliger kanagurta), 

Selar (Selar crumen   opthalmus), siro (Amblygaster sirm). Dari seluruh hasil 

tangkapan ikan-ikan tersebut memberi kontribusi 90%, kecuali di zona penangkapan 

Utara Jawa Tengah sampai Karimunjawa (Suwarso, dkk,2003 dalam Prihartini, 

2006).  

Sehubung dengan itu, telah dijelaskan nikmat dari Allah yang ada di lautan 

dalam QS. an-Nahl/ 16: 14: 

                 .... 

Terjemahnya:  

“Dan Dia-lah yang Menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat 
memakan daging yang segar (ikan) darinya, ….” (Departemen Agama RI, 
2010: 268). 
 

Uraian ayat diatas membahas mengenai perhatian kita pada laut dan 

mengenai ikan.  Ikan laut memiliki keistimewaan yaitu empuk, tidak pernah keras 

atau kejang atau liat (Hamka, 1999).   
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Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT banyak memberikan 

nikmat kepada manusia lewat adanya laut. Allah menundukkan laut untuk 

manusia agar manusia dapat mengambil manfaat dari laut tersebut. Didalam laut 

banyak sekali manfaat, yaitu banyak terkandung bahan makanan. Sebagai sumber 

bahan makanan seperti ikan. Ikan sebagai daging yang segar, maka daging ikan 

harus dimakan dengan segera. Karena daging ikan cepat rusak dan berubah 

sifatnya. 

Ikan layang (Decapterus ruselli) merupakan pelagis kecil yang penting di 

Indonesia. Ikan yang tergolong suku Carangidae ini bisa hidup bergerombol. 

Ukurannya sekitar 15 cm meskipun ada pula yang bisa mencapai 25 cm. Ciri khas 

yang sering dijumpai pada ikan layang ialah terdapatnya sirip kecil ( finlet) di 

belakang sirip punggung dan sirip dubur dan terdapat sisik berlingir yang 

tebal (lateral scute) pada bagian garis sisi (lateral line) (Nontji, 2002). 

 

Gambar 2. Ikan Layang (Decapterus ruselli) 
(Sumber: Isa, et al, 1998 dalam Prihartini, 2006) 

 
Menurut Nelson (2006) klasifikasi ikan layang adala sebagai berikut: 

Phyllum : Chordata 

Kelas : Actinopterygii 

Ordo : Perciformes 

Familia : Carangidae 
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Genus : Decapterus 

Spesies : Decapterus ruselli 

Tabel 2.4 Kandungan Zat Gizi Ikan Layang 
Zat Gizi Jumlah 

Kalori/Energi (kkal) 109 
Protein (g) 22 
Lemak (g) 1,7 

Karbohidrat (g) 0 
Kalsium (mg) 50 
Fosfor (mg) 150 
Besi (mg) 2 

Vitamin A (SI) 47 
Air (g) 74 

Sumber : Hardinsyah & Briawan (1994) dalam Kholillah (2002) 

 

E. Tinjauan Umum Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi Kombinasi Ikan Layang 

Bakso adalah makanan yang berupa daging dan berbahan utama daging 

baik sapi, ikan, udang maupun cumi yang sering dikonsumsi banyak orang. Di 

Indonesia, jajanan bakso banyak digemari oleh seluruh umur dan lapisan 

masyarakat karena bakso memiliki tekstur yang kenyal dan cita rasa yang khas. 

Berdasarkan SNI 01-3818-1995, bakso daging didefinisikan sebagai produk 

makanan berbentuk bulatan atau lain, yang diperoleh dari campuran daging ternak 

(kadar daging tidak kurang dari 50 persen) dan pati atau serealia dengan atau 

tanpa Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang diizinkan (Silfianti, 2011). 

 Dalam perkembangannya, bakso berasal dari Republik Rakyat Cina dan 

dijual di daerah pemukiman orang cina serta restoran-restoran cina. Bakso berasal 

dari bahasa Cina yaitu “Bak” dan “So”, “Bak” berarti daging babi, “Sop” berarti 

mie di tambah sup. Kemudian di Indonesia daging babi dirubah menjadi daging 
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sapi, walaupun tetap menggunakan kata “Bak”. Kini, bakso sudah sangat terkenal 

di Indonesia dan dapat dijumpai di pedagang kaki lima, pedagang keliling, 

warung makan sederhana, restoran mewah sampai hotel berbintang. Menurut 

Purnomo (1997) dan Astawan (1989) dalam Silfianti (2011) menyatakan bahwa 

Bakso merupakan makanan tradsisional Indonesia yang telah menerima 

popularitas di antara setiap tingkatan kelas sosial masyarakat Indonesia.  

Daging merupakan bahan utama dalam pembuatan bakso. Secara 

tardisional, pada dasarnya bakso dibuat dari daging giling, tepung tapioka, 

bawang putih dan garam. Semua bahan akan dicampur dan campuran atau adonan 

dibentuk menjadi bola kemudian dimasak dalam air mendidih (Triatmojo dalam 

Silfianti, 2011). Dalam pembuatan bakso, ada beberapa tahapan, yaitu tahap 

penghancuran daging, pembentukan adonan, pencetakan dan pemasakan. 

Tahap penghancuran daging dapat dilakukan dengan mencacah, 

mencincang atau menggiling daging. Daging yang digunakan tergantung dari 

selera, yaitu daging ikan, daging sapi, daging ayam atau udang (Silfianti, 2011). 

Bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang 

(Decapterus ruselli) adalah produk olahan dengan bahan rumput laut lawi-lawi 

dan ikan layang. Bakso tersebut dibuat dengan cara pencampuran bahan-bahan 

menjadi adonan yang kemudian dimasak dalam air mendidih. Tujuan dari 

pembuatan bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang ini yaitu sebagai 

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak sekolah yang mengalami gizi 

kurang. 
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Bakso terdiri dari lima sampel yang telah diuji di Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri Laboratorium Uji dan Kalibrasi BBIHP Makassar, yang 

terdiri dari bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) dengan 

perbandingan (1:0) bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi 

ikan layang (Decapterus ruselli) dengan perbandingan berbeda-beda yaitu (3:1), 

(1:1), (1:3) dan bakso ikan layang (Decapterus ruselli) dengan perbandingan 

(0:1). Dari kelima perbandingan tersebut, peneliti mengambil bakso rumput laut 

lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang (Decapterus ruselli) 

dengan perbandingan 1:1 untuk diintervensikan kepada anak usia sekolah gizi 

kurang pada kelompok kasus, serta bakso ikan layang (Decapterus ruselli) untuk 

diintervensikan kepada anak usia sekolah gizi kurang pada kelompok kontrol. 

Alasan peneliti memilih otak-otak perbandingan 1:1 untuk diintervensikan kepada 

anak usia sekolah gizi kurang pada kelompok kasus karena berdasarkan hasil uji 

bakso dengan perbandingan 1:1 memiliki kandungan zat gizi makro yang bagus 

dari sampel bakso lainnya (3:1, 1:3 dan bakso rumput laut lawi-lawi tanpa 

kombinasi) untuk nantinya dilihat apakah ada pengaruh pemberian terhadap 

perubahan status gizi. Sedangkan pemilihan bakso ikan layang (Decapterus 

ruselli) untuk diintervensikan kepada anak usia sekolah gizi kurang kelompok 

control. Pemberian yang berbeda kepada kedua kelompok kasus ini agar 

memudahkan peneliti melihat pengaruh pemberian bakso terhadap status gizi anak 

usia sekolah gizi kurang. Berikut daftar kandungan gizi dari bakso rumput laut 

lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang (Decapterus ruselli) 

dengan berbagai perbandingan.   
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Tabel 2.5  
Kandungan Gizi dalam 100 Gram Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (Caulerpa 

racemosa) Kombinasi Ikan Layang (Decapterus ruselli) Dengan Berbagai 
Perbandingan   

Formula 

Kandungan Zat Gizi dalam 100 Gram Bakso Rumput Laut 
Lawi-Lawi (Caulerpa Racemosa) Kombinasi Ikan Layang 

Karbohidrat 
(%) 

Protein (%) Lemak (%) 
Zat Besi 
(mg/kg) 

1:0 25.15 4.33 6.35 21.58 
3:1 29.91 5.21 8.39 20.79 
1:1 25.59 8.44 11.08 24.79 
1:3 23.64 15.02 8.16 17.18 
0:1 25.31 20.31 6.53 13.92 

Sumber: Data Sekunder (2018) dalam Haris (2018) 



43 
 

    

Asupan Makanan 
 

Penyakit Infeksi 
 

F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Persagi. 1999. Visi dan Misi Gizi dalam Mencapai Indonesia Sehat 

Tahun 2010. Jakarta. 

  

Penyebab 
Tidak 

Langsung 

Gizi Kurang 

Persediaan 
Makanan 
Rumah 

Pelayanan 
Kesehatan 

Kemiskinan, Kurang 
Pendidikan, Kurang 

Keterampilan 

Krisis Ekonomi Langsung 

Perawatan Anak 
dan Ibu Hamil 

Penyebab 
Langsung 

Pokok 
Masalah 

Akar 
Masalah 
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G. Kerangka Konsep 

Adapun kerangka konsep variabel yang diteliti dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 : Variabel yang diteliti 

 : Variabel yang tidak diteliti 

 : Hubungan Variabel ke variabe 

 

Perbaikan 
Status Gizi 

Pemberian Bakso 
Rumput Laut Lawi-

Lawi (Caulerpa 
racemosa) Kombinasi 

Ikan Layang 
(Decapterus ruselli) 

Pola Asuh 
Penyakit 
Infeksi  

Pelayanan 
Kesehatan  

Gizi Kurang Pada 
Anak Sekolah 

Asupan 
Makanan 

Ketahanan 
Pangan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif lapangan, yaitu pengumpulan data dari sampel, baik distribusi karakter, 

hubungan antara variabel, atau variabel lain terkait masalah yang dapat dihitung 

berupa angka-angka mengenai pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

kombinasi ikan layang terhadap status gizi kurang pada anak sekolah umur 7-9 

tahun di Madrasah Ibtidaiyah (MI) wilayah kerja Puskesmas Layang Kota 

Makassar. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2018 yang dilaksanakan 

di tiga sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) wilayah kerja Puskesmas Layang Kota 

Makassar, yaitu: 

a. MI As’Adiyah No. 170 Layang, Jl. Tinumbu Lr. 149 No. 23 

b. MI Ath-Tanmiyatul Ilmiyah, Jl. Tinumbu Dalam No.144 

c. MI MDIA 3 Nurul Ikhsan, Jl. Sibula Dalam No. 35  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 

semu (Quasi eksperimen design), jenis penelitian ini menguji pengaruh antar 

variabel yang satu dengan variabel lainnya. Desain yang digunakan yaitu Non-

Equivalent Kontrol Group dengan melakukan pengujian melalui intervensi pada 
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anak usia sekolah berstatus gizi kurang. Dalam rancangan ini pengelompokan 

anggota sampel pada kelompok kasus dan kelompok kontrol tidak dilakukan 

secara random atau acak tetapi ditentukan oleh peneliti (sering disebut non 

randomized kontrol group pretest design). 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen (variabel bebas) 

adalah bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang 

(Decapterus ruselli)  sedangkan yang menjadi variabel dependen (variabel terikat) 

adalah status gizi kurang pada anak sekolah. Intervensi yang dilakukan pada anak 

sekolah dasar gizi kurang adalah pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

(Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang (Decapterus ruselli)  pada kelompok 

kasus dan bakso ikan layang (Decapterus ruselli)  pada kelompok kontrol. 

Penentuan kelompok perlakuan tidak diacak tetapi ditentukan oleh 

peneliti. Peneliti mengambil sampel anak sekolah gizi kurang sebanyak 36 orang 

yang terbagi 18 anak  kelompok kasus dan 18 anak kelompok kontrol. Kemudian 

dari hasil pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi 

ikan layang (Decapterus ruselli) dan bakso ikan layang (Decapterus ruselli). 

  



47 
 

 
 

Gambar 3.1 Rancangan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak sekolah dasar gizi kurang yang diperoleh dari pengukuran 

antropometri (BB/U) serta sesuai dengan kriteria inklusi peneliti. Terlebih dahulu 

mensosialisasikan kepada siswa dan orangtua/wali siswa mengenai penelitian 

yang akan dilakukan. Kemudian dilakukan dua kali Recall 24 Hours untuk 

mengetahui gambaran asupan makanan pada anak dan pemberian obat cacing 

(pada anak yang belum mengkonsumsi obat cacing selama 6 bulan terakhir). Hal 

tersebut dilakukan untuk menurunkan intensitas infeksi cacing pada anak, karena 

infeksi cacing dapat mempengaruhi penyerapan zat gizi (seperti karbohidrat, 

protein, vitamin A dan zat besi) pada anak, kemudian intervensi dilakukan setelah 

dua hari pemberian obat cacing. 

Anak Sekolah Gizi Kurang 

1. Penimbangan Berat Badan 
2. Pemberian Obat Cacing 
3. Recall 24 jam 
4.  

1. Recall 24 jam 
2. Penimbangan Berat Badan 

Analisis Data 

Sebelum Intervensi 

Intervensi 30 hari 

Hari Terakhir 
Intervensi 

Kelompok Kontrol 
Bakso Ikan Layang 

(100 gr) 

Kelompok Kasus 
Bakso Rumput Laut 
Lawi-lawi Subtitusi 

Ikan Layang (100 gr) 
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Kelompok intervensi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kasus 

dan kelompok kontrol. Pada kelompok kasus dan kontrol diberi makananan 

tambahan 1 kali sehari selama 30 hari diluar makanan sehari-hari pada anak serta 

dilakukan pencatatan besaran jumlah bakso yang dikonsumsi. Setelah pemberian 

makanan tambahan tersebut, peneliti kembali melakukan dua kali Recall 24 Hours 

dan penimbangan berat badan, kemudian menganalisis dengan menggunakan 

indeks berat badan menurut umur (z-score), baik pada kelompok kasus maupun 

kelompok kontrol. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak sekolah usia 7-9 tahun yang gizi 

kurang  yang berjumlah 40 orang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) wilayah 

kerja Puskesmas Layang Kota Makassar. Dari 40 jumlah anak usia sekolah yang 

gizi kurang terdiri 16 siswa di MI As’Adiyah No. 170 Layang, 14 siswa di MI 

Attamiyatul Ilmiah dan 10 siswa di MI MDIA 3 Nurul Ikhsan. 

2. Sampel 

Pada penelitian ini sampel diambil secara purposive sampling atau 

berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibuat peneliti sendiri, berdasarkan ciri 

atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2012). 

a. Sampel penelitian harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 

Kriteria inklusi: 

1) Anak sekolah dasar dengan usia 7-9 tahun  
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2) Memiliki berat badan menurut umur dengan nilai z-score -3 SD s/d <-2 SD 

(gizi kurang) 

3) Tidak menderita penyakit infeksi yang serius seperti diare, thypoid, ISPA 

(Infeksi Saluran Pernapasan) dan DBD  

4) Bersedia untuk diwawancarai dan menjadi subjek penelitian dengan 

menandatangani lembar persetujuan responden 

5) Bersedia mengikuti prosedur subjek penelitian selama penelitian 

berlangsung 

6) Menetap/tidak pindah daerah 

Kriteria eksklusif: 

1) Anak sekolah SD dengan usia <7 tahun dan ≥9 tahun. 

2) Memiliki berat badan menurut umur dengan nilai z-score <-3 dan ≥-2 

(tidak gizi kurang) 

3) Menderita penyakit infeksi yang serius seperti diare, thypoid, ISPA 

(Infeksi Saluran Pernapasan) dan DBD 

4) Tidak bersedia untuk diwawancarai dan menjadi subjek penelitian dengan 

menandatangani lembar persetujuan responden 

5) Tidak bersedia mengikuti prosedur subjek penelitian selama penelitian 

berlangsung 

6) Pindah daerah atau meninggal dunia 
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b. Besar Sampel 

Perhitungan besar sampel dilakukan supaya memenuhi jumlah syarat 

analisis, dengan menggunakan rumus (Federer, 1963 dalam Notoatmodjo, 2012), 

sampel (n) dapat ditentukan berdasarkan total kelompok (t) yang digunakan dalam 

penelitian. Sehingga jika t=2 kelompok maka besar sampel yang digunakan: 

 

 

 

 

 

Untuk jumlah cadangan sampel yang digunakan: 

  

 

Dengan demikian, setiap kelompok perlakuan terdapat minimal 16 sampel, 

yaitu 16 sampel untuk kelompok kasus dan 16 sampel untuk kelompok kontrol. 

Untuk mengantisipasi adanya drop out sampel, maka ditambah sebanyak 10% 

sampel cadangan dari jumlah sampel tiap kelompok yaitu 2 penambahan sampel 

pada kelompok kasus dan pada kelompok kontrol. Adapun sampel yang 

memenuhi kriteria adalah sebanyak 36 siswa gizi kurang yang dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol yang masing-masing 

kelompok terdiri dari 18 siswa. Selanjutnya diintervensi bakso rumput laut lawi-

lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang (Decapterus ruselli) dan bakso 

rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa). Berdasarkan perhitungan sampel, 

maka jumlah sampel yang digunakan telah memenuhi jumlah sampel minimum. 

(n-1) (t-1) ≥ 15 

(n-1) (2-1) ≥ 15 

(n-1) (1) ≥ 15 

n-1 ≥ 15 

n ≥ 15 + 1 = 16 

n ≥ 16 

Jumlah sampel minimal × 10% = 16 × 10% 

 = 1,6 dibulatkan jadi 2 
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Hal tersebut didasari teori dari beberapa ahli, menurut Baley, Roscoe 

dalam (Sugiyono, 2012) menyarankan tentang ukuran sampel untuk penelitian 

eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 s/d 20. 

Selaras dengan pendapat Roscoe, pendapat Gay dalam (Mahmud, 2011) yang 

menyatakan bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan 

metode penelitian yang digunakan yaitu metode experimentel minimal 15 subjek 

per kelompok.  Tidak jauh berbeda dengan pendapat Baley dalam (Mahmud, 

2011) menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan analisis data 

statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30.  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode sampling. Sampling adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat 

atau meneliti sampelnya saja. Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan 

adalah: 

1. Data Primer  

Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung pada objek peneliti 

yaitu melalui observasi langsung yang meliputi identitas sampel dan pengukuran 

antropometri berat badan sebelum dan setelah intervensi dan wawancara dengan 

metode recall 24 hours untuk mengetahui asupan makanan pada sampel.  

2. Data Sekunder 

Diperoleh melalui penelusuran pustaka, jurnal-jurnal hasil penelitian, buku 

literatur yang relevan, laporan dan data instansi yang terkait. 
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E. Instrumen Penelitian 

1. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) kombinasi ikan layang 

(Decapterus ruselli) dan bakso ikan layang yang telah lulus uji mikroba dan uji 

organoleptik. Pemberian dosis intervensi sebanyak 100 gram perhari yang 

diberikan satu kali sehari berturut-turut selama 30 hari. 

b. Obat cacing, pemberian obat cacing sebelum intervensi bakso dilakukan 

untuk membunuh cacing dalam tubuh manusia dengan menggunakan obat yang 

aman dan efektif dalam memberantas berbagai jenis cacing usus sehingga dapat 

menurunkan intensitas kecacingan pada anak. 

2. Alat 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Inform Consent/ Form pernyataan kesediaan menjadi responden 

b. Form identitas responden, identitas sampel, dan  

c. Form data pengukuran antropometri  

d. Food recall 24 jam untuk mencatat makanan yang dikonsumsi responden 

dalam 24 jam 

e. Form pemantauan konsumsi bakso  oleh anak sekolah dasar. 

f. Timbangan digital untuk mengukur berat badan 

g. Alat timbang makanan. 

h. Foto-foto makanan berdasarkan Ukuran Rumah Tangga (URT) 

i. Alat tulis menulis 
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3. Cara Kerja 

a. Pengukuran berat badan 

1) Timbagan diletakkan pada bidang datar. 

2) Pastikan timbangan telah dikalibrasi dan dalam kondisi baik serta pastikan 

petunjuk angka tepat di angka 0. 

3) Subjek melepaskan sepatu, tas, dan barang lainnya selain pakaian yang 

dikenakan dan pastikan subjek tidak menggunakan pakaian yang tebal agar 

mendapatkan berat badan anak seakurat mungkin. 

4) Meminta subjek untuk naik keatas timbangan dengan posisi badan dalam 

keadaan berdiri tegak, tenang, mata, kepala lurus ke arah depan, kaki tidak 

menekuk. 

5) Setelah posisi benar, dilakukan pencatatan berat badan. 

6) Ulangi prosedur sebanyak 2 kali. Apabila terdapat selisih >0.4 kg maka 

dilakukan pengukuran ketiga. 

b. Prosedur intervensi 

1) Sampel diberikan bakso setiap hari selama 30 hari penuh. 

2) Bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang atau bakso ikan layang 

diberikan bersamaan dengan makanan lainnya ketika responden sedang 

makan atau dapat diberikan secara terpisah. Namun bakso rumput laut 

lawi-lawi kombinasi ikan layang atau bakso ikan layang berfungsi sebagai 

makanan tambahan diluar makanan yang diberikan oleh orang tua 

responden. 
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c. Metode Recall 24 jam 

Metode recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan 

makanan yang dikosumsi pada periode 24 jam yang lalu. Biasanya dimulai sejak 

ia bangun sampai istirahat tidur malam harinya. Semua makanan dan minuman 

yang dikonsumsi dikonversi dari URT kedalam ukuran berat (gram). Dalam 

manaksir/ memperkirakan kedalam ukuran berat (gram) menggunakan berbagai 

alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga (piring, gelas, sendok, dan lain-

lain) atau model dari makanan (food model). Metode ini dilakukan sebanyak 

empat kali yaitu dua kali recall 24 sebelum intervensi dan dua kali recall 24 jam 

setelah intervensi.  

 

F. Validitasi dan Reliabilitasi Instrumen 

1. Validasi 

Validasi merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data 

yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam 

penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang di uji 

validitas dan reliabilitasnya adalah instrument penelitiannya (Sugiyono, 2013). 

Suatu skala atau instrument dapat dinyatakan memiliki validitas yang 

tinggi apabila instrument tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan 

hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. 

Validitas pengukuran berkaitan dengan tiga unsur yaitu: alat ukur, metode ukur, 

dan pengukur. 
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Dalam penelitian ini, keseluruhan unsur validitas termasuk alat ukur, 

metode pengukuran, dan pengukurannya sudah valid, artinya semua telah sesuai 

dengan standar operasional sehingga semua unsur dapat berjalan sesuai dengan 

fungsinya. 

2. Reliabilitasi Instrumen 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian mempunyai kehandalan sebagai alat ukur. Instrument 

yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Untuk menjaga tingkat konsistensi (reliabilitas) alat timbangan tersebut, 

maka peneliti melakukan pengulangan penimbangan sebanyak tiga kali agar data 

yang diperoleh dapat dipercaya dan lebih akurat. 

 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer melalui 

tahapan sebagai berikut: 

a. Editing 

Editing dilakukan untuk menilai kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian 

nilai zscore dalam lembar hasil pengukuran penelitian. 

b. Coding 

Setelah memperoleh hasil pengukuran berat badan, dilakukan identifikasi, 

klasifikasi kemudian diberi kode. 
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c. Entry data 

Memasukkan data yang telah diberi kode pada lembar hasil pengukuran 

untuk diproses secara komputerisasi. 

d. Cleaning 

Pembersihan data dari kesalahan-kesalahan selama mengentri data. 

e. Tabulasi 

Setelah instrumen diisi dengan baik, maka data kemudian di tabulasi 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

f. Nutrisurvey 

Nutrisurvey digunakan untuk mengetahui jumlah asupan zat gizi yang 

dikonsumsi. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan narasi distribusi 

frekuensi persentase variabel baik variabel independen maupun variabel 

dependen. Selain itu dilakukan tabulasi silang antara variabel independen dan 

variabel dependen. 

3. Analisis Data  

Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan program aplikasi 

SPSS yang disesuaikan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Uji Univariat 

Uji yang dilakukan pada tiap variabel dari hasil penelitian. Analisis ini 

menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel yang diteliti. 
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b. Uji Bivariat 

Uji dilakukan pada dua variabel yang diduga berhubungan atau 

berkolerasi. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan uji-T berpasangan 

(Paired T-Test), uji ini adalah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang 

digunakan tidak bebas (berpasangan). Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada 

kasus yang berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) dikenai 2 buah 

perlakuan yang berbeda. Walaupun  menggunakan individu yang sama, peneliti 

tetap memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan 

data dari perlakuan kedua. Uji T berpasangan dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa 

racemosa) kombinasi ikan layang (Decapterus ruselli) dan bakso ikan layang 

(Decapterus ruselli) terhadap status gizi anak sekolah gizi kurang pada kelompok 

kasus dan kelompok kontrol dengan tingkat kepercayaan semua uji yaitu 95% 

atau α = 5% (0.05). Data yang diuji dengan menggunakan uji-T berpasangan 

(Paired T-Test) harus berdistribusi normal. Bila data tidak berdistribusi normal, 

uji dilakukan secara nonparametrik dengan menggunakan uji Wilcoxon.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1) MI As’Adiyah No. 170 Layang 

Madrasah Ibtidaiyah As’Adiyah No. 170 Layang terletak di Jl. Tinumbu 

Lr. 149 No. 23 di Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar 

Provinsi Sulawesi Selatan. Gedung yang dimiliki MI As’Adiyah No. 170 Layang 

terdiri dari 5 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang UKS, 1 

ruang tata usaha dan 1 gudang sekolah. Jumlah siswa sampai saat peneliti 

melakukan penelitian sebanyak 120 orang, dengan perincian laki-laki sebanyak  

113 orang dan perempuan sebanyak 87 orang. 

 Madrasah Ibtidaiyah As’Adiyah No. 170 Layang, didukung oleh tenaga 

pengajar yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 3 orang 

guru bidang studi, 1 orang operator, 1 orang tata usaha dan 1 orang penjaga 

sekolah. 

2) MI Ath-Tanmiyatul Ilmiah 

Madrasah Ibtidaiyah Ath-Tanmiyatul Ilmiah terletak di Jl. Tinumbu Dalam 

No. 144 Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan. Gedung yang dimiliki MI Ath-Tanmiyatul Ilmiah terdiri dari 5 

ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah dan 1 ruang perpustakaan sekaligus ruang 

guru.  Jumlah siswa sampai saat peneliti melakukan penelitian sebanyak 127 
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orang, dengan perincian laki-laki sebanyak 73 orang dan perempuan sebanyak 54 

orang. 

Madrasah Ibtidaiyah Ath-Tanmiyatul Ilmiah, didukung oleh tenaga 

pengajar yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 1 guru 

Bidang Studi Fiqih dan Alquran Hadits, 1 operator sekolah dan 1 orang penjaga 

sekolah. 

3) MI MDIA 3 Nurul Ikhsan 

Madrasah Ibtidaiyah MDIA 3 Nurul Ikhsan terletak di Jl. Sibula Dalam 

No. 35  Kecamatan Bontoala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Gedung 

yang dimiliki MI MDIA 3 Nurul Ikhsan terdiri dari 5 ruang kelas, 1 ruang kantor, 

1 ruang UKS dan 1 ruang perpustakaan. Jumlah siswa sampai saat peneliti 

melakukan penelitian sebanyak 115 orang, dengan perincian laki-laki sebanyak  

65 orang dan perempuan sebanyak  50 orang. 

Madrasah Ibtidaiyah MDIA 3 Nurul Ikhsan, didukung oleh tenaga 

pengajar yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru kelas, 2 guru 

Bidang Studi dan 1 orang penjaga sekolah. 

b. Visi dan Misi Sekolah 

1) MI As’Adiyah No. 170 Layang 

a) Visi 

Memposisikan madrasah sebagai sarana penyiapan dan pengembangan 

keunggulan sumber daya insan yang berkualitas dibidang IPTEK dan IMTAQ. 
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b) Misi 

Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu secara 

keilmuan, oral dan sosial sehingga daya insan yang memiliki kemampuan 

dibidang IPTEK dan IMTAQ. 

2) MI Ath-Tanmiyatul Ilmiah 

a) Visi 

Mencetak anak bangsa yang cerdas berbudaya dengan berlandaskan nilai-

nilai iman dan taqwa. 

b) Misi 

(1) Optimalisasi kegiatan belajar mengajar yang integratif dengan pendekatan 

input pengetahuan umum dan pengetahuan agama serta budaya lokal untuk 

menghasilkan output siswa yang cerdas, memahami budaya lokal dan mampu 

mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 

(2) Mengembangkan dan meningkatkan produktivitas kerja seluruh personil 

madrasah dengan pendekatan manajemen sekolah yang partisipatif dan terbuka. 

3) MI MDIA 3 Nurul Ikhsan 

a) Visi 

Melahirkan generasi bangsa yang memiliki potensi dasar yakni IMTEK 

dan IMTAK dalam mewujudkan akhlak mulia. 

b) Misi 

(1) Meningkatkan sinegritas antara guru, orang tua, siswa dan kepala sekolah 

(2) Mampu mewujudkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat 

(3) Berperan aktif dalam meningkatkan sumber daya manusia 
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c. Karakteristik Responden 

1) Jenis Kelamin 

Berikut hasil analisis univariat pada kelompok jenis kelamin pada anak 

sekolah dasar gizi kurang: 

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Madrasah 

Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar  
Tahun 2018 

Jenis Kelamin 
Kelompok I (Kasus) Kelompok II (Kontrol) 

N % n % 
Laki-Laki 11 64.7 11 64.7 

Perempuan 6 35.3 6 35.3 
Jumlah 17 100 17 100 

Sumber: Data Primer, 2018 
 

Dari tabel 4.1, diatas menunjukkan bahwa dari 17 responden pada 

kelompok I (kasus), responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang 

(64.7%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang (35.3%). 

Sedangkan dari 17 responden pada kelompok II (kontrol), responden yang 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang (64.7%) dan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 6 orang (35.3%).  

2) Tingkatan Kelas 

Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan Kelas di Madrasah 

Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar  
Tahun 2018 

Tingkatan Kelas 
Kelompok I (Kasus) Kelompok II (Kontrol) 

N % n % 
Kelas 1 - - 1 5.9 
Kelas 2 7 41.2 6 35.3 
Kelas 3 3 17.6 6 35.3 
Kelas 4 7 41.2 4 23.5 
Jumlah 17 100 17 100 

Sumber: Data Primer, 2018 
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Dari tabel 4.2, diatas menunjukkan bahwa dari 17 responden pada 

kelompok I (kasus), responden paling banyak pada kelas 4 dan kelas 2 dengan 

jumlah masing-masing 7 orang (41.2%), dan paling sedikit pada kelas 3 dengan 

jumlah 3 orang (17.6%). Sedangkan dari 17 responden pada kelompok II 

(kontrol), responden paling banyak pada kelas 2 dan 3 dengan jumlah masing-

masing 6 orang (35.3%), dan paling sedikit pada kelas 1 dengan jumlah 1 orang 

(5.9%). 

3) Umur 

Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Madrasah Ibtidaiyah 

Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar  
Tahun 2018 

Umur 
Kelompok I (Kasus) Kelompok II (Kontrol) 

N % n % 
7 Tahun 6 35.3 7 41.2 
8 Tahun 8 47.1 5 29.4 
9 Tahun 3 17.6 5 29.4 
Jumlah 17 100 17 100 

Sumber: Data Primer, 2018 
 

 Dari tabel 4.3, diatas menunjukkan bahwa dari 17 responden pada 

kelompok I (kasus), terdapat 6 orang (35.3%) yang berusia 7 tahun, selanjutnya 

terdapat 8 orang (47.1%) yang berusia 8 tahun dan terdapat 3 orang (17.6%) yang 

berusia 9 tahun. Sedangkan dari 17 responden pada kelompok II (kontrol), 

terdapat 7 orang (41.2%) yang berusia 7 tahun dan masing-masing 5 orang 

(29.4%) yang berusia 8 dan 9 tahun. 
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4) Pekerjaan Orang Tua 

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua  

di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang  
Kota Makassar Tahun 2018 

Pekerjaan 
Orang Tua 

Kelompok I (Kasus) Kelompok II (Kontrol) 
Ayah Ibu Ayah Ibu 

N % n % N % n % 
Buruh 11 64.7 - - 9 52.9 - - 

Wiraswasta 3 17.6 1 5.9 2 11.8 - - 
Nelayan 1 5.9 - - - - - - 

Karyawan Swasta 2 11.8 - - 1 5.9 1 5.9 
Sopir - - - - 2 11.8 - - 
IRT - - 13 76.5 - - 15 88.2 

Guru - - 2 11.8 - - 1 5.9 
Tidak Bekerja - - 1 5.9 3 17.6 - - 

Jumlah 17 100 17 100 17 100 17 100 
Sumber: Data Primer, 2018 

Dari tabel 4.4, diatas menunjukkan bahwa pada kelompok I (kasus) 

kebanyakan orang tua responden khususnya ayah bekerja sebagai buruh sebanyak 

11 orang (64.7%) dan bekerja sebagai nelayan 1 orang (5.9%), sedangkan ibu 

paling banyak bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 13 orang (76.5%) dan 

tidak bekerja dan bekerja sebagai wiraswasta masing-masing terdapat 1 orang 

(5.9%). Pada kelompok II (kontrol) ayah paling banyak bekerja sebagai buruh 9 

orang (52.9%) dan karyawan swasta 1 orang (5.9%), ibu paling banyak bekerja 

sebagai ibu rumah tangga sebanyak 15 orang (88.2%) dan terdapat masing-masing 

1 orang (5.9%) yang bekerja sebagai guru dan karyawan swasta. 
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5) Pendidikan Orang Tua 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Orang Tua  

di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang  
Kota Makassar Tahun 2018 

Pendidikan 
Orang Tua 

Kelompok I (Kasus) Kelompok II (Kontrol) 
Ayah Ibu Ayah Ibu 

n % n % n % n % 
Tidak Sekolah 6 35.3 6 35.3 - - 1 5.9 

SD 3 17.6 4 23.5 5 29.4 5 29.4 
SMP - - 2 11.8 3 17.6 7 41.2 
SMA 5 29.4 3 17.6 7 41.2 3 17.6 

S1 3 17.6 2 11.8 2 11.8 1 5.9 
Jumlah 17 100 17 100 17 100 17 100 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.5, diatas menunjukkan bahwa pada kelompok I 

(kasus), orang tua responden khususnya pendidikan ayah dan ibu paling banyak 

tidak sekolah masing-masing sebanyak 6 orang (35.3%) dan paling sedikit pada 

pendidikan khususnya ayah yang SD dan S1 masing – masing 3 orang (17.6%), 

untuk pedidikan ibu paling sedikit tamat SMP dan S1 masing-masing 2 orang 

(11.8%). Sedangkan pada kelompok II (kontrol), pendidikan ayah paling banyak 

SMA sebanyak 7 orang (41.2%) dan paling sedikit S1 yaitu 2 orang (11.8%), 

untuk pendidikan ibu paling banyak SMP sebanyak 7 orang (41.2%) serta paling 

sedikit tidak sekolah dan S1 masing – masing 1 orang (5.9%). 

  



65 
 

 
 

6) Konsumsi Produk 

Tabel 4.6 
Jumlah Konsumsi Produk Setelah Intervensi pada Anak Gizi Kurang  

di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang  
Kota Makassar Tahun 2018 

Kelompok 

Total Harus di 
Konsumsi 
Selama 30  
Hari (gr) 

Jumlah Konsumsi Produk 
Konsumsi 
Selama 30 
Hari (gr) 

% Sisa 
(gr) 

% 

Kelompok I 
(Kasus) 

3000  2764.82  92.16 235.18  7.84 

Kelompok II 
(Kontrol) 

3000  2772.71  92.42 227.29 7.58 

Sumber : Data Primer, 2018 
 

Pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa jumlah konsumsi produk selama 

30 hari pada kelompok I (kasus) yang di konsumsi sebanyak 2764.82 gr (92.16%) 

dan yang tidak dihabiskan sebanyak 235.18 gr (7.84%). Sedangkan jumlah 

konsumsi produk pada kelompok kontrol sebanyak 2772.71 gr (92.42%) dan yang 

tidak dihabiskan sebanyak 227.29 gr (7.58%).  

Tabel 4.7 
Rata-Rata Konsumsi Harian Setelah Intervensi pada Anak Gizi Kurang di 

Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang  
Kota Makassar Tahun 2018 

Kelompok 
Harus di 

Konsumsi per 
Hari (gr)   

Jumlah Konsumsi Harian 
Yang di 

konsumsi per 
Hari (gr) 

% 
Sisa 
(gr) % 

Kelompok I 
(Kasus) 

100  92.16 92.16 7.84 7.84 

Kelompok II 
(Kontrol) 

100 92.42 92.42 7.58 7.58 

Sumber : Data Primer, 2018 
 

Pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi produk 

selama 30 hari pada kelompok I (kasus)  yang di konsumsi sebanyak 92.16 gr 

(92.16%) dan yang tidak dihabiskan sebanyak 7.84 gr (7.84%). Sedangkan jumlah 
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konsumsi produk pada kelompok II (kontrol) sebanyak 92.42 gr (92.42%) dan 

yang tidak dihabiskan sebanyak 7.58 gr  (7.58%).  

7) Konsumsi Jajanan 

Tabel 4.8 
Rata-Rata Konsumsi Jajanan Setelah Intervensi pada Anak Gizi Kurang di 

Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang  
Kota Makassar Tahun 2018 

Konsumsi 
Kelompok I (kasus) Kelompok II (kontrol) 
Asupan 

Energi (kkal) 
% 

Asupan 
Energi (kkal) 

% 

Makanan Pokok 688.26 67.67 750.28 67.57 
Jajanan 328.85 32.33 360.12 32.43 

Total 1017.11 100 1110.40 100 
Sumber : Data Primer, 2018 

Pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi jajanan pada 

kelompok I (kasus) sebanyak 328.85 kkal (32.33%) dan konsumsi makanan pokok 

688.26 kkal (67.67%). Sedangkan jumlah konsumsi jajanan pada kelompok II 

(kontrol) sebanyak 360.12 kkal (32.43%) dan konsumsi makanan pokok 750.28 

kkal (67.57%). 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Responden yang Sakit Selama Penelitian di Madrasah 

Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar  
Tahun 2018 

Penyakit 
Kelompok I (Kasus) Kelompok II (Kontrol) 

Lama Sakit (hari) 
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

Batuk - 3 1 - - 2 1 - - - 
Demam 1 - - - - - - - - - 

Influenza - 2 1 - 1 1 2 - 1 - 
Batuk dan Influenza - 2 - - - - 1 - - - 

Total 1 7 2 0 1 3 4 0 1 0 
Sumber : Data Primer, 2018 

 Pada table 4.9 diatas menunjukkan penyakit yang diderita anak selama 

penelitian. Pada kelompok I (kasus) sebanyak 11 anak yang pernah jatuh sakit 
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dengan lama sakitnya sekitar 1-5 hari, yaitu 1 anak mengalami demam, 4 anak  

mengalami batuk, 4 anak mengalami influenza dan 2 anak mengalami batuk dan 

influenza . Sedangkan pada kelompok kontrol pun 8 anak pernah mengalami sakit 

dengan lama 1-4 hari, yaitu 3 anak mengalami batuk, 4 anak mengalami influenza 

dan 1 anak mengalami batuk dan influenza. 

2. Hasil Analisis 

a. Analisis Univariat 

1) Perbedaan asupan energi, asupan protein, berat badan dan status gizi pada 

anak sekolah sebelum intervensi 

Tabel 4.10 
Distribusi Responden Berdasarkan Rata-Rata Asupan Energi, Asupan 
Protein, Berat Badan dan Status Gizi Responden Sebelum Intervensi  

di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang  
Kota Makassar Tahun 2018 

Variabel 
Kelompok Perlakuan Independent 

t- test Kelompok I 
(Kasus) 

Kelompok II 
(Kontrol) 

Asupan Energi (kkal) 866.90 889.30 0.097 
Asupan Protein (g) 32.08 31.69 0.132 
Berat Badan (kg) 19.24 18.28 0.119 
Status Gizi (SD) -2.29 -2.65 0.284 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.10, diatas menunjukkan perbedaan rata-rata energi, 

protein, berat badan serta status gizi antara kelompok I (kasus) dan kelompok II 

(kontrol) sebelum intervensi. Untuk rata-rata asupan energi, asupan protein, berat 

badan dan status gizi diperoleh hasil uji independent t-test pada masing-masing 

variabel pada kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) sebelum intervensi 

pada kotak t-test for quality means untuk kolom Sig. (2-tailed) baris pertama 

terlihat angka 0.097 untuk rata-rata asupan energi, 0.132 untuk rata-rata asupan 

protein, 0.119 untuk rata-rata berat badan dan 0.284 untuk rata-rata status gizi. 
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Karena pada semua variabel nilainya lebih besar daripada nila α = 0.05 maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata asupan energi, asupan 

protein, berat badan dan status gizi antara kelompok I (kasus) dan kelompok II 

(kontrol) sebelum intervensi.  

2)  Perbedaan asupan energi, asupan protein, berat badan dan status gizi anak 

sekolah setelah  intervensi. 

Tabel 4.11 
Distribusi Responden Berdasarkan Rata-Rata Asupan Energi, Asupan 

Protein, Berat Badan dan Status Gizi Responden Setelah Intervensi  
di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kerja Puskesmas Layang  

Kota Makassar Tahun 2018 

Variabel 
Kelompok Perlakuan Independent 

t- test Kelompok I 
(Kasus) 

Kelompok II 
(Kontrol) 

Asupan Energi (kkal) 1017.1 1120.8 0.899 
Asupan Protein (g) 36.89 54.31 0.128 
Berat Badan (kg) 19.22 18.54 0.098 
Status Gizi (SD) -2.37 -2.59 0.546 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.11, diatas menunjukkan perbedaan rata-rata energi, 

protein, berat badan serta status gizi antara kelompok I (kasus) dan kelompok II 

(kontrol) setelah intervensi. Untuk rata-rata asupan energi, asupan protein, berat 

badan dan status gizi diperoleh hasil uji independent t-test pada masing-masing 

variabel pada kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) setelah intervensi 

pada kotak t-test for quality means untuk kolom Sig. (2-tailed) baris pertama 

terlihat angka 0.899 untuk rata-rata asupan energi, 0.128 utnuk rata-rata asupan 

protein, 0.098 untuk rata-rata berat badan dan 0.546 untuk rata-rata status gizi. 

Karena pada semua variabel nilainya lebih besar daripada nila α = 0.05 maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata asupan energi, asupan 
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protein, berat badan dan status gizi antara kelompok I (kasus) dan kelompok II 

(kontrol) setelah intervensi. 

b. Analisis Bivariat 

1) Pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang 

terhadap asupan energi pada anak sekolah gizi kurang 

Tabel 4.12 
Rata-rata Perubahan Asupan Energi Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II 

(Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah  
Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018 

Asupan Energi 
Mean Asupan Energi Mean 

(selisih) Paired t- 
test Sebelum Setelah 

Kelompok kasus 866.90 1017.1 150.21 0.118 
Kelompok kontrol 889.30 1120.8 231.47 0.007 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.12, pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

kombinasi ikan layang terhadap asupan energi pada kelompok I (kasus) setelah 

dilakukan uji statistik paired t-test pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut 

pada kolom sig. (2 tailed) didapatkan nilai p = 0.118 yang lebih besar dari nilai 

alpha (0.05), maka tidak ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

kombinasi ikan layang terhadap asupan energi pada anak sekolah dasar yang 

mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik 

paired t-test pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom sig. (2 

tailed) didapatkan nilai p = 0.007 yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka 

ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap asupan energi pada anak 

sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. 

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil 

tidak adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan asupan energi pada 
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kelompok I (kasus) dan ada pengaruh intervensi terhadap peningkatan asupan 

energi pada kelompok II (kontrol). 

2) Pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang 

terhadap asupan protein pada anak sekolah gizi kurang 

Tabel 4.13 
Rata-rata Perubahan Asupan Protein Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II 

(Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah  
Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018 

Asupan Protein 
Mean Asupan Protein Mean 

(selisih) Paired t- 
test Sebelum Setelah 

Kelompok kasus 32.08 36.89 4.81 0.111 
Kelompok control 31.69 54.31 22.62 0.000 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.13, pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

kombinasi ikan layang terhadap asupan protein pada kelompok I (kasus) setelah 

dilakukan uji statistik paired t-test pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut 

pada kolom sig. (2 tailed) didapatkan nilai p = 0.111 yang lebih besar dari nilai 

alpha (0.05), maka tidak ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

kombinasi ikan layang terhadap asupan protein pada anak sekolah dasar yang 

mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik 

paired t-test pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom sig. (2 

tailed) didapatkan nilai p = 0.000 yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka 

ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap asupan protein pada anak 

sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. 

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil 

tidak adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan asupan protein pada 
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kelompok I (kasus) dan ada pengaruh intervensi terhadap peningkatan asupan 

protein pada kelompok II (kontrol). 

3) Pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang 

terhadap berat badan pada anak sekolah gizi kurang 

Tabel 4.14 
Rata-rata Perubahan Berat Badan Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II 

(Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah  
Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018 

Berat Badan 
Mean Berat Badan Mean 

(selisih) Paired t- 
test Sebelum Setelah 

Kelompok kasus 19.25 19.22 0.03 0.637 
Kelompok kontrol 18.28 18.55 0.27 0.003 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.14, pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

kombinasi ikan layang terhadap berat badan pada kelompok I (kasus) setelah 

dilakukan uji statistik paired t-test pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut 

pada kolom sig. (2 tailed) didapatkan nilai p = 0.637 yang lebih besar dari nilai 

alpha (0.05), maka tidak ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

kombinasi ikan layang terhadap berat badan pada anak sekolah dasar yang 

mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik 

paired t-test pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom sig. (2 

tailed) didapatkan nilai p = 0.003 yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka 

ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap berat badan pada anak 

sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. 

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil 

tidak adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan berat badan pada 
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kelompok I (kasus) dan ada pengaruh intervensi terhadap peningkatan berat badan 

pada kelompok II (kontrol). 

4) Pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang 

terhadap status gizi pada anak sekolah gizi kurang 

Tabel 4.15 
Rata-rata Perubahan Status Gizi Kelompok I (Kasus) dan Kelompok II 

(Kontrol) Sebelum dan Setelah Intervensi di Madrasah Ibtidaiyah  
Wilayah Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar Tahun 2018 

Status Gizi 
Mean Status Gizi Mean 

(selisih) 
Paired t- 

test Sebelum Setelah 
Kelompok kasus -2.29 -2.37 0.08 0.007 

Kelompok control -2.65 -2.59 0.06 0.104 
Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel 4.15, pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

kombinasi ikan layang terhadap berat badan pada kelompok I (kasus) setelah 

dilakukan uji statistik paired t-test pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut 

pada kolom sig. (2 tailed) didapatkan nilai p = 0.007 yang lebih kecil dari nilai 

alpha (0.05), maka ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

kombinasi ikan layang terhadap status gizi pada anak sekolah dasar yang 

mengalami gizi kurang. Pada kelompok II (kontrol) setelah dilakukan uji statistik 

paired t-test pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom sig. (2 

tailed) didapatkan nilai p = 0.104 yang lebih kecil dari nilai alpha (0.05), maka 

tidak ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap status pada anak 

sekolah dasar yang mengalami gizi kurang. 

Dari kedua kelompok tersebut yang dilakukan uji statistik didapatkan hasil 

adanya pengaruh intervensi terhadap status gizi pada kelompok I (kasus) dan tidak 

ada pengaruh intervensi terhadap status gizi pada kelompok II (kontrol). 
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B. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan selama sebulan terhitung mulai Juli hingga 

Agustus 2018 di tiga sekolah yaitu MI As’Adiyah No. 170 Layang, MI Ath-

Tanmiyatul Ilmiah dan MI MDIA 3  Nurul Ikhsan wilayah kerja Puskesmas 

Layang Kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah anak madrasah 

ibtidaiyah atau sederajat sekolah dasar kelas 1-4 dengan rentang umur 7-9 tahun 

yang berat badannya berada dalam kategori rendah atau gizi kurangdengan nilai  

z-score -3 s/d <-2 SD. Diperoleh 36 anak yang memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi. Selama penelitian ini berlangsung terdapat responden yang drop out 

sebanyak 2 orang yaitu 1 orang kelompok I (kasus) dan 1 orang kelompok II 

(kontrol). Jadi, jumlah sampel hingga penelitian selesai sebanyak 34 orang. Anak 

yang mengalami drop out pada kelompok I (kasus) karena mengalami alergi 

(gatal-gatal) setelah 10 hari dimulainya penelitian dan pada kelompok II (kontrol) 

anak mengalami drop out karena di hari ke 12 intervensi terjadi kebakaran rumah 

responden yang mengakibatkan anak tidak pernah hadir ke sekolah dan akan 

pindah sekolah. 

Sebelum dilakukan intervensi terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan 

tentang program intervensi kepada orang tua/ wali siswa yang menjadi responden 

serta pemberian obat cacing dengan tujuan meminimalisir kecacingan pada anak.  

Dari 34 responden penelitian, kemudian dibagi menjadi 2 (dua) kelompok 

yaitu kelompok kasus dan kontrol. Kelompok kasus yang terdiri 18 anak 

mendapat intervensi setiap hari dengan kudapan sebanyak 100 gram bakso rumput 

laut lawi-lawi kombinasi ikan layang, sedangkan 18 anak lainnya yang termasuk 
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dalam kelompok kontrol mendapat intervensi setiap hari dengan kudapan 

sebanyak 100 gram bakso ikan layang. 

Penelitian intervensi dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bakso 

rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang digunakan formula 1:1 yaitu 50 

gram rumput laut lawi-lawi dan 50 gram ikan layang yang dapat memberikan 

tambahan energi sebanyak 235.84 kkal dan protein sebanyak 8.44 gram pada anak 

sekolah yang mengalami gizi kurang. Hal ini didasarkan juga pada hasil penelitian 

(Haris, 2018) dengan judul penelitian “Analisis Kandungan Zat Gizi Bakso 

Rumput Laut Lawi-Lawi (Caulerpa racemosa) Kombinasi Ikan Layang 

(Decapterus ruselli) Sebagai Alternatif Peningkatan Gizi di Masyarakat” yang 

direkomendasikan perbandingan 1:1 sebagai produk terbaik dalam hal kandungan 

zat gizi makro. 

1. Asupan Energi 

Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein dan 

lemak. Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, 

pengaturan suhu dan kegiatan fisik. Energi yang masuk melalui makanan harus 

seimbang dengan kebutuhan energi seseorang. Apabila hal tersebut tidak tercapai, 

akan terjadi pergeseran keseimbangan kearah negatif atau positif. 

Kebutuhan energi untuk setiap orang berbeda-beda, berbagai faktor yang 

mempengaruhi kecukupan energi yaitu berat-badan, tinggi badan, pertumbuhan 

dan perkembangan (usia), dan jenis kelamin. Adapun kebutuhan energi pada anak 

sekolah dengan rentan usia 7-9 tahun yaitu sebesar 1850 kkal per hari. Asupan 

energi dapat diperoleh dengan melakukan survey konsumsi makanan yaitu recall 
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24 jam yang dilakukan beberapa kali, yaitu minimal 2 kali recall 24 jam tanpa 

berturut-turut ( Sanjur,1997 dalam Supariasa, 2002). 

Gambaran asupan zat gizi yang diperoleh dari hasil wawancara recall 24 

jam, selanjutnya hasil wawancara recall 24 jam dimasukkan kedalam aplikasi 

nutrisurvey 2005 untuk menggambarkan akumulasi asupan energi pada 

responden. Perubahan asupan energi responden sebelum dan setelah intervensi 

dapat dilihat pada grafik berikut ini.  

Grafik 4.1 
Grafik Perubahan Asupan Energi Sebelum dan Setelah Intervensi 

 
Sumber: Data Primer, 2018 

Pada Grafik 4.1 diatas, dapat dilihat perubahan asupan energi pada 

kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) sebelum dan setelah intervensi. 

Pada uji paired t-test diperoleh hasil sebelum dan setalah intervensi 

terhadap perubahan asupan energi pada anak sekolah gizi kurang dilihat pada 

(ρ=0.118). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian bakso 

rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang secara statistik. Namun, secara 

kuantitas terlihat perbedaannya tetapi masih sedikit karena  rata-rata asupan energi 

responden sebelum intervensi pada kelompok I (kasus) yaitu 866.90 kkal dan 

mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 1071.1 kkal. 
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Sedangkan pada kelompok II (kontrol) diperoleh hasil rata-rata asupan energi 

sebelum dilakukan intervensi yaitu 889.30 kkal dan mengalami peningkatan 

setelah dilakukan intervensi menjadi 1120.8 kkal. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap perubahan asupan 

energi pada anak sekolah gizi kurang dilihat pada (ρ =0.007). 

Jika dilihat secara keseluruhan pada kedua kelompok rata-rata selisih 

asupan energi mengalami peningkatan, namun peningkatannya jauh lebih tinggi 

pada kelompok II (kontrol) yaitu sebesar 231.47 kkal sedangkan pada kelompok I 

(kasus) yaitu 150.21 kkal. Hal tersebut terjadi karena dilihat dari segi konsumsi 

selama intervensi 30 hari, pada kelompok II (kontrol) lebih banyak mengonsumsi 

produk yaitu sebesar 2772.71 gram (92.42%) dengan sisa 227.29 gram (7.58%) 

sedangkan pada kelompok I (kasus) mengonsumsi produk sebanyak 2764.82 gram 

(92.16%) dengan sisa 235.18 gram (7.84%). 

Walaupun terjadi peningkatan asupan energi pada kelompok I (kasus) dan 

kelompok II (kontrol) namun jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan energi 

sesuai AKG (2013). Hal ini disebabkan karena kebanyakan siswa yang malas 

makan dan dari hasil recall 24 jam pada 34 anak sekolah gizi kurang yang menjadi 

responden menunjukkan semua anak setiap harinya mengonsumsi jajanan, baik 

hari sekolah maupun hari libur. Kontribusi makanan dan minuman jajanan pada 

anak untuk asupan energi yaitu pada kelompok I (kasus) jumlah konsumsinya 

sebanyak 328.85 kkal (32.33%) dan pada kelompok II (kontrol) sebanyak 360.12 

kkal (32.43%). Seringnya mengonsumsi jajanan seperti jajanan  kemasan dan 

jajanan yang dijual di lingkungan sekolah mengakibatkan belum maksimalnya 
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asupan makanan pokok sehari-hari dan asupan produk. Makanan dan minuman 

jajanan sering kali dikonsumsi anak sekolah untuk mengganti makanan pokoknya, 

namun kandungan energi yang didapat dari makanan dan minuman jajanan 

tergolong masih rendah sehingga sumbangan energi terhadap total konsumsi 

sehari masih rendah. Menurut Khonsam dalam (Mokoginta, Budiarso, & 

Manampiring, 2016), tidak lengkapnya gizi dalam makanan jajanan menyebabkan 

makanan jajanan tidak dapat menggantikan sarapan/ makan siang. Banyaknya 

konsumsi makanan jajanan hanya akan memberikan rasa kenyang karena 

padatnya kalori yang masuk. Sementara gizi seperti protein, vitamin dan mineral 

masih sangat kurang. 

Serta kurangnya pengetahuan orangtua tentang gizi berdasarkan data anak 

sekolah gizi kurang yang menjadi responden. Tingkat pendidikan orang tua 

khususnya ibu pada kelompok I (kasus) paling banyak tidak sekolah terdapat 6 

orang (35.3%), SD 4 orang (23.5%), SMA 3 orang (17.6%), SMP dan S1 masing-

masing 2 orang (11.8%). Sedangkang pada kelompok II (kontrol) paling banyak 

SMP sebanyak 7 orang (41.2%), SD 5 orang (29.4%), SMA 1 orang , tidak 

sekolah dan S1 masing-masing 1 orang (5.9%). Tinggi dan rendahnya tingkat 

pendidikan seorang ibu mempengaruhi sikap dan perilaku dalam memilih 

makanan yang akan dikonsumsi oleh anak karena ibu sebagai tombak dalam 

penyedia makanan untuk keluarga, dalam hal ini sejalan dengan penelitian 

(Puspasari & Andriani, 2017), pada penelitiannya yang menyatakan bahwa ada 

hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan status gizi anak, dengan hasil uji 

statistik dengan nilai signifikan 0.001.  
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Keadaan gizi yang baik akan menentukan tingginya angka persentase 

status gizi secara nasional. Ketidaktahuan tentang makanan yang mempunyai gizi 

baik akan menyebabkan pemilihan makanan yang salah dan rendahnya gizi yang 

terkandung dalam makanan tersebut dan akan menyebabkan status gizi anak 

tersebut menjadi buruk atau kurang (Ode, Malik, Sirajuddin, & Najamuddin, 

2012). 

Selain faktor tersebut, pekerjaan orang tua juga dapat berpengaruh dalam 

konsumsi makanan pada anak. Berdasarkan data yang diperoleh, pada kelompok I 

(kasus) pekerjaan ayah sebagian besar bekerja sebagai buruh yaitu berjumlah 11 

orang (64.7%) dan paling sedikit bekerja sebagai nelayan yaitu 1 orang (5.9%). 

Sedangkan, pada kelompok II (kontrol) pekerjaan ayah sebagian besar juga 

bekerja sebagai buruh berjumlah 9 orang (52.9%) dan paling sedikit bekerja 

sebagai karyawan swasta yaitu 1 orang (5.9%). Dengan memiliki pekerjaan, 

seseorang dapat memperoleh penghasilan, dimana berkaitan erat dengan 

kemampuan daya beli seseorang terhadap ragam pangan, maka asupan makanan 

yang diperoleh bernilai gizi yang kemudian berpengaruh pada pembentukan status 

gizinya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Kaunang, Malonda, & 

Kawengian, 2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara tingkat pendapatan keluarga dengan status gizi dengan hasil analisis 

menggunakan uji korelasi Spearman menunjukkan angka koefisien r=0.386 

dengan nilai ρ=0,000. 

Penjelasan mengenai pengasuhan anak dijelaskan dalam QS. at-Taghabun/ 

64: 15: 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), 
dan di sisi Allah-lah pahala yang besar” (Departemen Agama RI, 2010: 
557). 

Maksud dari penggalan ayat diatas, “Sesungguhnya semua harta-harta 

kamu dan semua anak-anak kamu adalah ujian, terhadap diri kamu dimana kamu 

memperoleh harta itu dan bagaimana kamu mendidik mereka. Hal tersebut 

membutuhkan perjuangan dan pengorbanan kamu dan ada ganjaran yang banyak 

lagi agung dan di sisi-Nya pula ada siksa yang pedih (Shihab, 2009). 

Dari ayat diatas dijelaskan anak juga menjadi cobaan bagi orang tuanya. 

Sehingga orang tua diperingatkan untuk berhati-hati. Sebagai orang tua, tidak 

boleh melalaikan tugasnya yaitu mengasuh anak dengan baik  karena itu adalah 

nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah mengingatkan  kembali bahwa orang tua 

memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang 

sehat dengan memperhatikan makanan anak yang baik untuk dikonsumsi, dimana 

hal ini merupakan salah satu cobaan Allah untuk orang tua. Bagi orang tua yang 

lulus dari cobaan Allah akan mendapat pahala dari Allah SWT, termasuk menjaga 

pertumbuhan anak dengan suplai makanan yang bergizi. 

2. Asupan Protein 

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar 

tubuh sesudah air. Seperlima bagian tubuh adalah protein, separuhnya ada 

didalam otot, seperlima berada didalam tulang dan tulang rawan, sepersepuluh 

didalam kulit, dan selebihnya didalam jaringan lain dan cairan tubuh. 
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Protein mempunyai fungsi yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan, 

pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, 

pembentukan antibodi, mengangkut zat-zat gizi dan sebagai sumber energi 

dimana protein menyumbang energi sebanyak 4 kkal/gram. Apabila tubuh 

mengalami kekurangan zat energi maka protein terlebih dahulu akan 

menghasilkan energi untuk membentuk glukosa (Almatsier, 2001). 

Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pada asupan dan 

transportasi zat-zat gizi. Kekurangan protein yang terus menerus akan 

menimbulkan gejala yaitu pertumbuhan kurang baik, daya tahan tubuh menurun, 

rentan terhadap penyakit, daya kreatifitas dan daya kerja merosot, mental lemah 

dan lain-lain. Tingkat kecukupan asupan protein akan mempengaruhi status gizi 

(Almatsier, 2001). 

Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam 

jumlah maupun mutu, seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. 

Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya seperti tempe dan tahu, 

serta kacang-kacangan lain. Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati 

yang mempunyai mutu atau nilai biologi tertinggi (Almatsier, 2001). 

Adapun angka kecukupan protein (AKP) pada anak sekolah dengan rentan 

usia 7-9 tahun yaitu sebanyak 49 gram (AKG 2013). Gambaran asupan protein 

dapat diperoleh dengan melakukan survey asupan makanan yaitu recall 24 jam 

yang dilakukan beberapa kali, yaitu minimal 2 kali recall 24 jam tanpa berturut-

turut (Sanjur,1997 dalam Supariasa, 2002). Gambaran asupan zat gizi yang 

diperoleh dari hasil wawancara recall 24 jam, selanjutnya dimasukkan dalam 
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aplikasi nutrisurvey 2005 untuk menggambarkan akumulasi asupan protein pada 

responden. Perubahan asupan protein responden sebelum dan setelah intervensi 

dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

 

Grafik 4.2 
Grafik Perubahan Asupan Protein Sebelum dan Setelah Intervensi 

 
Sumber: Data Primer, 2018 

Pada Grafik 4.2 diatas, dapat dilihat perubahan asupan protein pada 

kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) sebelum dan setelah intervensi. 

Pada uji paired t-test diperoleh hasil sebelum dan setelah intervensi 

terhadap perubahan asupan protein pada anak sekolah gizi kurang dilihat pada 

(ρ=0.111). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian bakso 

rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap perubahan asupan protein 

pada anak sekolah gizi kurang secara statistik. Namun, secara kuantitas terlihat 

perbedaannya tetapi masih sedikit karena rata-rata asupan protein responden pada 

kelompok I (kasus) yaitu 32.08 gram dan mengalami peningkatan setelah 

dilakukan intervensi menjadi 36.89 gram. Sedangkan pada kelompok II (kontrol) 

diperoleh hasil rata-rata asupan protein sebelum dilakukan intervensi yaitu 31.69 

gram dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 54.31 
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gram. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian bakso ikan 

layang terhadap perubahan asupan protein pada anak sekolah gizi kurang dilihat 

pada (ρ=0.000). 

Jika dilihat secara keseluruhan pada kedua kelompok rata-rata selisih 

asupan protein mengalami peningkatan, namun peningkatannya jauh lebih tinggi 

pada kelompok II (kontrol) yaitu sebesar 22.62 gram sedangkan pada kelompok I 

(kasus) yaitu 4.81 gram. Hal tersebut dikarenakan protein yang dihasilkan pada 

bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang yang diberikan pada 

kelompok I (kasus) memiliki protein yang lebih rendah yaitu 8.44 gr per 100 

gramnya, sedangkan pada bakso ikan layang yang diberikan pada kelompok II 

(kontrol) menghasilkan protein sebanyak 20.31 gr  per 100 gramnya.  

Pada rumput laut Caulerpa racemosa mengandung protein dan asam amino 

seperti L-Glitamik acid, L-Asparagine, L-Serine, LThreonin, L-Glycin, L-

Alanine, L-Asparagine, L-Valinae, L-Leucine dan L-Lycine (Mukarramah, 

Wahyuni, Emilia, 2017). Sedangkan Ikan Layang Decapterus ruselli mengandung 

protein yang mempunyai nilai gizi tinggi, mudah dicerna serta lengkap jumlah dan 

jenis asam amino yang dikandungnya (Kholillah, 2002). 

Walaupun rumput laut dan ikan layang sama mengandung protein namun 

kandungan asam amino serta struktur yang dimiliki protein hewani dengan protein 

nabati berbeda. Ketika protein dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh, protein 

tersebut akan langsung dipecah menjadi asam amino yaitu bentuk protein yang 

lebih sederhana. Asam amino yang ada didalam protein hewani merupakan asam 

amino esensial yang lengkap, dan strukturnya hamper mirip dengan asam amino 
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yang ada di tubuh. Oleh karena itu, sumber protein hewani merupakan sumber 

asam amino yang baik untuk tubuh. Sementara makanan protein nabati tidak 

memiliki asam amino esensial yang lengkap seperti protein hewani. Sehingga 

nilai penyerapan asam amino pada protein hewani lebih baik dari protein nabati.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh (Kusumawati, 2015) yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan secara 

bermakna (ρ<0.05) asupan energi, karbohidrat, lemak dan protein sebelum dan 

setelah intervensi.  

3. Berat Badan 

Berat badan adalah ukuran yang lazim atau sering dipakai untuk menilai 

keadaan suatu gizi manusia. Berat badan adalah ukuran tubuh dalam sisi beratnya 

yang ditimbang dalam keadaan berpakaian minimal tanpa perlengkapan apapun. 

Berat badan diukur dengan alat ukur berat badan dengan suatu satuan kilogram 

(Mabella, 2000). 

Pada keadaan normal, dimana kondisi kesehatan seseorang dan 

seimbangnya antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi tubuh terjamin, maka berat 

badan juga bertambah seiring bertambahnya umur. Sedangkan pada keadaan 

abnormal, pertambahan berat badan dapat terjadi lebih cepat atau lebih lambat 

dari keadaan normal. 

Berat badan merupakan salah satu parameter penilaian status gizi yang 

sangat peka terhadap perubahan yang mendadak baik karena penyakit infeksi 

maupun konsumsi makanan yang menurun. Parameter berat badan ini dinyatakan 

dalam bentuk Indeks Berat Badan nenurut Umur (BB/U). Mengingat karakteristik 
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berat badan yang labil, maka Indeks BB/U lebih dapat menggambarkan kondisi 

seseorang. 

Berikut adalah grafik perubahan rata-rata berat badan pada kelompok I 

(kasus) dan kelompok II (kontrol) mulai dari sebelum dan setelah intervensi. 

Grafik 4.3 
Grafik Perubahan Berat Badan Sebelum dan Setelah Intervensi 

 
Sumber: Data Primer, 2018 

Pada grafik 4.3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan 

setelah pemberian bakso pada kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol). 

Hal tersebut ditunjukkan pada uji paired t-test diperoleh hasil sebelum 

dilakukan intervensi rata-rata berat badan responden kelompok I (kasus) sebelum 

intervensi yaitu 19.25 kg menjadi 19.22 kg setelah intervensi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi 

kombinasi ikan layang terhadap peningkatan berat badan pada anak sekolah yang 

mengalami gizi kurang dilihat pada (ρ=0.637). Sedangkan pada kelompok II 

(kontrol) sebelum intervensi yaitu 18.28 kg menjadi 18.55 kg setelah intervensi. 

Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap 

peningkatan berat badan pada anak sekolah yang mengalami gizi kurang dilihat 

pada (ρ=0.003). 
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Pada kedua kelompok sama-sama terjadi perubahan berat badan, namun 

pada kelompok kasus terjadi penurunan berat badan dibandingkan dengan 

kelompok kontrol yang mengalami peningkatan berat badan. Adapun selisih 

penurunan berat badan pada kelompok kasus sebelum dan setelah dilakukan 

pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang didapatkan nilai 

selisih berat badan sebesar 0.03 kg sedangkan pada kelompok kontrol pemberian 

bakso ikan layang didapat nilai selisih berat badan sebesar 0.27 kg.  

Hal tersebut terjadi karena kesehatan sampel banyak yang jatuh sakit di 

pertengahan penelitian. Beberapa anak yang menjadi sampel jatuh sakit selama 

penelitian. Pada kelompok intervensi 11 anak yang pernah jatuh sakit dengan 

lama sakitnya sekitar 1-5 hari, yaitu 1 anak mengalami demam, 4 anak  

mengalami batuk, 4 anak mengalami influenza dan 2 anak mengalami batuk dan 

influenza . Sedangkan pada kelompok kontrol pun 8 anak pernah mengalami sakit 

dengan lama 1-4 hari, yaitu 3 anak mengalami batuk, 4 anak mengalami influenza 

dan 1 anak mengalami batuk dan influenza. Sehingga hal tersebut berdampak 

pada pola makan anak. Nafsu makan anak pun menurun sehingga secara otomatis 

berat badan anak banyak yang tidak bertambah. Sejalan dengan penelitian 

(Ryadinency, Hadju, & Syam, 2012) yang menyatakan bahwa penyakit infeksi 

yang diderita merupakan salah satu faktor penghambat dalam pertumbuhan anak-

anak.  

Hal di atas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berat 

badan anak hanya mengalami peningkatan yang sedikit. Meskipun hanya 

mengalami peningkatan yang sedikit, selama intervensi berlangsung orang tua 
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anak yang menjadi sampel dalam penelitian ini begitu antusias, memberikan 

komentar yang baik, dan begitu senang dan bersyukur dengan dilaksanakannya 

intervensi pada anak mereka.  

Adanya perbedaan perubahan berat badan antara kelompok kasus yang 

mengalami penurunan sebanyak 0.03 dan kelompok kontrol yang mengalami 

kenaikan berat badan sebanyak 0.27 kg dikarenakan adanya peningkatan asupan 

energi dan asupan protein yang lebih signifikan pada kelompok kontrol. 

Sedangkan, pada kelompok kasus terjadi penurunan berat badan dikarenakan 

bahan dasar pada bakso yaitu terdapat rumput laut lawi-lawi yang mengandung 

serat tinggi.  

Berdasarkan penelitian (Bhuiyan et al., 2016) menunjukkan bahwa 

kandungan serat pada rumput laut secara umum, yang tertinggi berturut-turut 

adalah Gracilaria changgi (24,7) , Caulerpa racemosa (11,51), Sargassum 

vulgare (7,73), Sargassum filipendula (6,57), Gracilaria cervicornis (5,65), 

Gracilaria cornea (5,21), Ulva reticulate (4,84), Porphyra tenera (4,80), dan 

Caulerpa lentillifera (3,17). Berdasarkan serat secara umum, rumput laut 

Caulerpa racemosa menempati peringkat tertinggi kedua kandungan seratnya 

setelah Gracilaria changgi. Sedangkan, untuk spesies alga hijau, Caulerpa 

racemosa menempati peringkat pertama yang mengandung tinggi serat.   

Rumput laut Caulerpa racemosa merupakan tumbuhan yang mengandung 

serat pangan larut air. Serat pangan berdasarkan kelarutannya terhadap air terbagi 

dua, yakni serat pangan larut (soluble dietary fiber/SDF) yang terdiri dari pektin 

dan turunannya, gum, serta mucilage dan serat pangan tidak larut (insoluble 
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dietary fiber/IDF) yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Serat 

pangan tersusun atas polisakarida dengan ikatan β (1-4) yang tidak dapat dicerna 

oleh enzim amilase yang disekresikan oleh kelenjar saliva dan pankreas, namun 

dapat dimetabolisme oleh bakteri yang terdapat pada usus besar dan menghasilkan 

asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid (SCFA), diantaranya asam 

asetat, asam propionat dan asam butirat (Wildman dan Medeiros, 200 dalam 

Chrystiawan, 2015).  

Serat makanan yang dikonsumsi dari makanan yang tinggi serat saat 

sampai di lambung maka akan memiliki waktu tinggal yang lebih lama dibanding 

dengan makanan yang halus. Waktu tinggal yang lama ini akan membuat 

pengosongan lambung menjadi lebih lama dan akibatnya seseorang akan lebih 

lama merasa kenyang. Pada usus halus, serat akan membuat peningkatan 

viskositas usus halus dan laju penyerapan menjadi lambat. Pada usus besar, 

sebagian besar serat akan dipecah oleh bakteri yang akan menghasilkan gas, asam 

lemak rantai pendek dan molekul kecil  lainnya. Hal tersebut akan menahan air 

sehingga massa tinja akan semakin besar. Jika massa tinja semakin besar akibat 

kandungan air maka didalam kolon akan terjadi pengurangan waktu transit, 

penurunan tekanan intrakolon, dan peningkatan frekuensi defekasi (Kartono dan 

Kristiani, 2011 dalam Rahayuningtiyas, 2012). Jadi, serat sangat berperan dalam 

melancarkan pencernaan dan membuat seseorang merasa kenyang lebih lama 

akibat waktu transit yang lebih lama di lambung.  
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4. Status Gizi 

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk 

anak berdasarkan indeks berat badan menurut umur. Oleh karena itu, makanan 

bagi tubuh mempunyai peranan yang sangat penting untuk pembentukan sel-sel 

yang rusak. Status gizi adalah suatu tanda-tanda atau penampilan fisik yang 

diakibatkan karena adanya keseimbangan antara gizi seseorang dipengaruhi oleh 

tingkat konsumsi atau asupan makanan dan status kesehatan. Adapun akibat dari 

tidak seimbangnya pemenuhan kebutuhan zat gizi yang diperoleh dari makanan 

akan mengakibatkan gangguan kesehatan seseorang atau masyarakat. 

Berikut adalah grafik perubahan status gizi kelompok I (kasus) dan 

kelompok II (kontrol) sebelum dan setelah intervensi. 

Grafik 4.4 
Grafik Perubahan Status Gizi Sebelum dan Setelah Intervensi 

 
Sumber: Data Primer, 2018 

Dari grafik 4.4 terlihat adanya perubahan status gizi anak sekolah yang 

mengalami gizi kurang sebelum dan setelah intervensi. Hasil uji paired t-test pada 

variable status gizi kelompok I (kasus) sebelum dan setelah intervensi terdapat 

angka (ρ=0.007) karena nilai p<0.05 maka dianggap terdapat perbedaan pada nilai 
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rata-rata status gizi sebelum dan setelah intervensi. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa “ada pengaruh pemberian bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan 

layang terhadap status gizi pada anak sekolah usia 7-9 tahun yang mengalami gizi 

kurang pada kelompok I (kasus)”. Namun, secara kuantitas terlihat penurunan 

nilai z-score pada standar deviasi dari -2.29 ke -2.37 yang menunjukkan bahwa 

terjadi penurunan status gizi. Sedangkan pada kelompok II (kontrol) setelah 

dilakukan uji paired t-test pada variabel status gizi sebelum dan setelah intervensi 

terdapat angka (ρ=0.104) karena nilai p>0.05 maka dianggap tidak terdapat 

perbedaan nilai rata-rata status gizi sebelum dan setelah intervensi. Maka dapat 

disimpulkan bahwa “tidak ada pengaruh pemberian bakso ikan layang terhadap 

status gizi siswa gizi kurang pada kelompok II (kontrol)”. Hal ini disebabkan oleh 

peningkatan yang kecil rata-rata berat badan pada kelompok II (kontrol) sehingga 

kurang berpengaruh terhadap peningkatan status gizi pada anak gizi kurang 

walaupun konsumsi protein sudah melebihi kebutuhan. Karena asupan energi tiap 

hari belum cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, walaupun konsumsi protein 

sudah lebih dari kebutuhan. Suplai energi bagi pemeliharaan sel lebih diutamakan 

dari suplai protein untuk pertumbuhan, sehingga bila konsumsi energi dalam 

makanan sehari-hari tidak cukup, maka protein akan dipergunakan sebagai 

sumber energi (Marsaoly, Bahar, & Sirajuddin, 2011). 

Pada kedua kelompok perlakuan tersebut masih terdapat dalam kategori 

gizi kurang hal ini terlihat dari nilai rata-rata status gizi pada kelompok I (kasus) 

setelah intervensi yaitu -2.37 dan pada kelompok II (kontrol) setelah intervensi 

yaitu -2.59. nilai rata-rata status gizi tersebut menunjukkan bahwa kedua 
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kelompok masih berada pada kisaran angka 3 - <-2 SD yang menunjukkan bahwa 

kedua kelompok masih dalam kategori gizi kurang. 

Selain masih rendahnya konsumsi energi per hari pada anak gizi kurang, 

selama penelitian anak yang menjadi responden pernah jatuh sakit, pada 

kelompok I (kasus) sebanyak 11 anak dan kelompok II (kontrol) 8 anak, dimana 

anak yang mengalami gizi kurang daya tahan tubuhnya terhadap penyakit menjadi 

rendah, sehingga mudah terkena penyakit infeksi. Infeksi akan menyebabkan 

kurangnya nafsu makan dan toleransi terhadap makanan. Sehingga dalam 

perbaikan gizi pada anak gizi kurang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

meningkatkan asupan konsumsi dan meningkatkan perubahan berat badan kearah 

status gizi baik. 

Didalam al-Quran telah diperintahkan agar manusia merubah diri ke arah 

yang lebih baik, dalam hal ini yaitu mengubah asupan makanan menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Rad/ 13:11: 

                  …. 

Terjemahnya: 

“….Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri….” (Departemen Agama 
RI, 2010). 

 
Makna dari ayat tersebut yaitu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum 

kalau tidak kaum itu sendiri yang terlebih dahulu mengubah nasibnya. Disinilah 

Allah akan melihat ikhtiar hambanya. Sebagai muslim kita tidak boleh menyerah 

saja kepada takdir, tetapi kita percaya akan adanya takdir (Hamka, 1983). 
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Adapun maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah swt tidak akan 

mengubah keadaan seseorang melainkan adanya kesadaran dari dirinya sendiri 

untuk berubah kearah yang lebih baik. Adapun kaitannya dengan penelitian ini 

yaitu, dengan mengetahui sumber daya alam yang ada dan manfaat yang 

terkandung di dalamnya. Maka diharapkan kepada masyarakat agar 

memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai alternatif makanan tambahan 

sehingga perlahan-lahan akan memberikan dampak yang bagus bagi anak yaitu 

mengubah status gizi anak dari status gizi kurang ke status gizi yang baik. karena 

perubahan status gizi kearah yang lebih baik akan terjadi apabila adanya usaha 

dari diri sendiri untuk merubahnya kearah yang lebih  baik. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu : 

1. Frekuensi pemberian yang hanya dilakukan 1 kali/hari sehingga kurang 

tercapainya konsumsi produk yang maksimal pada anak. 

2. Adanya keterbatasan peneliti untuk mengontrol faktor lain seperti kondisi 

fisik dan aktivitas harian yang dapat memengaruhi status gizi kurang pada 

anak sekolah.  

3. Tidak dilakukannya pengukuran aktivitas pada responden. 
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BAB V 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Wilayah 

Kerja Puskesmas Layang Kota Makassar tentang pengaruh pemberian bakso 

rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap status gizi kurang pada 

anak sekolah usia 7-9 tahun, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Tidak ada pengaruh asupan energi sebelum dan setelah pemberian bakso 

rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang pada anak gizi kurang dilihat 

pada nilai  ρ=0.118 yang lebih besar dari α=0.05. 

2. Tidak ada pengaruh asupan protein sebelum dan setelah pemberian bakso 

rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang pada anak gizi kurang dilihat 

pada nilai  ρ=0.111 yang lebih besar dari α=0.05. 

3. Tidak ada pengaruh berat badan sebelum dan setelah pemberian bakso 

rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan layang pada anak gizi kurang dilihat 

pada nilai  ρ=0.637 yang lebih besar dari α=0.05. 

4. Ada pengaruh status gizi sebelum dan setelah pemberian bakso rumput 

laut lawi-lawi kombinasi ikan layang pada anak gizi kurang ditandai 

dengan penurunan nilai zscore pada standar deviasi dari -2.29 menjadi -

2.37 yang menunjukkan terjadi penurunan berat badan.  

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah wilayah kerja 

Puskesmas Layang Kota Makassar tentang pengaruh pemberian bakso rumput laut
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lawi-lawi kombinasi ikan layang terhadap status gizi kurang pada anak sekolah, 

maka ada beberapa saran yang penting untuk dilakukan, yaitu: 

1. Agar orang tua lebih memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi 

oleh anak mereka sehingga kualitas gizi pada anak menjadi lebih baik. 

2. Diharapkan kepada pihak sekolah agar mengaktifkan kegiatan Unit 

Kesehatan Sekolah (UKS) dengan adanya pengawasan dari institusi 

kesehatan setempat sehingga dapat dilakukan penilaian status gizi serta 

penyuluhan gizi secara berkala guna dilaksanakannya upaya-upaya 

preventif kejadian malnutrisi pada siswa. 

3. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang durasi dan frekuensi yang efisien 

untuk pemberian intervensi bakso rumput laut lawi-lawi kombinasi ikan 

layang mendapat hasil yang lebih optimal. 
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Lampiran 1 

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN  
 

PENELITIAN MENGENAI PENGARUH PEMBERIAN BAKSO RUMPUT 
LAUT LAWI-LAWI (Caulerpa racemosa) KOMBINASI IKAN LAYANG 
(decapterus ruselli) TERHADAP STATUS GIZI KURANG PADA ANAK 

SEKOLAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAYANG  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2018. 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah Ini : 

Nama Orang Tua/ Wali Siswa 

Nama Siswa                        : 

Umur                        : 

Tanggal Lahir          : 

Alamat                      :  

 

Bersedia dan mau berpartisipasi menjadi responden yang akan dilakukan 

oleh Andi Jumriani Husnul Khatimah dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar.  

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya dan 

apabila dalam penelitian ini ada perubahan/keberatan menjadi responden dapat 

mengajukan pengunduran diri. 
 

        

 Makassar,                         2018 

                                                                   Mengetahui/menyetujui,  

                                                              Orang tua/ wali anak 

 

 

……………………………… 

  



 
 

 
 

Lampiran 2 

KUESIONER IDENTITAS RESPONDEN 

PENELITIAN MENGENAI PENGARUH PEMBERIAN BAKSO RUMPUT 
LAUT LAWI-LAWI (Caulerpa racemosa) KOMBINASI IKAN LAYANG 
(decapterus ruselli) TERHADAP STATUS GIZI KURANG PADA ANAK 

SEKOLAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAYANG  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2018. 

 
 

Tanggal Wawancara: 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Siswa :  

2. Tanggal Lahir : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Kelas : 

5. Nama Orang Tua : Ayah………………  Ibu ………………… 

6. Pendidikan Orang Tua : Ayah………………  Ibu ………………… 

7. Pekerjaan Orang Tua : Ayah………………  Ibu ………………… 

8. Alamat : 

9. No. HP : 

B. DATA RESPONDEN 

1. Riwayat Penyakit* : 

2. Riwayat Alergi : 

3. Konsumsi Obat Cacing** : ***YA /  TIDAK 

4. Telah Menerima PMT : ***YA /  TIDAK 

5. Berat Badan :            kg 

 
 
*Selama 2 (dua) minggu terakhir 
**Selama 6 (enam) bulan terakhir 
***coret salah satu yang tidak sesuai 
 

 



 
 

 
 

Lampiran 3 

FORMULIR FOOD RECALL 24 JAM 
PENELITIAN MENGENAI PENGARUH PEMBERIAN BAKSO RUMPUT 
LAUT LAWI-LAWI (Caulerpa racemosa) KOMBINASI IKAN LAYANG 
(decapterus ruselli) TERHADAP STATUS GIZI KURANG PADA ANAK 

SEKOLAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAYANG  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2018. 

 

 

No. Responden : 

Nama   : 

Tanggal Lahir :    

Jenis Kelamin : 

Berat Badan : 

Waktu 
Jenis Makanan/  

Bahan Makanan 

Cara 

Pengolahan 

Jumlah/ Ukuran 

URT Gram 

Pagi     

Selingan     

Siang     

Selingan     

Malam     

Selingan     

 



 
 

 
 

Lampiran 4  

FORM DATA PENGUKURAN ANTROPOMETRI 
PENELITIAN MENGENAI PENGARUH PEMBERIAN BAKSO RUMPUT 
LAUT LAWI-LAWI (Caulerpa racemosa) KOMBINASI IKAN LAYANG 
(Decapterus ruselli) TERHADAP STATUS GIZI KURANG PADA ANAK 

SEKOLAH DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAYANG  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2018. 

 

Nama  : …………………………………….. 

Pengukuran Ke Hari/Tanggal Pengukuran 
BB 
(kg) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 
 

 
 

Lampiran 5 

FORM PEMANTAUAN KONSUMSI  
BAKSO RUMPUT LAUT LAWI-LAWI KOMBINASI IKAN LAYANG  

 

Hari/Tanggal: 

No Nama Responden Total Yang Dikonsumsi 
(gram) 

Keterangan Masalah 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

Rata-tata   

 



 
 

 
 

Lampiran 6 

FORM PEMANTAUAN KONSUMSI  
BAKSO IKAN LAYANG  

 

Hari/Tanggal: 

No Nama Responden Total Yang Dikonsumsi 
(gram) 

Keterangan Masalah 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

Rata-tata   



 
 

 
 

Lampiran 7 

CARA PEMBUATAN BAKSO RUMPUT LAUT LAWI-LAWI (Caulerpa 
racemosa) KOMBINASI IKAN LAYANG (Decapterus ruselli) 

A. Alat dan Bahan: 
1. Alat: 

Blender 

Baskom 

Piring 

Pisau 

Kompor 

Panci 

Timbangan Makanan 

Sendok 

2. Bahan: 

Bawang putih 6 gr 

Daun bawang 2 gr 

Seledri 2 gr 

Merica 3 biji 

Garam 5 gr 

Tepung tapioka 25 gr 

Tepung terigu 25 gr 

Telur ayam 10 gr 

Ikan Layang (Decapterus ruselli): 50 gr untuk formula 1:1 dan 100 gr 

untuk formula 0:1 



 
 

 
 

Rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa): 50 gr untuk formula 1:1  

B. Cara Membuat 

1. Bumbu dan bahan dihaluskan 

2. Kemudian bumbu dan bahan yang telah halus dicampur ke dalam wadah 

hingga adonan menjadi rata 

3. Rebus air dalam panci sampai mendidih 

4. Adonan dibentuk bulat dengan satu tangan ditekan hingga adonan keluar 

melalui jari telunjuk dan jempol 

5. Adonan yang telah berbentuk dimasukkan kedalam air panas 

6. Jika bakso telah mengapung maka bakso telah matang dan sudah dapat 

diangkat atau ditiriskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 8 

HASIL RECALL 24 JAM DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI 
NUTRISURVEY 2005 

Recall Pertama Sebelum Intervensi 

 

Recall Kedua Sebelum Intervensi 

 

  



 
 

 
 

Recall Pertama Setelah Intervensi 

 

Recall Kedua Setelah Intervensi 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 9 

KANDUNGAN GIZI BAKSO RUMPUT LAUT LAWI-LAWI (Caulerpa 
racemosa) KOMBINASI IKAN LAYANG (Decapterus ruselli) 

 

Formula  
Kandungan Zat Gizi dalam 100 Gram 

Karbohidrat 
(%) 

Protein 
(%) 

Lemak 
(%) 

Zat Besi 
(mg/kg) 

Bakso Rumput Laut 
Lawi-Lawi 

Kombinasi Ikan 
Layang (1:1) 

25.59 8.44 11.08 24.79 

Bakso Ikan Layang 
(0:1) 

25.31 20.31 6.53 13.92 

Sumber: Data Sekunder, 2018 dalam (Haris, 2018) 
 
1. Kandungan gizi bakso rumput laut lawi-lawi (Caulerpa racemosa) 

kombinasi ikan layang (Decapterus ruselli) dengan perbandingan 1:1 (50 

gr rumput laut lawi-lawi : 50 gr ikan layang) dalam takaran 100 gram yang 

diintervensikan pada anak usia sekolah gizi kurang kelompok I (kasus) : 

Karbohidrat : 25.59 x 4   = 102.36 
Protein  :   8.44 x 4   =   33.76 
Lemak  :11.08  x 9   =   99.72 + 

                                                            235.84 kkal 
 

2. Kandungan gizi bakso ikan layang (Decapterus ruselli) dalam takaran 100 

gram yang diintervensikan pada anak usia sekolah gizi kurang kelompok II 

(kontrol) : 

Karbohidrat : 25.31 x 4   = 101.24 
Protein  : 20.31 x 4   =   81.24 
Lemak  :   6.53 x 9   =   58.77 + 
                                                241.25 kkal 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 10 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi Kombinasi Ikan Layang dan Bakso Ikan 
Layang yang diintervensikan pada Anak Sekolah Gizi Kurang 

 

Penimbangan Berat Badan 

   



 
 

 
 

      

  

  



 
 

 
 

Pemberian Obat Cacing 

  

 Wawancara Recall 24 Jam 

  

  



 
 

 
 

Pemberian Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi Kombinasi Ikan Layang dan 
Bakso Ikan Layang yang diintervensikan pada Anak Sekolah Gizi Kurang

 

  



 
 

 
 

  

  

 



 
 

 
 

Lampiran 11 

HASIL PEMANTAUAN KONSUMSI PRODUK 

Bakso Rumput Laut Lawi-Lawi (Caulerpa racemosa) Kombinasi  
Ikan Layang (Decapterus ruselli) 

 
 

Bakso Ikan Layang (Decapterus ruselli) 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 12 

HASIL RECALL 24 JAM ANAK SEKOLAH GIZI KURANG DI 
MADRASAH IBTIDAIYAH WILAYAH KERJA  

PUSKESMAS LAYANG KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2018 

   



 
 

 
 

Lampiran 13 

DATA BERAT BADAN DAN STATUS GIZI ANAK SEKOLAH GIZI 
KURANG DI MADRASAH IBTIDAIYAH WILAYAH KERJA  

PUSKESMAS LAYANG KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2018 

 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 14 

HASIL ANALISIS SPSS 

A. Frekuensi 
1. Kelompok Kasus 

 

JENIS KELAMIN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid LAKI-LAKI 11 64.7 64.7 64.7 

PEREMPUAN 6 35.3 35.3 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 

TINGKATAN KELAS 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid KELAS 2 7 41.2 41.2 41.2 

KELAS 3 3 17.6 17.6 58.8 

KELAS 4 7 41.2 41.2 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 

UMUR 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7 TAHUN 6 35.3 35.3 35.3 

8 TAHUN 8 47.1 47.1 82.4 

9 TAHUN 3 17.6 17.6 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PEKERJAAN AYAH 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BURUH 11 64.7 64.7 64.7 

WIRASWASTA 3 17.6 17.6 82.4 

KARYAWAN SWASTA 2 11.8 11.8 94.1 

NELAYAN 1 5.9 5.9 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 

PEKERJAAN IBU 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid MENINGGAL 1 5.9 5.9 5.9 

IRT 13 76.5 76.5 82.4 

GURU 2 11.8 11.8 94.1 

WIRASWASTA 1 5.9 5.9 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 

PENDIDIKAN AYAH 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SEKOLAH 6 35.3 35.3 35.3 

SD 3 17.6 17.6 52.9 

SMA 5 29.4 29.4 82.4 

S1 3 17.6 17.6 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PENDIDIKAN IBU 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SEKOLAH 6 35.3 35.3 35.3 

SD 4 23.5 23.5 58.8 

SMP 2 11.8 11.8 70.6 

SMA 3 17.6 17.6 88.2 

S1 2 11.8 11.8 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 
2. Kelompok Kontrol 

JENIS KELAMIN 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid LAKI-LAKI 11 64.7 64.7 64.7 

PEREMPUAN 6 35.3 35.3 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 

TINGKATAN KELAS 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid KELAS 1 1 5.9 5.9 5.9 

KELAS 2 6 35.3 35.3 41.2 

KELAS 3 6 35.3 35.3 76.5 

KELAS 4 4 23.5 23.5 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

UMUR 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 7 TAHUN 7 41.2 41.2 41.2 

8 TAHUN 5 29.4 29.4 70.6 

9 TAHUN 5 29.4 29.4 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 

PEKERJAAN AYAH 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK BEKERJA/ 

MENINGGAL 
3 17.6 17.6 17.6 

BURUH 9 52.9 52.9 70.6 

WIRASWASTA 2 11.8 11.8 82.4 

SOPIR 2 11.8 11.8 94.1 

KARYAWAN SWASTA 1 5.9 5.9 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 

PEKERJAAN IBU 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 15 88.2 88.2 88.2 

GURU 1 5.9 5.9 94.1 

KARYAWAN SWASTA 1 5.9 5.9 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PENDIDIKAN AYAH 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SD 5 29.4 29.4 29.4 

SMP 3 17.6 17.6 47.1 

SMA 7 41.2 41.2 88.2 

S1 2 11.8 11.8 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 

PENDIDIKAN IBU 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SEKOLAH 1 5.9 5.9 5.9 

SD 5 29.4 29.4 35.3 

SMP 7 41.2 41.2 76.5 

SMA 3 17.6 17.6 94.1 

S1 1 5.9 5.9 100.0 

Total 17 100.0 100.0  

 
B. Independen T Test 

1. Uji Normalitas 
a. Sebelum Intervensi 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ASUPAN ENERGI .098 34 .200* .970 34 .465 

ASUPAN PROTEIN .129 34 .165 .966 34 .357 

BERAT BADAN .093 34 .200* .967 34 .392 

STATUS GIZI .130 34 .153 .961 34 .257 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 



 
 

 
 

b. Setelah Intervensi 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ASUPAN ENERGI .111 34 .200* .968 34 .402 

ASUPAN PROTEIN .148 34 .056 .938 34 .055 

BERAT BADAN .125 34 .198 .966 34 .356 

STATUS GIZI .093 34 .200* .981 34 .804 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 
2. Uji Independen 

a. Sebelum Intervensi 

Group Statistics 

 KELOMPOK N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ASUPAN ENERGI KELOMPOK KASUS 17 8.6690E2 246.18713 59.70915 

KELOMPOK KONTROL 17 8.8930E2 363.27976 88.10828 

ASUPAN PROTEIN KELOMPOK KASUS 17 32.0765 9.44969 2.29189 

KELOMPOK KONTROL 17 31.6882 13.43508 3.25849 

BERAT BADAN KELOMPOK KASUS 17 19.2471 1.16946 .28364 

KELOMPOK KONTROL 17 18.2824 1.59657 .38723 

STATUS GIZI KELOMPOK KASUS 17 -2.2871 .18010 .04368 

KELOMPOK KONTROL 17 -2.6482 .20501 .04972 



 
 

 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

ASUPAN 

ENERGI 

Equal variances assumed 2.930 .097 -.210 32 .835 -22.39706 106.43426 -239.19656 194.40244 

Equal variances not 

assumed 

  
-.210 28.136 .835 -22.39706 106.43426 -240.37019 195.57607 

ASUPAN 

PROTEIN 

Equal variances assumed 2.391 .132 .097 32 .923 .38824 3.98378 -7.72645 8.50292 

Equal variances not 

assumed 

  
.097 28.718 .923 .38824 3.98378 -7.76298 8.53945 

BERAT 

BADAN 

Equal variances assumed 2.568 .119 2.010 32 .053 .96471 .47999 -.01301 1.94242 

Equal variances not 

assumed 

  
2.010 29.331 .054 .96471 .47999 -.01651 1.94592 

STATUS 

GIZI 

Equal variances assumed 1.188 .284 5.457 32 .000 .36118 .06618 .22637 .49599 

Equal variances not 

assumed 

  
5.457 31.478 .000 .36118 .06618 .22628 .49607 



 
 

 
 

b. Setelah Intervensi 

Group Statistics 

 

KELOMPOK N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

ASUPAN ENERGI KELOMPOK KASUS 17 1.0171E3 319.26380 77.43285 

KELOMPOK 

KONTROL 
17 1.1208E3 295.18185 71.59211 

ASUPAN 

PROTEIN 

KELOMPOK KASUS 17 36.8882 10.94263 2.65398 

KELOMPOK 

KONTROL 
17 54.3118 14.11065 3.42234 

BERAT BADAN KELOMPOK KASUS 17 19.2176 1.22589 .29732 

KELOMPOK 

KONTROL 
17 18.5471 1.66362 .40349 

STATUS GIZI KELOMPOK KASUS 17 -2.3688 .22646 .05493 

KELOMPOK 

KONTROL 
17 -2.5929 .25359 .06151 



 
 

 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

ASUPAN ENERGI Equal variances 

assumed 
.016 .899 -.983 32 .333 -103.66176 105.45746 -318.47159 111.14806 

Equal variances not 

assumed 

  
-.983 31.805 .333 -103.66176 105.45746 -318.52320 111.19967 

ASUPAN PROTEIN Equal variances 

assumed 
2.440 .128 -4.023 32 .000 -17.42353 4.33082 -26.24511 -8.60194 

Equal variances not 

assumed 

  
-4.023 30.133 .000 -17.42353 4.33082 -26.26660 -8.58046 

BERAT BADAN Equal variances 

assumed 
2.914 .098 1.338 32 .190 .67059 .50120 -.35032 1.69150 

Equal variances not 

assumed 

  
1.338 29.419 .191 .67059 .50120 -.35385 1.69503 

STATUS GIZI Equal variances 

assumed 
.372 .546 2.718 32 .011 .22412 .08246 .05615 .39208 

Equal variances not 

assumed 

  
2.718 31.599 .011 .22412 .08246 .05607 .39217 



 
 

 
 

C. Paired T  
1. Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

ASUPAN ENERGI KASUS 

SEBELUM 
.104 17 .200* .974 17 .877 

ASUPAN ENERGI KASUS 

SETELAH 
.124 17 .200* .976 17 .909 

ASUPAN ENERGI 

KONTROL SEBELUM 
.107 17 .200* .959 17 .615 

ASUPAN ENERGI 

KONTROL SETELAH 
.171 17 .198 .903 17 .077 

ASUPAN PROTEIN KASUS 

SEBELUM 
.201 17 .067 .934 17 .258 

ASUPAN PROTEIN KASUS 

SETELAH 
.119 17 .200* .969 17 .795 

ASUPAN PROTEIN 

KONTROL SEBELUM 
.126 17 .200* .956 17 .559 

ASUPAN PROTEIN 

KONTROL SETELAH 
.127 17 .200* .973 17 .869 

BERAT BADAN KASUS 

SEBELUM 
.131 17 .200* .967 17 .759 

BERAT BADAN KASUS 

SETELAH 
.094 17 .200* .959 17 .608 

BERAT BADAN KONTROL 

SEBELUM 
.133 17 .200* .941 17 .326 

BERAT BADAN KONTROL 

SETELAH 
.160 17 .200* .917 17 .134 

STATUS GIZI KASUS 

SEBELUM 
.124 17 .200* .963 17 .688 

STATUS GIZI KASUS 

SETELAH 
.145 17 .200* .974 17 .885 

STATUS GIZI KONTROL 

SEBELUM 
.126 17 .200* .947 17 .406 

STATUS GIZI KONTROL 

SETELAH 
.177 17 .161 .949 17 .439 



 
 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

ASUPAN ENERGI KASUS 

SEBELUM 
.104 17 .200* .974 17 .877 

ASUPAN ENERGI KASUS 

SETELAH 
.124 17 .200* .976 17 .909 

ASUPAN ENERGI 

KONTROL SEBELUM 
.107 17 .200* .959 17 .615 

ASUPAN ENERGI 

KONTROL SETELAH 
.171 17 .198 .903 17 .077 

ASUPAN PROTEIN KASUS 

SEBELUM 
.201 17 .067 .934 17 .258 

ASUPAN PROTEIN KASUS 

SETELAH 
.119 17 .200* .969 17 .795 

ASUPAN PROTEIN 

KONTROL SEBELUM 
.126 17 .200* .956 17 .559 

ASUPAN PROTEIN 

KONTROL SETELAH 
.127 17 .200* .973 17 .869 

BERAT BADAN KASUS 

SEBELUM 
.131 17 .200* .967 17 .759 

BERAT BADAN KASUS 

SETELAH 
.094 17 .200* .959 17 .608 

BERAT BADAN KONTROL 

SEBELUM 
.133 17 .200* .941 17 .326 

BERAT BADAN KONTROL 

SETELAH 
.160 17 .200* .917 17 .134 

STATUS GIZI KASUS 

SEBELUM 
.124 17 .200* .963 17 .688 

STATUS GIZI KASUS 

SETELAH 
.145 17 .200* .974 17 .885 

STATUS GIZI KONTROL 

SEBELUM 
.126 17 .200* .947 17 .406 

STATUS GIZI KONTROL 

SETELAH 
.177 17 .161 .949 17 .439 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    



 
 

 
 

2. Uji Paired T 
a. Asupan Energi 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ASUPAN ENERGI KASUS SEBELUM 8.6690E2 17 246.18713 59.70915 

ASUPAN ENERGI KASUS SETELAH 1.0171E3 17 319.26380 77.43285 

Pair 2 ASUPAN ENERGI KONTROL SEBELUM 8.8930E2 17 363.27976 88.10828 

ASUPAN ENERGI KONTROL SETELAH 1.1208E3 17 295.18185 71.59211 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 ASUPAN ENERGI KASUS 

SEBELUM - ASUPAN 

ENERGI KASUS SETELAH 

-1.50206E2 375.12554 90.98131 -343.07764 42.66587 -1.651 16 .118 

Pair 2 ASUPAN ENERGI 

KONTROL SEBELUM - 

ASUPAN ENERGI 

KONTROL SETELAH 

-2.31471E2 305.41894 74.07497 -388.50252 -74.43866 -3.125 16 .007 

 



 
 

 
 

b. Asupan Protein 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 ASUPAN PROTEIN KASUS SEBELUM 
32.0765 17 9.44969 2.29189 

ASUPAN PROTEIN KASUS SETELAH 36.8882 17 6.95008 1.68564 

Pair 2 ASUPAN PROTEIN KONTROL SEBELUM 31.6882 17 13.43508 3.25849 

ASUPAN PROTEIN KONTROL SETELAH 54.3118 17 14.11065 3.42234 

 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 ASUPAN PROTEIN KASUS 

SEBELUM - ASUPAN 

PROTEIN KASUS SETELAH 

-4.81176 11.75983 2.85218 -10.85811 1.23458 -1.687 16 .111 

Pair 2 ASUPAN PROTEIN 

KONTROL SEBELUM - 

ASUPAN PROTEIN 

KONTROL SETELAH 

-2.26235E1 14.11981 3.42456 -29.88327 -15.36379 -6.606 16 .000 



 
 

 
 

c. Berat Badan 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 BERAT BADAN KASUS SEBELUM 19.2471 17 1.16946 .28364 

BERAT BADAN KASUS SETELAH 19.2176 17 1.22589 .29732 

Pair 2 BERAT BADAN KONTROL SEBELUM 18.2824 17 1.59657 .38723 

BERAT BADAN KONTROL SETELAH 18.5471 17 1.66362 .40349 

 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 BERAT BADAN KASUS 

SEBELUM - BERAT BADAN 

KASUS SETELAH 
.02941 .25190 .06110 -.10011 .15893 .481 16 .637 

Pair 2 BERAT BADAN KONTROL 

SEBELUM - BERAT BADAN 

KONTROL SETELAH 
-.26471 .31012 .07522 -.42416 -.10526 -3.519 16 .003 



 
 

 
 

d. Status Gizi 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 STATUS GIZI KASUS SEBELUM -2.2871 17 .18010 .04368 

STATUS GIZI KASUS SETELAH -2.3688 17 .22646 .05493 

Pair 2 STATUS GIZI KONTROL SEBELUM -2.6482 17 .20501 .04972 

STATUS GIZI KONTROL SETELAH -2.5929 17 .25359 .06151 

 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 STATUS GIZI KASUS 

SEBELUM - STATUS GIZI 

KASUS SETELAH 

.08176 .11007 .02670 .02517 .13836 3.063 16 .007 

Pair 2 STATUS GIZI KONTROL 

SEBELUM - STATUS GIZI 

KONTROL SETELAH 

-.05529 .13206 .03203 -.12319 .01260 -1.726 16 .104 



 
 

 
 

Lampiran 15 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 16 

 



 
 

 
 

Lampiran 17 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 18 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 19 
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