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ABSTRAC 

 

Nama       : Nurdaningsih 

Nim     : 70300110073 

Jurusan    : Keperawatan  

Judul     : The influence of date juice giving to children’s nutritional 

status (weight/age) in Madrasah Ibtidaiyah  Nurul Muttaqin 

Bole Kabupaten Sinjai. 

Nutrition problems in elementary school still become one topic that is 

always discussed whether globally or nationally. Currently, Indonesia faces 

nutrition problems of children who suffer of malnutrition and poor nutrition. This 

study aims to look at the effect to look at the effect of date juice on the nutritional 

status (weight / age) of children aged 6-12 nutrition in Elementary School Nurul 

Muttaqin Bole Sinjai. 

The study design was an experimental Quaisy of 10 children sample  in 

the treatment group and 10 children in the control group were selected using  

pusposive sampling techniques. The treatment group was given a date juice during 

the study while the control group was given at the end of the study.  

The results of this study based on the Mann-Whitney test shows that the 

comparison between the treatment group and the control group at the end of the 

study showed no significant difference with  p value of 0.24> 0.05. But the 

Wilcoxon test results showed that there were significant differences before and 

after giving date juice in the treatment group with p value 0.008 <0.05.  

The conclusion of this study is there is no difference in nutritional status 

(weight / age) between the treatment group and the control group, but there are 

changes in nutrition status (weight / age) of children in Elementary School Nurul 

Muttaqin Bole Sinjai after they have given the date juice that can be suggested to 

parents child to make date juice as an alternative to improve the nutrition status of 

children. 
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ABSTRAK 

 

Nama       : Nurdaningsih 

Nim     : 70300110073 

Jurusan    : Keperawatan  

Judul     :Pengaruh Pemberian Sari Kurma Terhadap Status Gizi 

(Bb/U) Anak Di Madrasah Ibtidaiyah  Nurul Muttaqin Bole 

Kabupaten Sinjai. 

Masalah gizi pada anak usia sekolah masih menjadi salah satu topik yang 

selalu dibicarakan baik secara global maupun secara nasional. Saat ini Indonesia 

menghadapi masalah gizi yaitu masih dijumpainya anak-anak yang menderita gizi 

kurang dan gizi buruk. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian 

sari kurma terhadap status gizi (BB/U) anak usia 6-12 tahun di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole Kabupaten Sinjai.  

Desain Penelitian ini merupakan Quaisy eksperimental dengan jumlah 

sampel 10 anak pada kelompok perlakuan dan 10 anak pada kelompok kontrol 

yang dipilih dengan menggunakan tekhnik pengambilan sampel pusposive 

sampling. Kelompok perlakuan diberi sari kurma selama penelitian berlangsung 

sedangkan kelompok kontrol diberi sari kurma di akhir penelitian.  

Hasil penelitian ini berdasarkan uji mann-whitney menunjukkan bahwa 

perbandingan staus gizi (BB/U) antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

diakhir penelitian tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p value 

0,24 >0,05. Namun hasil uji wilcoxon menunjukkan bahwa terdapat perbedaan  

signifikan sebelum dan setelah pemberian sari kurma pada kelompok perlakuan 

dengan p value 0,008 < 0,05. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan status gizi  

(BB/U) antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol diakhir penelitian 

namun terdapat perubahan status gizi (BB/U) anak di Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Muttaqin Bole Kabupaten Sinjai setelah diberikan sari kurma sehingga dapat 

disarankan kepada orang tua anak untuk menjadikan sari kurma sebagai salah satu 

alternatif meningkatkan status gizi anak. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  belakang 

Anak merupakan aset Sumber Daya Manusia dan generasi penerus 

bangsa. Kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia bergantung pada 

kualitas anak-anak sebagai generasi penerus dalam mempertahankan 

keutuhan dan kedaulatan Negara di masa yang akan datang. Upaya 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dimulai dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia dengan perhatian utama pada proses tumbuh 

kembang anak. Kecukupan gizi sangat mempengaruhi terhadap kecerdasan 

dan produktivitas kerja manusia (Aryani, 2010). 

 Masalah gizi pada anak usia sekolah masih menjadi salah satu topik  

yang selalu di bicarakan, saat ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda 

yaitu masih dijumpainya anak-anak yang menderita gizi kurang dan buruk 

serta meningkatnya jumlah anak yang mengalami  gizi lebih. Berbagai  

permasalahan  gizi  kurang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara 

asupan dan kebutuhan zat gizi seorang anak untuk berbagai proses biologis 

(Almatsier, 2001;Rauf, 2007). 

Pada usia sekolah  Anak akan banyak berada di luar rumah untuk 

jangka waktu antara 4-5 jam. Aktivitas fisik anak semakin meningkat seperti 

pergi dan pulang sekolah, bermain dengan teman, akan meningkatkan 

kebutuhan energi. Apabila anak tidak memperoleh energi sesuai 

kebutuhannya maka akan terjadi pengambilan cadangan lemak untuk 
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memenuhi kebutuhan energi, sehingga anak menjadi lebih kurus dari 

sebelumnya (Aryani, 2010). 

Secara global, gizi buruk pada usia sekolah menjadi masalah 

kesehatan masyarakat yang utama. Lebih dari 200 juta anak usia sekolah yang 

terhambat dan apabila  tidak ada tindakan yang dilakukan secara tepat, 

diperkirakan sekitar 1 miliar anak sekolah terhambat akan tumbuh pada tahun 

2020 dengan gangguan fisik dan mental (Chesire, 2008). Sedangkan 

penelitian terbaru dikatakan masih terdapat 146 juta anak-anak yang 

mengalami kekurangan gizi di dunia (Rawat, 2012) 

Kasubdit Bina Gizi Klinis Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, Andry Harmami mengatakan saat ini 4 dari 10 anak usia sekolah 

pendek karena kekurangan gizi, tingkat gizi kurang di Indonesia 17,9 persen. 

Dari total tersebut 4,7 persennya mengalami gizi buruk. Padahal, prioritas 

pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Kemenkes 2010-2014 adalah perbaikan faktor 

gizi masyarakat. Di mana secara jangka panjang perbaikan gizi diterapkan 

untuk menurunkan tingkat gizi kurang. Sedangkan sasaran jangka menengah 

yang ingin kita capai pada 2014 dalam hal perbaikan gizi adalah menurunkan 

persentase gizi kurang menjadi 15 persen dari saat ini yang sebesar 17,9 

persen. Serta mengurangi persentase anak pendek menjadi 32 persen dari saat 

ini 35,8 persen ( Febrida, 2013). 

Berdasarkan data RISKESDAS tahun 2010 menunjukkan bahwa 

masih terdapat anak usia sekolah dasar yang prevalensi status gizinya (BB/U) 
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dengan kategori kurus Menurut  Depkes  (Departemen  Kesehatan)  2007,  di  

Indonesia  prevalensi  status  gizi  berdasarkan  indeks  massa  tubuh  menurut  

umur  (BB/U)  untuk  anak  laki-laki  usia  6-14  tahun  yaitu  kurus  13,3%  

dan gemuk  9,5%,  untuk  anak  perempuan  usia  6-14 tahun  yaitu  kurus  

10,9%  dan  gemuk  6,4% ( Makalew dkk, 2013). Di Sulawesi Selatan sekitar 

44% mengalami kekurangan gizi, 14% gizi buruk, dan 17.6% dengan gizi 

kurang (Kuncoro, 2013). 

Di dalam penelitian ini memakai alternatif sari kurma untuk perbaikan 

gizi anak karena mengkomsumsi sari kurma berarti mengkomsumsi makanan 

berenergi tinggi (258 kkal), Kadar karbohidrat tersedia pada sari kurma yang 

cukup tinggi (63.22%) dan kandungan serat yang rendah (0.9-1.6%) 

menjadikan sari kurma sebagai pangan yang ber Indeks Glikemik (84.4%), 

lebih tinggi dari Indeks Glikemik buah kurma yaitu 82.6% dan berbagai 

vitamin, air (33.6%), zat besi (0.9%), protein (1.2%), lemak (0,4%) dan 

antioksidan alami, serta juga dapat meningkatkan nafsu makan pada anak-

anak. Disamping itu sari kurma juga banyak dijumpai di kehidupan kita dan 

harganya juga sesuai dengan kebutuhan ekonomi (Hardiansyah, 2011;Satuhu 

2010).  

Peneliti memilih Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole  

Kabupaten sinjai sebagai tempat untuk meneliti karena berdasarkan data dari 

situs RSUD kabupaten sinjai dikutip dari DEPKES RI tercatat pada tahun 

2010 prevalensi gizi kurang 17.9% sedangkan gizi buruk sebanyak 4.9%, 

sementara target penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk menjadi 
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15% dan 3,5%  pada tahun 2015 diharapkan dapat tercapai. Sedangkan 

pengambilan data awal oleh peneliti terdapat 30% gizi kurang dari 69 siswa 

Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik ingin melakukan 

penelitian Tentang pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi 

(BB/U) pada anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole Kabupaten 

Sinjai. 

B. Rumusan masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pemberian sari kurma terhadap status 

gizi (BB/U) pada anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole ? 

C. Hipotesis 

a. Hipotesis alternatif (Ha) Ada pengaruh pemberian sari kurma terhadap 

status gizi (BB/U) anak di madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole. 

b. Hipotesis alternatif (Ho) Tidak ada pengaruh pemberian sari kurma 

terhadap status gizi (BB/U) anak di madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin 

bole 

D. Defenisi Oprasional  

1. Status gizi  

Status gizi (BB/U) dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan timbangan Berat Badan dengan merek one-med sebelum 

dan  sesudah diberi sari kurma dengan nilai rujukan WHO–NCHS 

(Kepmenkes RI No.920 / Menkes /SK/VIII/2002) menurut indeks BB/U.   
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Gizi Baik : –2 SD  –  +2 SD  

Gizi Kurang : < –2 SD – > –3 SD  

2. Sari kurma  

Pemberian sari kurma sebanyak 1 botol perorang yang 

mengandung total karbohidrat (81.9%), total protein (0.6%), total lemak 

(0,22%), energi (332 kal/100g)  dilakukan di sekolah madrasah ibtidaiyah 

nurul muttaqin bole dengan dosis 1 sendok makan (5 ml/1sdm) 

mengandung total energi sebanyak 29 kal, pada hari sekolah waktu pagi 

dan siang diberikan langsung oleh peneliti namun pada hari libur 

diberikan oleh orang tua anak yang telah mendapat penjelasan tentang 

pemberian sari kurma. Dilaksanakan mulai tanggal 22 Mei sampai 12 Juni 

2014 dengan pengukuran berat badan tiap minggu. 

E. Kajian pustaka 

Berdasarkan analisis laboratorium yang dilakukan Hardiansyah 

dkk dikatakan bahwa sari kurma mengandung banyak karbohidrat 

sederhana. Karbohidrat sederhana mudah dipecah dalam tubuh 

menghasilkan energi siap pakai bagi tubuh sedangkan zat besi dalam tubuh 

terutama berfungsi sebagai komponen pembentuk hemoglobin dalam sel-

sel darah merah yang berperan mengikat oksigen bagi oksidasi 

pembetukan energi sehingga sari kurma dapat menjadi penyedia energi 

instant terutama karena mengandung karbohidrat sederhana yang cukup 

tinggi.  
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Sedangkan dalam ‘Buku Pintar Jus untuk Bayi dan Balita’ 

karangan Ayu Bulan Febry K.D, S.Km. dan dr. Zulfito Marendra, khusus 

untuk menaikan bobot badan si buah hati yaitu dengan memberikan jus 

pisang kurma karena mengandung kalori yang tinggi. 

Dokter Fatmah sebagai Master Gizi Kesehatan Masyarakat UI  

memilih kombinasi biskuit tempe dengan kurma karena Kurma, menurut 

dia, mengandung kadar tinggi karbohidrat (glukosa), zat besi, kalsium, 

vitamin A, dan vitamin C. Menurutnya Kurma dapat meningkatkan berat 

badan karena kandungan energinya tinggi sehingga dapat merangsang 

pertumbuhan badan dan meningkatkan nafsu makan balita sehingga baik 

dijadikan suplemen untuk perbaikan gizi bagi balita pendek dan kurus. 

Penelitian ini di dukung oleh mahasiswa departemen gizi kesehatan 

masyarakat universitas indonesia yang melakukan penelitian selama 4 

minggu Hasilnya, berat badan balita (BB) yang diteliti rata-rata naik 1,3 

kilogram dan tinggi badan (TB) meningkat 0,7 sentimeter. 

Penelitian yang dilakukan oleh Giyatmo, menganalisa efektifitas 

pemberian jus kurma  dalam  meningkatkan  trombosit  pada  pasien  

demam  berdarah  dengue  di  RSU  Bunda Purwokerto. Hasilnya 

mnunjukkan bahwa terdapat  perbedaan  kadar  trombosit  darah  antara  

kelompok  perlakuan dan kelompok kontrol selama post 3 hari. Pemberian 

jus kurma efektif dalam  peningkatan  kadar  trombosit  darah  pasien  

demam  berdarah  dengue  di  RSU  Bunda Purwokerto. Pemberian  jus  

kurma  merupakan salah  satu  tambahan  diet  alternatif yang dapat 
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dikembangkan sebagai wawasan  ilmu  pengetahuan  di  lingkungan 

akademis  dalam  pemenuhan  kebutuhan nutrisi  pasien,   sehingga  

menjadi  acuan sebagai  alternatif  untuk  meningkatkan status  nutrisi  

pasien. 

Penelitian yang dilakukan oleh kusuma dan mochamad aji Nara 

‘Metabolism of Date Extract in Dengue Hemorrhagic Fever Patients: 

Hematological Studies’  selama 6 hari dengan dosis 2 kali sehari pagi dan 

siang setelah makan secara keseluruhan, pemberian sari kurma pada pasien 

DBD tidak berpengaruh nyata terhadap  trombosit, hematokrit, 

hemoglobin, dan leukosit. Saran dari peneliti Perlunya dilakukan 

penelitian lanjutan pada pasien anak-anak dengan rentang umur yang lebih 

dekat dan penggunaan dosis yang berpatokan pada bobot badan pasien. 

Makanan/minuman  berkalori  tinggi  juga  telah  dikembangkan  di  

bagian Ilmu  Kesehatan  Anak    FK  UNAIR  /  RS  dr  Sutomo  Surabaya  

dengan menggunakan MODISCO ( Modified Disco) yang  merupakan 

modifikasi  dari DISCO 150 dari Uganda, penggunaannya pada balita di 

pedesaan Kediri memberikan peningkatan berat badan berkisar 150 – 600g 

selama 10 hari pemberian, Sari kurma merupakan minuman instan yang 

berkalori tinggi sehingga peneliti tertarik meneliti pengaruh pemberian sari 

kurma terhadap status gizi (BB/U) anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

MuttaQin Bole. 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan suriani sebelumnya 

pemberian ikan abon yang mengandung kecukupan protein yang tinggi 
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selama 3 minggu tidak mengalami perubahan status gizi karena asupan 

energi tiap hari belum cukup untuk memenuhi kebutuhan anak,walaupun 

konsumsi protein sudah lebih dari kebutuhan sehingga dalam penelitian ini 

memakai sari kurma karena mengandung karbohidrat sebagai sumber 

energi yang tinggi Oleh karena itu mengkomsumsi sari kurma berarti 

mengkomsumsi makanan berenergi tinggi yang diperkaya dengan berbagai 

vitamin, mineral dan antioksidan alami dan meningkatkan nafsu makan 

sehingga akan dianjurkan untuk dikomsumsi oleh anak. 

F. Tujuan penelitian  

a. Tujuan umum  

  Diketahuinya pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi 

(BB/U) pada anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole. 

b. Tujuan khusus 

1. Menilai status gizi ( BB/U) anak sebelum diberikan sari kurma pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol Di Madrasah Ibtidaiyah 

Nurul Muttaqin bole. 

2. Menilai status gizi ( BB/U) anak sesudah diberikan sari kurma pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol Di Madrasah Ibtidaiyah 

Nurul Muttaqin bole. 

3. Menilai perbedaan status gizi (BB/U) anak sebelum dan setelah 

pemberian sari kurma  
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4. Menilai perbedaan status gizi berdasarkan BB/U pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol setelah diberikan sari kurma pada 

anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole. 

G. Manfaat penelitian  

 Adapun manfaat yang peneliti harapkan setelah proses penelitian yaitu 

secara: 

1. Teoritis  

Hasi penelitian diharapkan menambah pengetahuan tentang pengaruh sari 

kurma terhadap status Gizi (BB/U) serta dapat digunakan sebagai dasar 

dalam perbaikan status gizi anak. 

2. Praktis  

a. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tenaga 

kesehatan tentang manfaat sari kurma untuk perbaikan status gizi 

anak. 

b. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

keperawatan khususnya dalam memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan bagi ibu yang memiliki anak tentang manfaat sari kurma. 

c. Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  menambah pengetahuan bagi 

masyarakat tentang manfaat sari kurma bagi tubuh. 

d. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan. 

e. Merupakan pengalaman berharga dalam rangka menambah wawasan 

keilmuan bagi peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi 

1. Konsep Dasar gizi Seimbang 

Gizi berasal dari bahasa arab “Al Gizzai” yang artinya makanan 

dan manfaat untuk kesehatan. Al Gizzai juga dapat diartikan sari makanan 

yang bermanfaat untuk kesehatan. Ilmu Gizi adalah ilmu yang 

mempelajari cara memberikan makanan yang sebaik-baiknya agar tubuh 

selalu dalam kesehatan yang optimal (PERSAGI, 2009). 

Status gizi adalah keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel-

veriabel tertentu atau perwujudan nutriture dalam variabel-variabel 

tertentu, sebagi contoh Kurang energi Protein (KEP) merupakan keadaan 

tidak seimbang antar pemasukan dan pengeluaran energi dan protein 

dalam tubuh (Supariasa, 2001).  

Jahari (2002) mendefenisikan status gizi adalah gambaran tentang 

perkembangan keadaan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat 

gizi seorang anak untuk berbagai proses biologis termasuk tumbuh. 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 (Rauf, 

2007). 
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Angka kecukupan gizi yang di anjurkan Recomended dietary 

Allowances (RDA) adalah tingkat komsumsi zat-zat gizi esensial yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi hampir semua orang sehat di suatu 

negara. Angka Kecukupan Gizi di indonesia di dasarkan atas patokan 

berat badan untuk masing-masing kelompok menurut umur, genjer, dan 

aktivitas fisik yang di tetapkan secara berkala melalui survei penduduk 

(Almaitser, 2004). 

Angka Kecukupan Gizi berbeda dengan angka kebutuhan gizi 

(Dietary Requirements). Angka kebutuhan gizi adalah banyak zat-zat gizi 

yang di butuhkan seseorang (individu) untuk mencapai dan 

mempertahankan status gizi adekuat, sedangkan AKG (Angka kecukupan 

Gizi) adalah kecukupan gizi untuk rata-rata penduduk ( Almaitser, 2004). 

Pedoman umun gizi seimbang (PUGS) adalah pedoman dasar 

tentang gizi seimbang yang disusun sebagai penuntun pada perilaku 

komsumsi makanan di masyarakat secara baik dan benar. Pedoman 

Umum Gizi Seimbang pada bahan makanan di kelompokkan berdasarkan 

tiga fungsi utama zat gizi yaitu: 

a. Sumber energi atau tenaga, yaitu padi-padian, jagung, dan gandung, 

sagu, umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas; serta hasil 

olahan seperti tepung-tepungan, mi, roti, makaroni, havermout, dan 

bihun. 

b. Sumber protein, yaitu sumber protein hewani, seperti daging, ayam, 

telur, susu, dan keju; serta sumber protein nabati seperti kacang-
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kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang 

merah, serta hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai dan 

oncom. 

c. Sumber zat pengatur sayuran dan buah. Sayuran diutamakan 

berwarna hijau dan kuning jingga, seperti bayam, daun singkong, 

daun katuk, kangkung, dan tomat; serta sayuran kacang-kacangan, 

seperti kacang panjang, buncis, dan kecipir. Buah-buahan diutmakan  

berwarna kuning jingga, kaya serat dan yang berasa asam, seperti 

pepaya, mangga, nanas, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak, dan 

jeruk ( Almatsier, 2004). 

Tubuh memerlukan makanan untuk mempertahankan 

kelangsungan fungsinya. Kebutuhan nutrisi ini diperlukan sepanjang 

kehidupan manusia, namun jumlah nutrisi yang diperlukan tiap orang 

berbeda sesuai dengan karakteristiknya, seperti jenis kelamin, usia, 

aktivitas dan lain-lain. 

Pemenuhan kebutuhan nutrisi bukan hanya sekedar untuk 

menghilangkan rasa lapar, melainkan mempunyai banyak fungsi. Adapun 

fungsi umum dari nutrisi diantaranya adalah sebagai sumber energi, 

memelihara jaringan tubuh, mengganti sel tubuh yang rusak, 

memepertahankan vitalitas tubuh, dan lain-lain. Oleh karena itu dalam 

memenuhi kebutuhan nutrisi perlu diperhatikan zat gizinya. 

Nutrien merupakan zat kimia organik maupun anorganik yang 

ditemukan dalam makanan dan diperlukan agar tubuh dapat berfungsi 
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dengan sebaik-baiknya. Nutrien tersebut diabsorbsi di saluran pencernaan 

kemudian didisribusikan ke sel-sel tubuh. Di dalam sel-sel tubuh, nutrien 

digunakan untuk proses fungsional sel tersebut, sumber energi, dan sistem 

protein. Untuk itu, maka intake nutrisi ke dalam tubuh harus adekuat. 

Artinya, nutrisi yang kita makan harus mengandung nutrien esensial 

tertentu  yang seimbang. Nutrien esensial tersebut meliputi karbohidrat , 

lemak, protein, vitamin, mineral, air (Supartini, 2004). 

2. Konsep Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar  

Pada usia sekolah, anak banyak mengikuti aktifitas fisik maupun 

mental, seperti bermain, belajar, berolahraga. Zat gizi akan membantu 

meningkatkan kesehatan tubuh anak, sehingga sistem pertahanan tubuhnya 

pun baik dan tidak mudah terserang penyakit (Mitayanti, 2010). 

Pada usia sekolah perkembangan pertumbuhan tidak secepat pada 

usia balita, namun masa ini memerlukan perhatian khusus dalam macam 

dan kecukupan gizi. Pengaruh gizi dan kesehatan pada pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia sekolah sangat penting. Sehingga pemberian 

makanan dengan gizi seimbang akan memberikan konstribusi yang baik 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik anak (Sukfiyanty, 2011). 

Anak usia sekolah membutuhkan lebih banyak energi dan zat gizi 

dibanding anak balita. Diperlukan tambahan energi, protein, kalsium, zat 

besi, sebab pertumbuhan sedang pesat dan aktifitas kian bertambah. Untuk 

memenuhi energi dan zat gizi, anak usia sekolah ini membutuhkan makan 

5 kali waktu makan, yaitu makan pagi, makan siang, makan malam, dan 
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dua kali makan selingan. Perlu ditekankan pentingnya sarapan supaya 

dapat berpikir dengan baik (Mitayanti dan wiwi sartika, 2010). 

Parameter yang paling mudah untuk melihat asupan kalori cukup 

adalah dengan memantau berat badan anak. Bila berat badan anak 

menurun dan tidak sesuai dengan perkembangan umurnya berarti asupan 

gizinya berkurang dan perlu diwaspadai untuk mempertimbangkan taraf 

perkembangan anak (Mitayanti, 2010). 

Akibat kekurangan gizi pada proses tubuh bergantung pada zat-zat 

gizi apa yang kurang. Kekurangan gizi secara umum (makanan kurang 

dalam kualitas dan kuantitas ) menyebabkan gangguan pada proses –

proses: 

a. Pertumbuhan  

Anak-anak tidak tumbuh menurut potensialnya. Protein digunakan 

sebagai zat pembakar, sehingga otot-otot menjadi lembek dan rambut 

mudah rontok.  

b. Produksi tenaga  

Kekurangan energi berasal dari makanan, menyebabkan seorang 

kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja dan melakukan aktivitas. 

Orang menjadi malas, merasa lemah, dan produktifitas kerja menurun. 

c. Pertahanan tubuh  

Daya tahan terhadap tekanan atau stress menurun. Sistem imunitas 

dan antibodi berkurang, sehingga orang mudah terserang infeksi 
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seperti pilek, batuk, dan diare. Pada anak-anak hal ini dapat membawa 

kematian. 

d. Struktur dan fungsi otak  

Kurang gizi pada usia muda dapat berpengaruh pada perkembangan 

mental, dengan demikian kemampuan berfikir. Otak mencapai bentuk 

maksimal pada usia dua tahu. Kekurangan gizi dapat berakibat 

terganggunya fungsi otak secara permanen. 

e. Perilaku 

Bagi anak-anak maupun orang dewasa yang kurang gizi menunjukkan 

perilaku tidak tenang. Mereka mudah tersinggung, cengeng, dan 

apatis. 

Dari keterangan diatas tampak bahwa gizi yang baik merupakan 

modal bagi pengembangan sumber daya manusia (Almatsir, 2009). 

Kecukupan gizi rata-rata perorang dalam sehari untuk anak 

yaitu untuk umur 4-12 tahun, yaitu antara 1550 kalori sampai 2050 

kalori dan antara 37-54 g protein (widya karya nasional pangan gizi 

V,1998 dalam Supariasa, 2002). 
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Tabel 2.1 

Angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan (per orang perhari) 

Zat Gizi Umur 7-9 thn Umur  10-12 thn 

 L P 

Energi  

Protein  

Lemak 

Karbohidrat  

Serat  

Air  

Vitamin A 

Vitamin D 

Vitamin E  

Vitamin K 

Vitamin B1 

Vitamin B2 

Vitamin B3 

Vitamin B5  

Vitamin B6 

Vitamin B9 

Vitamin B12 

Biotin  

Kolin  

Vitamin C 

1850 kkal 

48 g 

72 g 

254 g 

26 g 

1900 ml 

500 mcg 

15 mcg 

7 mg 

25 mcg 

0.9 mg 

1,1mg 

10 mg 

3,0 mg 

1,0 mg 

300 mcg 

1,2 mcg 

12 mcg 

375 mg 

45 mg 

2100 kkal 

56 g 

70 g 

289 g 

30 g 

1800 ml 

600 mcg 

15 mcg 

11 mg 

35 mcg 

1,1 mg 

1,3 mg 

12 mg 

4,0 mg 

1,3 mg 

400 mcg 

1,8 mg 

20 mcg 

375mg 

50 mg 

2000 kkal 

60 g 

67 g 

275 g 

28 g 

1800 ml 

600 mcg  

15 mcg 

11 mg 

35 mcg  

1,0 mg 

1,2 mg 

11 mg 

4,0 mg  

1,2 mg 

400 mcg 

1,8 mg 

20  mcg 

375 mg 

50 mg 

 Sumber : AKG 2013 

3. Penilaian status gizi 

Salah  satu  cara  untuk  melihat  status  gizi  seseorang  adalah  

dengan  melihat indikator  antropometri  yang  meliputi  beberapa  

parameter. Parameter disini adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, 
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seperti umur, berat badan, tinggi atau panjang tubuh, lingkar lengan atas, 

lingkar kepala,lingkar dada, linkar pinggang, tebal lemak dibawah kulit. 

Ukuran antropometri gizi dapat diketahui  untuk mengetahui  status gizi 

masa lampau dan status gizi saat ini. Pertumbuhan linier dapat 

dapatmenunjukkan status gizi dimasa lampau, yaitu dengan menggunakan 

indeks  TB atau PB, LIDA, LIKA, sedangkan pertumbuhan massa 

jaringan dapat menunjukkan status gizi saat ini diketahui dengan 

menggunakan indeks BB, LILA, dan TLBK (Proverawati Dan 

Kusumawati, 2011). 

Antropometri  biasanya  digunakan  secara  luas  untuk  penilaian  

status  gizi diantaranya  untuk  pertumbuhan  anak.  Pengukuran  

antropometri  dipilih  di  antara metode penilaian status gizi lainnya 

seperti penilaian biokimia, klinis dan fungsional karena  pengukuran  

antropometri  lebih  murah,  mudah  dan  tidak  membutuhkan fasilitas  

yang  sulit  didapat  serta  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi 

malnutrisi zat gizi ringan, sedang dan parah (Wahyuniar, 2004). 

a. Berat badan menurut umur (BB/U) 

Berat badan menggambarkan jumlah dari protein, lemak, air 

dan mineral dan tulang.  Anak usia sekolah membutuhkan lebih 

banyak energi dan zat gizi dibanding anak balita. Pada usia sekolah 

anak banyak mengikuti aktifitas mental,seperti bermain, belajar, 

berolahraga. Zat gizi akan membantu meningkatkan kesehatan tubuh 
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anak, sehingga sistem pertahanan tubuhnya pun baik dan tidak mudah 

terserang penyakit (Nurasni, 2011). 

Berat badan dapat memberikan gambaran tentang massa tubuh 

otot dan lemak, karena massa tubuh sangat sensitif terhadapa 

perubahan keadaan yang mendadak, misalnya terserang 

penyakit/infeksi, menurunnya nafsu makan, menurunnya jumlah 

makanan yang dikomsumsi, dan oleh karena adanya bencana alam 

atau keadaan darurat lainnya. Berat badan dapat digunakan untuk 

mengetahui kecepatan pertumbuhan. Dalam keadaan normal, berat 

badan akan berkembang mengikuti pertambahan umur, sedangkan 

dalam keadaan abnormal, terdapat dua kemungkinan dalam 

perkembangan berat badan yaitu dapat berkembang lebih cepat atau 

berkembang lebih lambat. Berat badan diukur menggunakan 

timbangan, seperti dacin, salter, timbangan injak, timbangan detecto, 

seca (Proverawati Dan Kusumawati, 2011 ). 

Berdasarkan karakteristik berat badan ini, maka indeks berat 

badan menurut umur digunakan sebagai salah satu cara pengukuran 

status gizi. Mengingat karakteristik berat badan yang labil, maka 

indeks berat badan lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini 

(Supriasa, 2002) 

b. Tinggi badan menurut umur (TB/U) 

Pengukuran tinggi badan dapat menggambarkan keadaan 

pertumbuhan skeletal. Dalam keadaan normal , pertumbuhan tinggi 
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badan akan beriringan bersama dengan pertambahan umur. 

Pertumbuhan tinggi badan relatif kurang sensitif terhadap masalah 

defesiensi zat gizi. 

Istilah tinggi badan digunakan ketika mengukur tinggi badan 

anak diatas dua tahun, sedangkan istilah panjang badan ketika 

mengukur tinggi badan anak di bawah usia 2 tahun. Pada lansia yang 

tidak dapat berdiri dan bungkuk diukur panjang lengannya yang 

merupakan proxy dari tinggi badan.  Adapun alat yang digunakan 

untuk mengukur panjang badan adalah infantometer (Proverawati Dan 

Kusumawati, 2011 ). 

c. Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)   

Berat badan memiliki hubungan yang linier dengan tinggi badan. 

Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah 

dengan pertumbuhan berat badan dengan kecepatan tertentu. Indeks 

BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat 

ini (Supariasa, 2002).   

Keuntungan  indeks  ini  adalah  tidak  memerlukan  data  umur;  

dapat membedakan proporsi badan (gemuk, normal dan kurus). 

Kelemahan indeks ini adalah tidak dapat memberikan gambaran 

apakah anak tersebut pendek, cukup tinggi badan atau kelebihan tinggi 

badan menurut umurnya, karena faktor umur tidak dipertimbangkan; 

dala praktek sering mengalami kesulitan dalam melakukan 

pengukuran panjang/tinggi badan pada kelompok balita; 
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membutuhkan dua mcam alat  ukur;  pengukuran  relatif  lebih  lama;  

membutuhkan  dua  orang  untuk melakukannya;  sering  terjadi  

kesalahan  dalam  pembacaan  hasil  pengukuran, terutama bila 

dilakukan oleh kelompok non–profesional (Supariasa, 2002).  

Dari berbagai jenis indeks tersebut, untuk menginterpretasikan 

dibutuhkan ambang batas, penentuan ambang batas diperlukan 

kesepakatan para ahli gizi. Ambang  batas  dapat  disajikan  kedalam  

3  cara  yaitu  persen  terhadap median, persentil, dan standar deviasi 

unit 

1. Persent terhadap median 

Median adalah nilai tengah dari suatu populasi dalam 

antropometri median sama dengan persentil 50. Nilai median ini 

dinyatakan 100% (untuk standar). 

Rumus persen tehadap median : 

 ` Nilai individu subjek    

% median =       ×  100 % 
   Nilaimedian baku rujukan 
2. Persentil 

Para  pakar  merasa  kurang  puas  dengan  menggunakan  

persen  terhadap median, akhirnya memilih cara persentil. 

Persentil 50 sama dengan median atau nilai  tengah  dari  jumlah  

populasi  berada  diatasnya  dan  setengahnya  berada dibawahnya 

(Supriasa, 2002).   
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National Center for Health Statistics (NCHS) 

merekomendasikan persentil ke–5 sebagai batas gizi baik dan 

kurang, serta persentil 95 sebagai batas gizi lebih dan gizi baik. 

3. Standar deviasi Unit (SD) 

Standar  deviasi  unit  disebut  juga  Z–skor.    WHO  

menyarankan menggunakan  cara  ini  untuk  meneliti  dan  untuk  

memantau  pertumbuhan (Supariasa, 2002). 

Rumus perhitungan Z–skor adalah : 

    Nilai individu subjek – nilai median baku rujukan 
Z skor = 
        Nilai simpang baku rujukan 
 

B. Tinjauan Tentang Sari Kurma  

a. Buah kurma  

Buah kurma (phoenix dactilyfera) berasal dari tanaman sejenis 

palem yang tumbuh di gurung pasir. Meskipun tidak tumbuh baik di 

Indonesia. Buah ini banyak diperjual belikan diapasar terutama pada saat 

bulan puasa. Di indonesia dengan mayoritas islam, pada bulan tersebut 

permintaan terhadap buah kurma meningkat sangat tajam. Hal ini 

berhubungan dengan anjuran sunnah berbuka puasa yang didahului 

dengan makan beberapa butir kurma (Hardiansyah, 2011) 

Buah kurma dimasyarakat dikenal dan dipercaya mempunyai 

khasiat diantaranya untuk mengatasi kurang darah, meningkatkan 

stamina, meningkatkan kesuburan, penyembuhan penyakit, dan aneka 

manfaat lainnya. Analisis terhadap kandungan buah kurma menunjukkan 
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komposisi zat gizi yang lengkap dan seimbang. Kurma banyak 

mengandung karbohidrat, beberapa mineral terutama potasium dan zat 

besi, serat, makanan, serta vitamin lainnya (Hardiansyah, 2011) 

Kurma mengandung 666 mg kalium per 100 gram berat kering. 

Fosfor (P) adalah mineral yang berperan penting dalam struktur dan 

fungsi tubuh, setelah kalsium. Sebanyak 80% fosfor tubuh kita berada 

dalam tulang dan gigi, yakni dalam bentuk kalsium fosfat. Fosfor 

memiliki peranan penting dalam mempertahankan kalsium, tulang, dan 

gigi, serta membantu mempertahankan pH dalam darah agar sedikit 

basah. Komponen penting DNA adalah bagian dari semua membran sel, 

terutama dalam jaringan otak. Fosfor berguna untuk membangun aktifitas 

kelenjar dan mengembalikan fungsi kelenjar tubuh. Fosfor juga berperan 

penting sebagai nutrisi otak sehingga bila dikomsumsi secara teratur 

dalam jangka panjang akan dapat mencerdaskan otak. Gejala kekurangan 

fosfor kelemahan otot, kehilangan nafsu makan, sakit tulang, kelainan 

sistem saraf seperti kesemutan, mengantuk penurunan reflek, dan 

kelelahan otak (Satuhu, 2010) 

Tabel 2.2 

Nilai kalori kurma dan buah-buahan lain 

Nilai kalori kurma dan buah-buahan lain 

Aprikot  

Pisang  

Jeruk  

Kurma  

520 kalori/ kg 

970 kalori / kg 

480 kalori / kg 

3000 kalori/ kg 

Sumber : Rosita 2009 
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b. Proses pengolahan Sari kurma  

Pengolahan buah kurma menjadi minuman siap saji sudah banyak 

di pasaran. Pembuatan minuman instan berbahan dasar kurma dalam 

bentuk serbuk ini diharapkan dapat meningkatkan umur simpan buah 

kurma dan meningkatkan kepraktisan dalam penggunaannya. proses 

pembuatan minuman instan kurma dengan menggunakan alat pengering 

semprot (spray dryer), mengkaji karakteristik dari minuman instan kurma 

dan penerimaan konsumen terhadap minuman yang dihasilkan. 

Pembuatan instan kurma melalui beberapa tahap produksi. Pada tahap 

persiapan dilakukan sortasi dan pemisahan biji kurma. Proses blanching 

dilakukan untuk inaktifasi enzim dan mikroorganisme yang terkandung 

dalam buah kurma. Proses ekstraksi sari kurma dilakukan dengan cara 

menghancurkan buah kurma menggunakan blender, dengan penambahan 

air panas untuk mempermudah proses ekstraksi sari kurma. Rasio antara 

buah kurma dan air yang digunakan adalah 2:3. Selanjutnya dilakukan 

penyaringan untuk memisahkan sari buah kurma dengan ampas kurma. 

Pada pembuatan minuman instan kurma ditambahkan bahan pengisi yaitu 

dekstrin dan maltodekstrin. Formulasi produk dilakukan dengan 

menambahkan bahan pemanis yaitu sukrosa bubuk ( Bahtiar, 2011). 

Buah kurma yang digunakan merupakan buah kurma kering 

dengan karbohidrat sebagai komponen utama dengan komposisi sebesar 

94.31% adalah gula-gula sederhana serta komponen-komponen nutrisi 

lainnya, protein 2.39%, lemak kasar 3.93% dan serat kasar 6.47%). 
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Pembuatan minuman instan kurma dilakukan dengan menggunakan alat 

pengering semprot dengan kondisi suhu inlet sebesar 180oC dan suhu 

outlet sebesar 90oC. Pemilihan jenis bahan pengisi dilihat dari 

penampakan atau tekstur produk, viskositas dan kelarutan produk di 

dalam air. Maltodekstrin dengan konsentrasi 60% menghasilkan produk 

dengan tingkat kelarutan yang tinggi (97.49%) dan viskositas yang 

rendah (18.49 cP). Sukrosa bubuk ditambahkan untuk meningkatkan 

derajat kemanisan. Sukrosa sebanyak 50% merupakan konsentrasi gula 

yang paling sesuai dengan penerimaan konsumen. Produk terbaik dan 

yang paling disukai konsumen yaitu minuman instan kurma yang 

menggunakan bahan pengisi maltodekstrin dengan tingkat konsentrasi 

60%. Produk ini memiliki rendemen yang tinggi (37.84%) dan kadar air 

yang rendah (0.86 %) (Bahtiar, 2011). 

c. Kandungan Zat Gizi Sari Kurma 

Tabel 2.3 

Tabel kandungan nutrisi per 330 g Sari Kurma SAHARA 

Parameter Kadar 

Air 

Total protein 

Total lemak 

Total karbohidrat 

Energi  

Kalium  

Kalsium  

16,5 % 

0,6 % 

0,22% 

81,9 % 

332 kal/100 g 

778,8 mg/100 g 

31,5 mg/100 g 
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Tabel 2.4 

Tabel Kandungan nutrisi per 100 g buah kurma  

Unsur  Kadar  
Glukosa  
Fruktosa  
Protein  
Lemak 

38,5 gms 
35,5 gms 
2,35 gms 
0,43 gms 

Vitamin    

Vitamin A 
Vitamin B1 
Vitamin B2 
Biotin 
Asam folat 
Niacin  
VitaminC 

90 IU 
93 mg 
144 mg 
4,4 µg 
5,4 µg 
2 mg 
6,1 mg 

Mineral   

Kalsium  
Zat besi 
Magnesium 
Kalium 
Natrium 
Posfor 
Klorida 
Sulfur 
Mangan 
Copper 
Zinc 
Cobalt 

52 mg 
1,2 mg 
50 mg 
667 mg 
13 mg 
60 mg 
271 mg 
14,7 mg 
4,9 mg 
2,4 mg 
1,2 mg 
1,9 mg 

  
 Kandungan glukosa sari kurma dianalisis untuk mengandung kajian 

prefensi  konsumen. Glukosa merupakan senyawa dalam pangan yang 

dapat memberikan kesan rasa manis, sehingga sari kurma dapat digunakan 

sebagai sari untuk disajikan dengan minuman (teh,susu) atau sebagai selai 

yang di oleskan pada roti. Sari kurma mengandung glukosa sebesar 67.97 

g/100 g atau sekitar 68% sari kurma berupa glukosa. Kandungan glokosa 

yang tinggi pada sari kurma tersebut setara dengan kebanyakan glokosa 

pada sari sekitar 60-80%. Sehingga sari kurma dapat berfungsi sebagai 
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pengganti sari atau pelengkap (komplemen) dalam penyajian makanan 

(Hardiansyah, 2011). 

Sari kurma dikaji kemungkinan efeknya terhadap perubahan status 

gizi, Untuk itu diperlukan beberapa data terutama kandungan energi dan 

zat gizi lainnya  

a. Karbohidrat  

Kadar karbohidrat tersedia pada sari kurma yang cukup 

tinggi (81.9%) dan kandungan serat yang rendah (0.9-1.6%). 

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H dan 

O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat melimpah dan 

merupakan nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia 

(Hardiansyah, 2011). 

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. Orang-orang yang membatasi 

pemasukan kalori, akan membakar terlalu banyak asam amino ( unit 

pembangun molekul protein ) bersama dengan lemak akan dibakar 

untuk menghasilkan energi. Akibatnya orang tersebut akan 

mengalami kehilangan banyak asam amino yang berfungsi 

membangun jaringan tubuh akan tetapi bila kebutuhan tenaga bisa 

dicukupi oleh karbohidrat, maka tubuh akan mengoksidasinya tanpa 



27 

 

harus mempergunakan protein yang sebenarnya mempunyai fungsi 

yang lebih penting sebagai zat pembangun. Dengan demikian akan 

menyelamatkan asam amino untuk fungsinya yang lain dari pada 

sekedar penghasil energi (Suhardjo, 2009).   

b. Protein  

Kandungan  total  protein  pada  buah  kurma  mencapai  

angka  1.4-1.7g/100g  daging kurma  (berat  basah). Treonin,  Lisin  

dan  Isoleusin  adalah  asam  amino  esensial (tidak  dapat  

disintensis  oleh  tubuh)  yang  ditemukan  pada  buah  kurma.    

Kandungan Isoleusin  dan  Lisin  mencapai  ratusan  kali  lebih  

banyak  pada  buah  kurma dibandingkan  dengan  kandungannya  

pada  apel  untuk  setiap  gram  buahnya.  

Protein dibutuhkan untuk pembentukan hormon yang 

berfungsi mengontrol berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, 

perkembangan seks, dan proses metabolisme. Selain berfungsi 

sebagai sumber zat pembangun, protein juga merupakan sumber 

energi (Rauf, 2007). 

c. Lemak  

Lemak adalah makanan sumber energi yang paling besar, 

setiap gram lemak menyediakan 9 kalori, kalori yang dihasilkan oleh 

lemak lebih besar dari karbohidrat dan protein kalori itu merupakan 

bahan bakar bagi tubuh untuk beraktifitas. Lemak juga membantu 

tubuh menggunakan vitamin, dimana vitamin dalam tubuh harus 
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digunakan dengan baik agar tubuh sehat. Lemak merupakan salah 

satu zat yang membantu untuk menggunakan vitamin A, D, E, dan 

K, dimana Vitamin-Vitamin ini larut dalam lemak dan lemak pun 

membantu usus untuk menyerap zat-zat penting dari vitamin 

tersebut( Graha, 2010). 

 Fungsi lain lemak yaitu pembangun sel tubuh, dengan 

bantuan lemak, sel-sel dalam tubuh dapat terbangun dengan baik, 

selain itu pula lemak merupakan penyusun sel-sel dengan 

menyelimuti setiap sel sehingga sel-sel itu bekerja dengan baik 

(Graha, 2010).  

d. Vitamin 

Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks  yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh kita yang  berfungsi  untuk  mambantu  

pengaturan  atau  proses  kegiatan  tubuh.  Tanpa  vitamin manusia,  

hewan  dan  makhluk  hidup  lainnya  tidak  akan  dapat  melakukan  

aktifitas  hidup. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan 

memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. 

e. Mineral 

Mineral merupakan kebutuhan tubuh  manusia yang 

mempunyai peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, 

seperti untuk pengaturan kerja enzim-enzim, pemeliharaan 

keseimbangan asam-basa, membantu pembentukan ikatan yang 
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memerlukan mineral seperti pembentukan haemoglobin (Almatsier, 

2004). 

Mineral dapat diklasifikasikan menurut jumlah yang 

dibutuhkan tubuh. Mineral utama (mayor) adalah  mineral  yang  kita  

perlukan  lebih  dari  100  mg  sehari, sedangkan mineral minor 

(trace elements) adalah yang kita perlukan kurang dari 100 mg 

sehari.  Kalsium,  tembaga,  fosfor,  kalium,  natrium  dan  klorida  

adalah  contoh  mineral utama,  sedangkan  kromium,  magnesium,  

yodium,  besi,  flor,  mangan,  selenium  dan  zinc adalah  contoh  

mineral  minor.   

Kandungan kalium dalam kurma yang paling banyak di antara 

buah-buahan. Kalium adalah mineral penting yang diperlukan tubuh 

untuk kontraksi otot, menjaga kesehatan sistem saraf dan membantu 

metabolisme tubuh (Rosita, 2009). 

Berbagai zat–zat yang terkandung dalam sari kurma diperlukan 

oleh tubuh agar tubuh dapat tumbuh dan berfungsi secara normal. 

Berbagai proses biologis tubuh memerlukan sumber energi agar 

dapat bekerja dengan baik, seperti pertumbuhan, proses pencernaan, 

perkembangan mental dan ketahanan tubuh terhadap infeksi (Jannah, 

2010).  

d. Pengaruh sari kurma terhadap peningkatan berat badan  

Kurma dapat meningkatkan berat badan karena memiliki 

kandungan energi yang tinggi Selain itu Kandungan mikronutrien dalam 
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sari kurma menolong tubuh untuk pertumbuhan tulang yang kuat, otot 

untuk bekerja secara harmonis, dan pertumbuhan serta perbaikan sel 

sehingga dapat merangsang pertumbuhan badan (Ruthy, 2012).  

Manfaat lain Sari kurma dapat merangsang peningkatan nafsu 

makan, bila nafsu makan baik maka proses makan guna memenuhi 

kebutuhan gizi tubuh terutama keseimbangan energi akan berjalan 

maksimal sejalan dengan peningkatan nafsu makan tentu akan menambah 

berat badan (Rostita, 2009). 

Karbohidrat yang terkandung dalam sari kurma cukup tinggi, 

karbohidrat merupakan salah satu Makronutrien yang berfungsi sebagai 

sumber energi utama bagi tubuh dan tidak hanya bertugas untuk 

membantu kinerja otot, tetapi juga membantu perbaikan dan pertumbuhan 

otot, sehingga nutrisi ini menjadi salah satu nutrisi kunci dalam 

menambah berat badan dan massa otot (Hardiansyah, 2011). 

Penambahan berat badan seseorang pada masa pertumbuhan 

disebabkan oleh terbentuknya jaringan-jaringan baru, seperti dinding dan 

protoplasma sel, membran-membran, massa otot, darah dan lainnya. 

Dalam sari kurma mengandung Protein, air, dan mineral-mineral dalam 

jumlah cukup diperlukan untuk pertumbuhan. Sehingga apabila protein 

yang kita makan tidak cukup, pertumbuhan badan pun akan terganggu 

(Sumardjo, 2006). 

 Sari kurma Kurma mengandung kadar glukosa yang tinggi  yang 

sangat baik dijadikan sebagai sumber energi tubuh sehingga apabila anak 
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memperoleh energi sesuai kebutuhannya maka anak akan memiliki berat 

badan yang ideal (Aryani, 2009).     

e. Konsep kurma menurut al-Qur’an 

Salah satu ayat dalam al-Qur’an tentang kurma yang menjadi 

bahan kajian penting paling diminati kalangan ilmuan muslim adalah 

firman Allah swt dalam surah maryam (19) ayat 25 yang berbunyi 

sebagai berikut : 

ü“Ìh“ èδ uρ Å7 ø‹ s9 Î) Æí õ‹Åg¿2 Ï' s#÷‚ ¨Ζ9 $# ñÝÉ)≈ |¡ è@ Å7 ø‹n=tæ $ Y7sÛâ‘ $ wŠÏΖy_ ∩⊄∈∪    

Terjemahan : “Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu kearahmu, 

niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang 

matang untukmu.” 

 

 Orang yang mendalami ayat-ayat al-Qur’an akan menyadari 

bahwa Allah sudah menerangkan segala penjelasan didalam kitab al-

Quran dan menunjukkan kepada manusia bahwa terdapat banyak manfaat 

di dalam buah kurma bagi tubuh manusia. al-Qur’an menyebutkan 

sejumlah buah-buahan yang ilmu pengetahuan modern ditegaskan 

memiliki khasiat untuk mencegah beberapa penyakit. Buah-buahan yang 

memberikan manfaat bagi tubuh manusia dalam berbagai cara, juga enak 

rasanya. Di dalam ayat al-Qur’an, Allah menyuruh manusia supaya 

memperhatikan kebenarannya dan keindahan disertai seruan agar 

merenungkan ciptaan-ciptaan-NYA yang amat menakjubkan.  

(Jabir, 2009) 
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Sebagaimana dalam penjelasan diatas, maka dalam firman-Nya al-Qur’an 

Surah AL-An’am (6) ayat 99 berbunyi : 

uθ èδ uρ  ü“ Ï%©!$#  tΑt“Ρr&  z ÏΒ  Ï !$yϑ¡¡9 $#  [ !$ tΒ  $oΨô_ t� ÷zr' sù  ÏµÎ/  |N$t7 tΡ  Èe≅ ä. 

& óx«  $ oΨô_ t� ÷zr' sù  çµ ÷ΨÏΒ  # Z�ÅØyz  ßl Ì� øƒ�Υ  çµ ÷ΨÏΒ  $ {6 ym  $ Y6 Å2#u�tI•Β  z ÏΒ uρ 

È≅÷‚ ¨Ζ9 $#   ÏΒ  $ yγ Ïè ù=sÛ  ×β#uθ ÷ΖÏ%  ×π uŠÏΡ#yŠ  ;M≈ ¨Ψy_ uρ  ô ÏiΒ  5>$ oΨôãr&  tβθ çG÷ƒ ¨“9 $#uρ 

tβ$ ¨Β”�9 $#uρ  $ Yγ Î6oK ô± ãΒ  u�ö� xîuρ  >µ Î7≈t±tF ãΒ  3  (# ÿρã�ÝàΡ$#  4’n<Î)  ÿÍνÌ� yϑrO  !#sŒ Î)  t� yϑøOr& 

ÿÏµÏè ÷Ζtƒ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû öΝä3Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∪ 

Terjemahan : “ Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lau kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, 

maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman 

yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang 

menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang korma 

mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun 

anggur , dan kami keluarkan pula (zaitun dan delima yang 

serupa dan yang tidak serupa, perhatikanlah buahnya 

diwaktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah 

kematangannya sesungguhnya pada yang demikian itu ada 

tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang 

beriman.” 

 

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan : "…Dan dari 

mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai…" Kata  ٌقنِْوَان 

adalah jamak dari kata  ٌقنِْو yang berarti tandan kurma, sedangkan kata  ٌدَانيَِة 

yaitu yang menjulai maksudnya adalah mudah dijangkau oleh orang yang 

memetiknya. Dalam ayat tersebut Allah memuji kedua jenis buah yaitu 
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kurma dan anggur yang merupakan buah yang paling berharga bagi 

penduduk Hijaz, bahkan mungkin merupakan dua jenis buah terbaik di 

dunia."( Tafsir Ibnu Katsir, tahqiq oleh Hani al-Haj III/221, cet. Al-

Maktabah at-Taufiqiyah, Mesir ) 

Sebagaimana juga disebutkan dalam al-Qur’an dalam surah Al-

Mu’minun (23) ayat 19 sebagai berikut: 

$ tΡù' t±Σr' sù / ä3s9 Ïµ Î/ ;M≈ ¨Ζy_ ÏiΒ 9≅ŠÏƒ̄Υ 5=≈uΖôãr& uρ ö/ ä3©9 $ pκ�Ïù  

çµÏ.≡ uθ sù ×οu�� ÏV x. $ pκ÷]ÏΒ uρ tβθ è=ä.ù' s? ∩⊇∪    

Terjemahan  : "Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu 

kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun 

itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan 

sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan." 

 

"Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun 

kurma dan anggur." Yaitu, Allah keluarkan bagi kalian melalui apa yang 

Allah turunkan dari langit, aneka macam kebun dan taman. (Tafsir Ibnu 

Katsir, tahqiq oleh Hani al-Haj V/345, cet. Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 

Mesir.) 

Kurma yang disebut dalam ayat ini hanya 3 dari 26 penyebutan 

lain dalam kitab suci Al-Qur’an. Kalangan medis dan ahli agama sepakat, 

penyebutan sampai 26 kali kata “kurma” dalam Al-Qur’an menunjukkan 

peran penting kurma. Itu sebabnya, penelitian tentang khasiat kurma, 

keajaiban kurma dan seluk beluk kurma tak pernah berhenti dilakukan. 
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Kerja keras studi tentang kurma berhasil menguak kisah-kisah menarik, 

beragam manfaat tak terduga ( Rosita, 2009). 

Dimulai dari kisah penciptaan kurma. Legenda arab menyebutkan 

bahwa setelah menciptakan manusia pertama Nabi Adam as.,Allah Swt, 

menggunakan sisa-sisa bahan yang digunakan adam sebagai bahan untuk 

membuat pohon kurma. Buah kurma adalah sajian bagi adam disurga 

nutrisi pertama untuk manusia pertama. Jadi berbeda dengan tanaman 

dan isi alam semesta lainnya, kurma adalah satu-satunya ciptaan Allah 

yang asalnya sama dengan manusia, itu sebabnya masyarakat arab juga 

percaya, kurma adalah nakhla, yang berarti pohon kehidupan. Sebutan itu 

memang tidak berlebihan karena seluruh bagian tanaman kurma 

bermanfaat.  

Buah kurma adalah makanan kaya nutrisi, pucuknya bisa dimakan, 

dikeringkan atau digiling menjadi tepung. Nira atau getahnya bisa dibuat 

minuman, sabutannya ditenun, biji kurma diolah menjadi pakan keledai 

dan onta. Belum lagi pemanfaatan kurma untuk beragam obat. Sampai 

saat ini seluruh bagian dari pohon kurma sudah dimanfaatkan untuk 800 

kegunaan. Luar biasa tidak diragukan lagi, kurma adalah satu-satunya 

tanaman yang pemanfaatannya bisa sebanyak dan sehebat itu (Rosita, 

2009). 

Sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu: 

  كَانَ  رَسُولُ  xَِّ  صَلَّى  اللهُ  عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ  لاَ  يغَْدوُ  يَوْمَ  الفِطْرِ  حَتَّى يَأكُْلَ   تمََرَاتٍ   
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Artinya : “bahwa rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidaklah 

keluar di waktu pagi “ idul fitri sampailah beliau terlebih 

dahulu memakan beberapa tamr ( kurma kering ),’’ 
( Shahih Al- Bukharih, no 953 dalam Numair, 2013). 

Dalam hadits tersebut menggambarkan bahwa kurma 

memang merupakan salah satu makanan yang baik untuk kesehatan 

tubuh dilihat dari sejak zaman Rasulullah yang menjadikan kurma 

sebagai sarapan pagi dan juga menganjurkan saat berbuka puasa. 

Setelah dipelajari dari segi medis dan kesehatan hadits tersebut 

mengisyaratkan bahwa kurma jika dimakan pada saat berbuka 

puasa, ketika perut dalam kedaan kosong akan melenyapkan rasa 

lapar dan mengembalikan kesegaran tubuh dengan cepat. itu pula 

sebabnya ilmu nutrisi mengatakan kurma sebagai makanan yang 

mudah dikomsumsi, penahan lapar dan menjaga stamina ( Rosita. 

2009). 

C. Kerangka Konseptual 

1. Variabel Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dalam penelitian ini terdapat dua variable, yaitu: 

b) Variable independent (bebas) : Komsumsi Sari Kurma 

c) Variable dependent (terikat) : Status Gizi (BB/U) Anak 

d) Variable perancuh : Kebiasaan makan (komsumsi makanan), Daya 

beli keluarga, Pemeliharaan kesehatan. 
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2. Kerangka Teori  

   Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemberian sari kurma  

Merangsang nafsu makan Mengandung karbohidrat yang 
tinggi serta dilengkapi zat-zat gizi 
yang baik untuk tubuh. 

Komsumsi makanan 

Sebagai sumber energi (bahan bakar 
tubuh) 

Meningkatkan kontraksi otot dan 
membantu dalam proses fisiologis 
tubuh 

Perubahan status gizi  
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3. Kerangka kerja 

Gambar 2.2 
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Timbang berat badan 
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Pengumpulan data 

Analisis data dengan uji statistik t paired 

Penyajian hasil 

Pengukuran status gizi anak (BB/U) 
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4. Kerangka Konseptual Penelitian 

Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Variabel yang diteliti    :    

Variabel yang tidak diteliti  :  
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PENYAKIT 

GENETIK 



39 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Desain penelitian   

  Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian Exprimental Design 

dengan menggunakan rencana pretest-posttest yang  bertujuan  untuk  

mengetahui  suatu  gejala  atau pengaruh yang timbul sebagai akibat dari 

adanya perlakuan tertentu. Ciri khusus dari penelitian eksperimen adalah 

adanya percobaan atau trial.  Percobaan itu berupa perlakuan atau intervensi 

terhadap suatu variabel. Dari perlakuan tersebut diharapkan terjadi perubahan 

atau pengaruh terhadap  variabel yang  lain (Notoatmodjo, 2005).   

    Dalam penelitian anak dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok 1 

sebagai kelompok perlakuan diberi 1 botol kurma sedangkan kelompok ke 2 

yaitu kelompok kontrol tidak diberi sari kurma. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) anak 

di Madrasah Ibtidiyah Nurul Muttaqin Bole Kabupaten Sinjai. 

B. Tempat dan waktu penelitian   

  Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidiyah Nurul Muttaqin Bole 

Kabupaten Sinjai mulai tanggal 22 Mei sampai dengan 12 Juni 2014. 

C. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut 

masalah yang diteliti (Nursalam dan Pariani, 2002). Dalam penelitian ini 
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populasinya adalah semua murid madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole 

sebanyak 69 orang dengan jumlah ruangan kelas 6 ruang. 

2.  Sampel 

 Sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi (Nursalam;Pariani, 2002). Sampel 

dalam penelitian ini adalah 10 orang sebagai kelompok perlakuan dan 10 

orang sebagai kelompok kontrol yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian 

dari populasi target dan terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 

2008). 

1. Tercatat sebagai murid MIS Bole 

2. Status gizi di bawah batasan normal 

Gizi Kurang : < –2 SD – > –3 SD  

3. Bersedia untuk berpartisipasi. 

b. Kriteria Esklusi 

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan / mengeluarkan 

subyek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 

2008). 

1) Sedang menderita penyakit dalam 3 bulan terakhir 

2) Menderita Gizi buruk 

3) Tidak hadir saat penelitian  
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4. Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini pemilihan sampel dengan cara Non 

Probability Sampling jenis Purposive Sampling yaitu teknik penetapan 

sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang 

dikehendaki peneliti sehingga sampel tersebut dapat mewakili karateristik 

populasi yang telah dikenal sebelumnya. (Nursalam, 2008). 

D. Pengumpulan data  

1. Instrumen Penelitian.  

Penelitian ini merupakan eksperimental design. Instrumen Dalam 

penelitian ini adalah data responden meliputi nama anak, umur dan berat 

badan anak sebelum dan sesudah diberi sari kurma. Untuk mengukur berat 

badan anak menggunakan alat penimbang berat badan yaitu one-med 

digital. Sari kurma yang diberikan adalah sari kurma sahara. 

2. Prosedur pengumpulan data 

a. Persiapan  

Mengurus surat izin penelitian ke Kepala sekolah Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole. Dan Mengurus surat persetujuan 

kepada orang tua siswa yang bersedia menjadi responden 

b. Pelaksanaan Pengumpulan Data.  

1. Mengidentifikasi data sekunder dan identifikasi anak. Untuk 

memperoleh data tersebut peneliti bekerjasama dengan kepala 

sekolah untuk mendapatkan data siswa.  
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2. Screening sampel  untuk  memperoleh  sampel  sesuai kriteria  

inklusi.  

3. Menimbang berat badan anak sebelum diberikan sari kurma. 

4. Menentukan status gizi anak dengan indeks BB/U sebelum diberi  

Sari kurma. 

5. Pada tahap intervensi pemberian sari kurma sahara sebanyak 1 botol 

perorang yang mengandung total karbohidrat (81.9%), total protein 

(0.6%), total lemak (0,22%), energi (332 kal/100g)  dilakukan di 

sekolah madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole dengan dosis 1 

sendok makan mengandung total energi 29 kal, pada waktu pagi dan 

siang diberikan langsung oleh peneliti namun pada saat libur 

diberikan oleh orang tua anak yang telah diberikan penjelasan 

tentang pemberian sari kurma. Dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 

sampai 12 Juni 2014 dengan pengukuran berat badan tiap minggu. 

6. Menentukan status gizi anak dengan indeks BB/U sesudah penelitian 

(sesudah diberikan sari kurma). 

7. Menganalisa status gizi anak dengan  dengan  membandingkan status 

gizi sebelum dan sesudah penelitian serta membandingkan 

perubahan status gizi antara dua kelompok. 
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E. Pengolahan dan analisis data 

Menurut Notoatmodjo, S (2005), analisa data dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

a. Analisa Univariat  

Menganalisa data yang diperoleh dari tiap–tiap variabel dari hasil 

penelitian. Dalam penelitian ini dengan menganalisa variabel dependen 

status gizi (BB/U)  dan  variabel  independen  komsumsi sari kurma 

sehingga dapat diketahui distribusi frekuensi dan persentase dari tiap tabel. 

b. Analisa bivariat 

 Menganalisa  data  yang  dilakukan  terhadap  2  variabel  yang  

diduga berhubungan atau berkorelasi. Dalam penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan antara variabel dependen perubahan status gizi 

(BB/U) dengan  variabel  independen komsumsi sari kurma. Analisa  data 

dilakukan dengan menggunakan computer progam SPSS 16 for windows. 

Uji statistik yang digunakan adalah uji t dependen (Paired Sample). 

Apabila nilai p < dari alpha (0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya ada pengaruh pemberian sari kurma Terhadap status gizi (BB/U) 

anak Di madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole. Dan jika nilai P > 0,05, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh pemberian 

sari kurma Terhadap status gizi (BB/U) anak Di madrasah ibtidaiyah nurul 

muttaqin bole.  
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F. Etika penelitian 

Yurisa (2008) mengatakan dalam bukunya Etika Penelitian Kesehatan, 

bahwasanya komite nasional etika penelitian telah membagi empat etika yang 

harus ada dalam melakukan penelititan kesehatan yaitu : 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (Respect for human dignity) 

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk 

mendapatkan imformasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya 

penelititan serta berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (Autonomy). 

Beberapa tindakan yang terkait prinsip menghormati harkat dan martabat 

manusia adalah peneliti mempersiapkan formolir persetujuan subjek 

(Informed consent). 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (Respect for 

privacy and confidentiality). 

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar dasar individu termasuk 

privasi dan kebebasan individu pada dasarnya penelitian akan 

memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk yang bersifat 

pribadi sedangkan, tidak semua orang menginginkan informasinya 

diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu  memperhatikan hak-

hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh 

menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat 

asal subjek dalam kuisioner dan alat ukur apapun untuk menjaga 

anonimitas dan kerahasiaan identitas subjek. Penelitian dapat 
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menggunakan koding (inisial atau identification) sebagai pengganti 

identitas responden. 

3. Keadilan dan inklusivitas ( respect for justice and inclusiveness) 

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk 

memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-

hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor 

ketetapan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan 

religius subjek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar 

memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. 

Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting 

adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di 

antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan 

sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban 

secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, konstribusi dan 

pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur penelitian, 

peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subyek untuk 

mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun 

sesudah berpartisipasi dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini pemberian sari kurma diberikan pada 

kelompok perlakuan selama proses penelitian berlangsung sedangkan 

pada kelompok kontrol diberikan setelah proses penelitian berlangsung. 

Dalam hal ini agar tidak terjadi intimidasi serta tidak melanggar etika 

penelitian. 
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4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing 

harms and benefits) 

Pelitian melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian 

guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi 

subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi 

(beneficence). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi 

subyek (nonmaleficence). Apabila intervensi penelitian berpotensi 

mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari 

kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, 

maupun, kematian subyek penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian  

1. Gambaran lokasi penelitian 

Lokasi penelitian berada di salah satu Sekolah yaitu Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Di Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai 

Tengah, Desa saohiring, khususnya Dusun bole. Lokasi penelitian ini 

merupakan daerah pegunungan dimana rata-rata penduduk mata 

pencahariannya yaitu bertani. Penelitian ini dilakukan selama 3 minggu 

mulai tanggal 22 Mei sampai tanggal 12 Juni 2014 untuk melihat 

pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) setelah 

intervensi dilakukan. 

2. Karakteristik responden 

Distribusi jenis kelamin anak pada kelompok perlakuan 

berdasarkan tabel 5.1 sebanding yaitu laki-laki sejumlah 5 orang (50%), 

dan perempuan sejumlah 5 orang (50%). Sementara itu distribusi 

frekuensi pada kelompok kontrol sebagian besar anak berjenis kelamin 

laki-laki yaitu sejumlah 7 orang  (70%) dan perempuan sejumlah 3 orang( 

30%). 

Distribusi frekuensi kelompok perlakuan berdasarkan umur 

terdapat 2 anak (20%) yang berumur 7 Thn, 2 anak (20%) berumur 8 Thn, 

4 anak (40%) yang berumur 9 Thn dan 2 anak (20%) berumur 11 Thn. 

Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 3 anak (30%) yang berumur 7 
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Thn,  2 anak (20%) berumur 8 Thn, 1 anak (10%) yang berumur 9 Thn, 1 

anak (10%) berumur 10 Thn serta 3 anak (30%) yang berumur 11 Thn. 

Tabel 5.1 
Distribusi frekuensi variabel kategorik pada  

masing-masing kelompok intervensi 

Variabel Kelompok  perlakuan 
(n=10) 

Kelompok kontrol 
(n=10) 

F % F % 

Jenis kelamin 

 Laki-laki 

 Perempuan 

 
5 
5 

 
50 % 
50 % 

 
7 
3 

 
70% 
30% 

Total  10 100% 10 100% 

Rentang umur 

 7 Thn 

 8 Thn  

 9 Thn 

 10 Thn 

 11 Thn 

 
2 
2 
4 
- 
2 

 
20% 
20% 
40% 
- 
20% 

 
3 
2 
1 
1 
3 

 
30% 
10% 
10% 
10% 
30% 

Total  10 100% 10 100% 
Tingkat pendidikan ibu 

 SD 

 SMP 

 SMA 

 S1 

 
6 
2 
1 
1 

 
60% 
20% 
10% 
10% 

 
6 
2 
2 
- 

 
60% 
20% 
20% 
- 

Total  10 100% 10 100% 

Penghasilan perbulan 

 <1.440.000 

 >1.440.000 

 
7 
3 

 
70% 
20% 

 
8 
2 

 
80% 
20% 

Total  10 100% 10 100% 

 
Distribusi tingkat pendidikan ibu pada kelompok perlakuan yaitu 

terdapat 6 (60%) ibu yang tingkat pendidikannya hanya SD, 2 (20%) ibu 

yang tamatan SMP, 1 (10%) ibu yang tamatan SMA dan hanya 1 (10%) 

ibu yang tingkat pendidikan S1. Sedangkan pada kelompok kontrol yaitu 
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terdapat 6 (60%) ibu yang tingkat pendidikannya SD, 2 (20%) ibu yang 

tamat smp, dan hanya 2 (20%) yang tamat sma. 

Distribusi rata-rata penghasilan orang tua responden berdasarkan 

upah minimun Reguler kabupaten sinjai yaitu pada kelompok perlakuan 

terdapat 7 (70%) orang yang berpenghasilan <1.440.000 dan hanya 3 

(30%) orang yang berpenghasilan >1.440.000 sedangkan pada kelompok 

kontrol terdapat 8 (80%) orang yang berpenghasilan < 1.440.000 dan 

hanya 2 (20%) orang yang berpenghasilan > 1.440.000. 

3. Analisis univariat 

Tabel 5.2 

Distribusi perubahan status gizi pada masing-masing kelompok 

(n =10) 

Variabel Pre test  Post test 

Gizi 

kurang 

Gizi baik Gizi 

kurang  

Gizi baik 

F  % F  % F  % F  % 

Kelompok perlakuan 

Kelompok kontrol 

10 

10 

100% 

100% 

0 

0 

0% 

0% 

5 

9 

50% 

90% 

5 
 
1 
 

50% 
 
10% 

Sumber : Data primer 2014  

Dari tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa perubahan status gizi 

pada kelompok perlakuan dari 10 (100%) orang yang mengalami gizi 

kurang, setelah pemberian sari kurma menunjukkan bahwa 5 (50 %) orang 

yang mengalami gizi kurang dan 5 (50%) yang mengalami gizi baik.  
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sedangkan pada kelompok kontrol, dari 10 (100%) orang yang mengalami 

gizi kurang, setelah penelitian dilaksanakan menunjukkan hasil bahwa 9 

(90%) anak yang mengalami gizi kurang dan 1 (10%) anak yang menjadi 

gizi baik.  

   Tabel 5.3 

Uji normalitas Shapiro wilk 

Test of normality Hasil Uji Shapiro Wilk 

Klp perlakuan Klp kontrol 
BB Pre test .266 .351 

 BB Post test .074 .377 
Uji shapiro wilk 

Tabel 5.3 diatas menunjukan bahwa setelah dilakukan uji 

normalitas dengan menggunakan uji Shapiro Wilk menunjukan bahwa 

semua data berdistribusi normal ( > 0.05). Sehingga uji statistik yang 

digunakan adalah uji t paired. 

Tabel 5.4 
Distribusi Pengaruh Pemberian Sari Kurma Terhadap Perubahan  

Berat Badan Pada Masing-Masing Kelompok 

Variabel  Kelompok perlakuan Kelompok kontrol 
Mean  SD  Min –

max 
P value Mea

n 
SD Min-max P 

value 
BB  
Pretest 

19.30 1.54 17-21 0.002 20.4
0 

2.70 17-24.50 0.195 

BB 
Postest 

19.73 1.72 18-22 20.5
0 

2.78 17-24.80 

Uji t paired  

Berdasarkan tabel 5.4 diatas memberikan gambaran bahwa Setelah 

dilakukan intervensi pada kelompok perlakuan didapatkan p value sebesar 

0,002 atau < 0,05 berarti ada pengaruh signifikan pemberian sari kurma 
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terhadap peningkatan berat badan. Adapun rata- rata berat badan setelah 

intervensi yaitu 19,3 kg dengan rata-rata perubahan yang diberikan sebesar 

0,43 kg. Sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan p value sebesar 

0,195 atau > 0,05 berarti tidak ada pengaruh signifikan terhadap 

peningkatan berat badan. Rata-rata berat badan yaitu 20,4 kg dengan rata-

rata kenaikan yang ditunjukkan hanya sebesar 0,1 kg. 

Grafik 5.1 

Grafik peningkatan berat badan tiap minggu selama intervensi antara  

Kelompok perlakuan dengan dengan kelompok kontrol 

 
Uji t paired  

Dari grafik 5.1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan 

berat badan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pada 

kelompok perlakuan secara statisik terlihat ada peningkatan yang 

signifikan tiap minggunya sedangkan pada kelompok kontrol tidak terlihat 

peningkatan yang signifikan. 
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4. Analisis bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk menjawab hipotesis yaitu untuk 

menilai apakah status gizi kelompok perlakuan menjadi lebih baik setelah 

diberikan sari kurma jika dibandingkan dengan sebelum pemberian sari 

kurma. Uji statistik yang akan dipakai adalah uji wilcoxon karena 

merupakan jenis data numerik yang terdistribusi tidak normal. Analisis 

bivariat juga digunakan untuk menilai apakah status gizi kelompok 

perlakuan lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol diakhir 

intervensi.  

Tabel 5.5 

Distribusi perbandingan Status gizi dengan indeks (BB/U) z score kelompok 

Perlakuan dan kontrol sebelum dan sesudah intervensi 

Variabel  Kelompok perlakuan 

(n=10) 

  Kelompok kontrol 

(n=10) 

Mean  Medi

an 

Min-

max 

P 

value 

Mean Medi

an 

Min-

max 

P 

value 

Pre test -2.24 

 

-2,15 (-2.65) - 

(-2.02) 

0.008 

 

-2.20 

 

-2,16 (-2.64)- 

(-2.03)  

0.36 

Post test -2.14 -2,05 (-2.65) - 

(-1.92) 

 

 

-2.19 -2,13 (-2.61)- 

(-1.96) 

 

Uji wilcoxon 

Dari tabel 5.5 diatas memberikan gambaran bahwa secara statistik 

menujukkan pengaruh yang signifikan perubahan status gizi berdasarkan 

indeks BB/U sebelum dan setelah pemberian sari kurma pada kelompok 
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perlakuan sebesar 0.10 SD dilihat dari p value sebesar 0.008 < 0,05. Sedangkan 

pada kelompok kontrol tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, 

perubahannya hanya sebesar 0.01 SD dilihat dari p value sebesar 0.36 > 0.05. 

Hasil ini menggambarkan bahwa setelah intervensi dilakukan, perbandingan 

status gizi berdasarkan indikator BB/U lebih baik atau lbih tinggi pada 

kelompok perlakuan dibanding dengan kelompok kontrol dengan selisih 

perbedaan mean antara keduanya yaitu 0,05 SD 

Tabel 5.6 

Distribusi perbedaan status gizi (BB/U) antara kelompok perlakuan dengan 

kelompok kontrol diakhir penelitian 

Variabel N Median  P value 

Kelompok perlakuan 10 -2,05 0,24 

Kelompok kontrol 10 -2,13  

 Uji mann-whithney U 

Dari tabel 5.6 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan setelah dilakukan intervensi antara kelompok perlakuan 

perlakuan dengan kelompok kontrol dilihat dari p value sebesar 0,24 < 

0,05. 

B. Pembahasan 

Hasil uji wilcoxon pada penelitian ini menunjukkan bahwa setelah 

dilakukan intervensi selama 3 minggu, Perubahan status gizi anak 

berdasarkan indeks BB/U pada kelompok perlakuan terdapat perbedaan 

yang signifikan sebelum dan setelah pemberian sari kurma, sedangkan 
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pada kelompok kontrol secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Perbandingan status gizi berdasarkan indikator BB/U lebih baik 

atau lebih tinggi pada kelompok perlakuan dibanding dengan kelompok 

kontrol dengan selisih perbedaan mean antara keduanya yaitu  0,05 SD.  

Sementara itu Perubahan berat badan sebelum dan setelah 

intervensi selama 3 minggu juga terbukti ada pengaruh yang signifikan. 

Peningkatan rata-rata berat badan pada kelompok perlakuan terjadi sebesar 

0,43 kg. Sedangkan pada kelompok kontrol, peningkatan rata-rata berat 

badan hanya sebesar 0,1 kg. 

Peningkatan berat badan juga terlihat pada grafik peningkatan berat 

badan tiap minggu ( Grafik 5.1)  menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

setiap minggunya pada kelompok perlakuan. Pada minggu pertama, rata- 

rata peningkatan berat badan sebesar 0,22 kg, Pada minggu kedua rata-rata 

peningkatan berat badan sebesar 0,24 kg. Kemudian pada minggu ketiga 

rata-rata peningkatan berat badan sebesar 0,43 kg. sedangkan pada 

kelompok kontrol tidak terlihat ada peningkatan setiap minggunya. Pada 

minggu pertama, rata-rata peningkatan berat badan sebesar 0,21 kg, pada 

minggu kedua, rata-rata perubahan berat badan menurun sebesar 0,16 kg, 

kemudian pada minggu ketiga, rata-rata perubahan berat badan menurun 

sebesar 0,10 kg. Hal ini sejalan dengan teori yang dikatakan Dalam buku 

The miracle of date bahwa orang-orang yang berbadan kurus, kurma 

merupakan salah satu asupan bergizi untuk balita dan dapat menambah 

berat badan anak-anak (Salim, 2008). Dalam buku Islamic Food 



55 

 

Combining juga dikatakan bahwa mengkomsumsi kurma dengan 

mentimun dapat meningkatkan berat badan (Indra, 2014). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruthy pada salah satu 

kecamatan terpilih Di Jakarta yang menggabungkan kurma dan tempe 

untuk memperbaiki staus gizi balita menunjukkan hasil yang tidak jauh 

beda dengan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil  

bahwa, Status gizi pada kelompok perlakuan berdasarkan indeks BB/U 

meningkat sebesar 0,144 SD sementara itu rata-rata berat badan meningkat 

sebesar 0,29 kg. Namun tidak bermakna secara statistik pada kedua 

indikator. Sementara dalam penelitian ini menggunakan sari kurma untuk 

memperbaiki status gizi anak usia sekolah menunjukkan hasil bahwa 

status gizi pada kelompok perlakuan berdasarkan indeks BB/U meningkat 

sebesar 0,10 SD dengan rata-rata perubahan berat badan meningkat 

sebesar 0,43 kg.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Giyatmo pada salah satu 

Rumah Sakit di Purwokerto. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa 

pemberian sari kurma merupakan salah satu tambahan diet alternatif untuk 

meningkatkan status nutrisi pasien yang mengalami penyakit DBD.  

Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa pemberian sari kurma 

merupakan salah satu alternatif untuk memperbaiki status gizi anak 

meskipun kandungan nutrisi sari kurma tidak persis sama dengan buah 

kurma namun bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan sari kurma 

adalah buah kurma. 
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Karbohidrat yang terkandung dalam sari kurma cukup tinggi 

(81,9%), karbohidrat merupakan salah satu Makronutrien yang berfungsi 

sebagai sumber energi utama bagi tubuh dan tidak hanya bertugas untuk 

membantu kinerja otot, tetapi juga membantu perbaikan dan pertumbuhan 

otot, sehingga nutrisi ini menjadi salah satu nutrisi kunci dalam menambah 

berat badan dan massa otot (Hardiansyah, 2011). karbohidrat yang tinggi 

juga dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh serta dapat menambah 

asupan energi dalam tubuh (Ruthy, 2012). 

Dalam sari kurma juga mengandung Protein, air, dan mineral-

mineral dalam jumlah cukup diperlukan untuk pertumbuhan. Penambahan 

berat badan seseorang pada masa pertumbuhan disebabkan oleh 

terbentuknya jaringan-jaringan baru, seperti dinding dan protoplasma sel, 

membran-membran, massa otot, darah dan lainnya (Sumardjo, 2006).  

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 64 yang berbunyi  

sebagai berikut : 

ÏΒ uρ ÏN≡t� yϑrO È≅‹Ï‚̈Ζ9 $# É=≈uΖôãF{ $#uρ  tβρä‹ Ï‚ −Gs? çµ÷ΖÏΒ #\� x6 y™ $»%ø— Í‘uρ $·Ζ|¡ym    

3 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡ sŒ  Zπ tƒ Uψ  5Θ öθ s)Ïj9  tβθ è=É)÷ètƒ ∩∉∠∪     

Artinya : "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang 

memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi 

orang yang memikirkan." 
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Maksudnya adalah yang dihalalkan dari kedua jenis buah tersebut 

yaitu kurma dan anggur yakni buah yang kering dari keduanya baik dari 

buah kurma (tamr) maupun anggur kering (kismis) dan segala yang sudah 

diolah dari kedua buah tersebut baik itu berupa manisan, cuka, maupun 

minuman perasan, semuanya dihalalkan untuk diminum sebelum 

disalahgunakan (sebagai minuman keras). (Tafsir Ibnu Katsir, tahqiq oleh 

Hani al-Haj IV/406, cet. Al-Maktabah at-Taufiqiyah, Mesir.) 

Allah telah menjelaskan bahwa buah kurma yang sudah diolah 

menjadi minuman dihalalkan kecuali jika telah memabukkan. Dalil ini 

merupakan Salah satu bukti bahwa kurma adalah anugrah yang sangat 

bermanfaat bagi tubuh manusia dan Terdapat tanda kebesaran Allah bagi 

orang yang betul-betul memahami.  

Kurma juga mengandung unsur-unsur penting berupa vitamin 

mineral dan gula yang mudah diserap, dan membantu untuk mengurangi 

kelaparan dan memberi rasa kenyang dengan cepat, karena itulah Nabi 

shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

 إِذاَ أفَْطَرَ أحََدكُُمْ فَلْيفُْطِرْ عَلىَ تمَْرٍ فإَنَِّهُ برََكَةٌ 

Artinya :“Jika salah seorang diantara kalian berbuka puasa maka 

makanlah buah kurma karena ia mengandung keberkahan”. 
{(HR. Abu Daud) Dalam Siraaj, 2013}. 

Dalam penelitian ini juga diperkuat dengan menggunakan uji man-

whitney U. Hasil Uji mann-whitney U menunjukkan bahwa perbedaan 

status gizi (BB/U) antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun Pada awal penelitian 
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menunjukkan bahwa status gizi semua responden, baik pada kelompok 

perlakuan maupun kelompok kontrol berdasarkan indeks BB/U yaitu 

mengalami gizi kurang namun setelah dilakukan intervensi selama 3 

minggu diakhir penelitian terdapat perubahan status gizi berdasarkan 

indeks BB/U. Pada kelompok perlakuan jumlah status gizi baik telah 

menunjukkan perubahan sebesar 50% sedangkan pada kelompok kontrol 

hanya terdapat perubahan sebesar 10%. Hal ini kemungkinan terjadi 

karena status gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya asupan 

gizi tidak adekuat, tingkat pendidikan ibu, dan tingkat penghasilan orang 

tua. 

Salah satu manfaat Sari kurma dapat merangsang nafsu makan, bila 

nafsu makan baik maka proses makan guna memenuhi kebutuhan gizi 

tubuh terutama keseimbangan energi akan berjalan maksimal sejalan 

dengan peningkatan nafsu makan tentu akan menambah berat badan 

(Rostita, 2009). Namun Anak dalam usia sekolah mulai susah makan, 

mereka lebih menyenangi makanan jajanan yang tergolong hampa kalori 

dan gizi jadi walaupun nafsu makan meningkat tetapi yang dikomsumsi 

hanya makanan hampa kalori dan gizi maka tetap tidak mempengaruhi 

status gizi (Rauf, 2007). 

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi status gizi kurang 

yaitu penghasilan orang tua. Rauf mengatakan ketahanan pangan keluarga 

yang kurang memadai baik jumlah maupun mutu kemiskinan kadang 

menjadikan hambatan dalam penyediaan pangan bagi keluarga sehingga 
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berpengaruh bagi status gizi anak (Rauf, 2009). Prof azrul juga 

mengatakan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang belum 

mencukupi berkaitan erat dengan rendahnya penghasilan keluarga secara 

tidak langsung mempengaruhi status gizi anak hal ini juga berkaitan 

dengan tingkat pendidikan yang rendah ( Azrul, 2004). Dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa orang tua anak yang tingkat pengahasilannya 

kurang dari upah minimum reguler kabupaten sinjai yaitu < 1.440.000 

lebih cenderung mengalami status gizi kurang. Dalam hal ini berarti 

terdapat hubungan yang erat antara tingkat penghasilan orang tua dengan 

status gizi anak di madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole. 

Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa semakin rendah 

tingkat pendidikan ibu maka semakin tinggi pula cenderung terjadinya 

status gizi kurang pada anak. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Tingkat 

pendidikan ibu yang rendah mengakibatkan kurangnya pengertian ibu 

tentang status gizi sehingga lebih cenderung mempunyai peluang anak 

mengalami status gizi kurang dibandingkan dengan ibu yang 

berpendidikan tinggi ( Budiarto, 2003).  

Hal lain juga dikatakan bahwa, bagi anak usia sekolah soal makan 

kadang- kadang merupakan hal yang kurang menyenangkan karena pada 

usia sekolah mereka lebih cenderung senang bermain, ketergantungan 

pada orang tua mulai berkurang dan mulai menolak makanan yang tidak 

disukainya sehingga peran orang tua sangatlah berpengaruh dalam 

mengawasi pola makan anak ( Sunardi, 2006). 
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Pada umumya anak dengan indikator BB/U yang rendah, secara 

genetik mungkin memang pendek, rendahnya nilai indikator ini juga 

sebagai hasil dari keadaan pendek atau gagal tumbuh (Rauf, 2007). 

Indikator BB/U hanya memberikan gambaran masalah gizi yang bersifat 

umum karena berat badan berkolerasi positif dengan usia dan tinggi badan. 

Berat badan yang rendah juga dapat disebabkan karena postur anak yang 

pendek (Supariasa, 2002). Dimana dalam penelitian tidak mengukur tinggi 

badan anak sehingga bisa menjadi salah satu bias dari penelitian ini. 

Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak 

mempengaruhi status gizi anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin 

Bole. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan muhammad Ihsan 

dkk bahwa tidak terdapat hubungan asosiasi yang signifikan antara jenis 

kelamin laki-laki maupun perempuan, keduanya mempunyai kemungkinan 

yang relatif sama mengalami status gizi kurang ( Ihsan, 2012).  

Namun Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang 

memungkinkan mempengaruhi hasil penelitian. Diantaranya yaitu Dalam 

penelitian ini tidak menghomogenkan kelompok umur anak, Namun masih 

dalam satu kategori anak usia sekolah sehingga kemungkinan terdapat 

perbedaan karkteristik anak misalnya perbedaan tingkat kemandirian anak 

dalam menyiapkan makanan, kebutuhan energi lebih besar dibutuhkan 

dalam rentang usia pra remaja, serta adanya perbedaan tingkat 

pengetahuan anak.  
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Rencana awal penelitian ini, intervensi akan diberikan langsung 

bagi responden oleh peneliti pada waktu pagi dan siang hari namun 

kendala pada saat penelitian ternyata banyak hari libur sehingga peneliti 

mempercayakan pemberian sari kurma dilakukan oleh orang tua yang telah 

mendapat penjelasan dengan baik. Sehingga tidak menutup kemungkinan 

ada orang tua yang lalai dalam pemberian sari kurma terhadap anaknya. 

Saat intervensi juga sulit memantau pemberian sari kurma oleh orang tua 

karena rata-rata tempat tinggal responden berjauhan sehingga hanya 

bagian yang dapat dijangkau yang dipantau secara baik. 

Pada awal penelitian ini jumlah sampel sebanyak 28 orang namun 

saat dilakukan penelitian banyak anak yang tidak hadir disekolah sehingga 

sampel dalam penelitian hanya 20 orang dengan masing-masing 10 orang 

untuk tiap kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sehingga 

mengurangi jumlah sampel dalam penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan  

a. Status Gizi menurut indeks BB/U sebelum dilakukan intervensi pada 

semua sampel baik pada kelompok perlakuan maupun pada kelompok 

kontrol menunjukkan status gizi kurang yaitu rata-rata hasil z-score < 

dari -2 SD. 

b. Status Gizi menurut indeks BB/U setelah dilakukan intervensi 

menunjukkan perubahan status gizi pada kelompok perlakuan sebesar 

50% menjadi status gizi baik dengan peningkatan rata-rata z-score 

sebesar 0.10 SD. Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan 

perubahan sebesar 10 % dengan peningkatan rata-rata z-score sebesar 

0,01 SD. 

c. Status gizi menurut indeks BB/U sebelum dan setelah intervensi 

dilakukan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun 

perbandingan antara kedua kelompok tidak menunjukkan perbedaan 

yang signifikan. 

2. Saran  

a. Bagi pelayanan kesehatan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi petugas kesehatan agar dapat 

memberikan pemahaman kepada orang tua anak tentang pentingnya gizi 

bagi anak serta dapat menjadikan sari kurma sebagai salah satu alternatif 

meningkatkan status gizi. 
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b. Bagi institusi 

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan bacaan untuk menambah ilmu dan 

pengembangan pengetahuan untuk peneliti selanjutnya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

1. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pengaruh sari kurma 

terhadap status gizi dengan jumlah sampel yang lebih besar dan 

rentang waktu yang lebih lama mengingat kesimpulan dari hasil 

penelitian ini masih belum ada perbedaan antara kelompok perlakuan 

dengan kelompok kontrol yang signifikan tentang perubahan status 

gizi. 

2. Saran untuk Penelitian selanjutnya perlu ada modifikasi sari kurma 

sehingga anak merasa tidak bosan meminum sari kurma misalnya 

menjadikan sari kurma sebagai selei dalam roti namun tetap 

mempertimbangkan nilai gizi yang terkandung di dalamnya. 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih menghomogenkan rentang 

usia anak.  
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LAMPIRAN 

1. Tabel Kelompok perlakuan 

NO NAMA 

Jenis 

kelamin 

Tingkat 

pendidikan 

ibu 

Pengahsilan 

rata-rata 

perbulan Umur  

BB 

PRE 

POST 

minggu 

1 

 

Post 

minggu 

2 

Post 

minggu 

3 

STATUS 

GIZI PRE 

Z 

scroe 

pre STATUS 

GIZI POST 

Z 

score 

post 

1 S L  SD < 1.440.000 9 thn 4 bln 18.3 18.1 18.3 18.3 Gizi kurang -2,65 Gizi kurang -2,65 

2 AJ P  SD < 1.440.000 9 thn 3 bln 19.9 20.3 20.2 20.2 Gizi kurang -2,06 Gizi baik  -2,00 

3 KE P  SMP >1.440.000 11 thn 4 bln 21.8 22 22.1 22.6 Gizi kurang -2,53 Gizi kurang -2,40 

4 N P  SD < 1.440.000 8 thn 5 bln 18 18.3 18.5 18.7 Gizi kurang -2,18 Gizi baik -2,00 

5 KH P S1 > 1.440.000 8 thn 7 bln 18.8 19.2 19 19.1 Gizi kurang -2,02 Gizi baik -1,95 

6 M P SD < 1.440.000 9 thn 2 bln 19.3 19.2 19.5 19.6 Gizi kurang -2.17 Gizi kurang -2,11 

7 H L SD < 1.440.000 9 thn  20 20.3 19.9 20.1 Gizi kurang -2,13 Gizi kurang -2,10 

8 RF L SMA > 1.440.000 7 thn 1bln 17.5 17.7 17.8 18 Gizi kurang -2.11 Gizi baik -1,92 

9 MF L SMP < 1.440.000 7 thn 2 bln 17.7 17.7 17.8 18 Gizi kurang -2,03 Gizi baik -1,92 

10 U L SD < 1.440.000 11 thn 5 bln 21.7 22.4 22.3 22.7 Gizi kurang -2,56 Gizi kurang -2,40 

 

 

 

 

 

 



2. Tabel kelompok kontrol 

NO Nama 

Jenis 

kelamin 

Tingkat 

pendidikan 

Pengahsilan 

rata-rata 

perbulan 
Umur 

BB 

PRE 

BB 

post 

minggu 

1 

 

BB 

post 

minggu 

2 

BB 

post 

minggu 

3 

STATUS 

GIZI PRE 

Z 

score 

pre 
STATUS 

GIZI POST 

Z 

score 

post 

1 Y L SD < 1.440.000 11 thn 4 bln 24.5 24.6 24.9 24.6 Gizi kurang -2,48 Gizi kurang -2,46 

2 S P SMP < 1.440.000 11 thn 4 bln 24.5 24.9 24.8 24.8 Gizi kurang -2,12 Gizi kurang -2,07 

3 H L SD < 1.440.000 10 thn 9 bln 22.3 22.9 22.4 22.7 Gizi kurang -2,22 Gizi kurang -2,14 

4 SA L SD < 1.440.000 9 thn 7 bln 20.5 20.1 20.1 20.5 Gizi kurang -2,20 Gizi kurang -2,20 

5 HA L SD < 1.440.000 8 thn 10 bln 20.2 20.6 20.7 20 Gizi kurang -2,05 Gizi kurang -2,11 

6 NR P SMA > 1.440.000 7 thn 9 bln 17.4 17.7 17.9 17.7 Gizi kurang -2,06 Gizi baik -1,96 

7 HS P SD < 1.440.000 7 thn 6 bln 17 17.3 17.3 17 Gizi kurang -2,03 Gizi kurang -2,03 

8 AS L SMA > 1.440.000 7 thn 8 bln 18.5 18.5 18.3 18.2 Gizi kurang -2,04 Gizi kurang -2,13 

9 AL L SD < 1.440.000 11 thn 3 bln 20.8 21.2 21 21 Gizi kurang -2,64 Gizi kurang -2,61 

10 SA L SMP < 1.440.000 8 thn 18.3 18.3 18.2 18.5 Gizi kurang -2,25 Gizi kurang -2,19 

 

 

  



Uji normalitas berat badan 

 

Kelompok perlakuan 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest .141 10 .200* .908 10 .266 

bbminggu1 .175 10 .200* .897 10 .202 

bbminggu2 .143 10 .200* .891 10 .174 

bbminggu3 .193 10 .200* .859 10 .074 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   

 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 19.3000 10 1.54919 .48990 

bbminggu1 19.5200 10 1.69954 .53744 

 

 

 

 

 

 



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 pretest - bbminggu1 -.22000 .26583 .08406 -.41016 -.02984 -2.617 9 .028 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 19.3000 10 1.54919 .48990 

bbminggu2 19.5400 10 1.62289 .51320 

 

 

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 pretest - bbminggu2 -.24000 .21187 .06700 -.39156 -.08844 -3.582 9 .006 

 

 

 

 



Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 19.3000 10 1.54919 .48990 

bbminggu3 19.7300 10 1.72952 .54692 

 

 

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 pretest - bbminggu3 -.43000 .31640 .10006 -.65634 -.20366 -4.298 9 .002 

Kelompok Kontrol  

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest .159 10 .200* .919 10 .351 

bbminggu1 .176 10 .200* .915 10 .316 

bbminggu2 .193 10 .200* .901 10 .226 

bbminggu3 .163 10 .200* .922 10 .377 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   



 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 20.4000 10 2.70842 .85648 

bbminggu1 20.6100 10 2.77667 .87806 

 

 

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 pretest - bbminggu1 -.21000 .28848 .09123 -.41637 -.00363 -2.302 9 .047 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 20.4000 10 2.70842 .85648 

bbminggu2 20.5600 10 2.76895 .87562 

 

 

 

 



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 pretest - bbminggu2 -.16000 .30623 .09684 -.37906 .05906 -1.652 9 .133 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 20.4000 10 2.70842 .85648 

bbminggu3 20.5000 10 2.78927 .88204 

 

 

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 pretest - bbminggu3 -.10000 .22608 .07149 -.26173 .06173 -1.399 9 .195 

 
 



CROSTABULATION  

 

jeniskelamin * statusgizi Crosstabulation 

   Kelompok perlakuan 

Total    gizi kurang gizi baik 

jeniskelamin laki-laki Count 3 2 5 

% of Total 30.0% 20.0% 50.0% 

perempuan Count 2 3 5 

% of Total 20.0% 30.0% 50.0% 

Total Count 5 5 10 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 

jeniskelamin * statusgizi Crosstabulation 

   Kelompok kontrol 

Total    gizikurang gizi baik 

jeniskelamin laki-laki Count 7 0 7 

% of Total 70.0% .0% 70.0% 

perempuan Count 2 1 3 

% of Total 20.0% 10.0% 30.0% 

Total Count 9 1 10 

% of Total 90.0% 10.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



umur * statusgizi Crosstabulation 

   Perlakuan  

Total    gizi kurang gizi baik 

umur umur 7 tahun Count 0 2 2 

% of Total .0% 20.0% 20.0% 

umur 8 tahun Count 0 2 2 

% of Total .0% 20.0% 20.0% 

umur 9 tahun Count 3 1 4 

% of Total 30.0% 10.0% 40.0% 

umur 11 tahun Count 2 0 2 

% of Total 20.0% .0% 20.0% 

Total Count 5 5 10 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

UMUR * statusgizi Crosstabulation 

   Kontrol  

Total    gizikurang gizi baik 

UMUR 7 Tahun Count 2 1 3 

% of Total 20.0% 10.0% 30.0% 

8 TAHUN Count 2 0 2 

% of Total 20.0% .0% 20.0% 

9 TAHUN Count 1 0 1 

% of Total 10.0% .0% 10.0% 

10 TAHUN Count 1 0 1 

% of Total 10.0% .0% 10.0% 

11 TAHUN Count 3 0 3 

% of Total 30.0% .0% 30.0% 

Total Count 9 1 10 

 



tingkatpendidikanortu * statusgizi Crosstabulation 

   Perlakuan  

Total    gizi kurang gizi baik 

tingkatpendidikanortu SD Count 4 2 6 

% of Total 40.0% 20.0% 60.0% 

SMP Count 1 1 2 

% of Total 10.0% 10.0% 20.0% 

SMA Count 0 1 1 

% of Total .0% 10.0% 10.0% 

S1 Count 0 1 1 

% of Total .0% 10.0% 10.0% 

Total Count 5 5 10 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

TINGKATPENDIDIKAN * statusgizi Crosstabulation 

   Kontrol  

Total    gizikurang gizi baik 

TINGKATPENDIDIKAN SD Count 6 0 6 

% of Total 60.0% .0% 60.0% 

SMP Count 2 0 2 

% of Total 20.0% .0% 20.0% 

SMA Count 1 1 2 

% of Total 10.0% 10.0% 20.0% 

Total Count 9 1 10 

% of Total 90.0% 10.0% 100.0% 

 

 

 

 



TINGKATPENGHASILAN * statusgizi Crosstabulation 

   Perlakuan  

Total    gizi kurang gizi baik 

TINGKATPENGHASILAN <1.440.000 Count 4 3 7 

% of Total 40.0% 30.0% 70.0% 

>1.440.000 Count 1 2 3 

% of Total 10.0% 20.0% 30.0% 

Total Count 5 5 10 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

tingkatpenghasilan * statusgizi Crosstabulation 

   Kontrol  

Total    gizikurang gizi baik 

tingkatpenghasilan < 1440.000 Count 8 0 8 

% of Total 80.0% .0% 80.0% 

> 1.440.000 Count 1 1 2 

% of Total 10.0% 10.0% 20.0% 

Total Count 9 1 10 

% of Total 90.0% 10.0% 100.0% 

 

STATUSGIZIPRE * STATUSGIZIPOST Crosstabulation 

   STATUSGIZIPOST 

Total    gizi kurang gizi baik 

STATUSGIZIPRE PERLAKUAN Count 5 5 10 

% of Total 25.0% 25.0% 50.0% 

KONTROL Count 9 1 10 

% of Total 45.0% 5.0% 50.0% 

Total Count 14 6 20 

% of Total 70.0% 30.0% 100.0% 



 



FORMAT DATA JADWAL MINUM 

 

Kode sampel  : 

Nama   : 

Jenis kelamin : L/P 

Umur   : 

Tgl/hari : 

Hari Waktu minum sari kurma 

Pagi Siang 

Senin   

Selasa    

Rabu    

Kamis    

Jumat    

Sabtu    

Minggu    

 

 

 

......................2014 

 

Peneliti 

 

 



KUISIONER DASAR 

Pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) anak di Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul MuttaQin Bole Kabupaten Sinjai 

No kuisioner  : 

Tgl wawancara : 

A. IDENTITAS RESPONDEN (IBU) 

1. Nama    : 

2. Alamat    : 

3. Pendidikan terakhir  : 

4. Penghasilan perbulan  : 

B. IDENTITAS SAMPEL (ANAK) 

1. Nama    : 

2. Jenis kelamin  : 

3. Umur    : 

4. Berat badan (BB)  :................................Kg 

 

 

 

.................2014 

 

Peneliti  

 



FORMAT DATA PENGUKURAN ANTROPOMETRI 

 

Kode sampel   : 

Nama    : 

Jenis kelamin  : 

 

Pengukuran ke: Umur  Pengukuran BB (Kg) 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

................2014 

 

 

Peneliti  



KELOMPOK PERLAKUAN 

 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

PRETEST Mean -2.2440 .07578 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -2.4154  

Upper Bound -2.0726  

5% Trimmed Mean -2.2339  

Median -2.1500  

Variance .057  

Std. Deviation .23964  

Minimum -2.65  

Maximum -2.02  

Range .63  

Interquartile Range .48  

Skewness -.909 .687 

Kurtosis -1.021 1.334 

POSTEST Mean -2.1450 .07956 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -2.3250  

Upper Bound -1.9650  

5% Trimmed Mean -2.1294  

Median -2.0500  

Variance .063  

Std. Deviation .25158  

Minimum -2.65  

Maximum -1.92  

Range .73  

Interquartile Range .46  

Skewness -1.095 .687 

Kurtosis .071 1.334 

 

 

 

 



Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRETEST .305 10 .009 .809 10 .019 

POSTEST .255 10 .064 .837 10 .041 

a. Lilliefors Significance Correction    

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Test Statisticsb 

 POSTEST - 

PRETEST 

Z -2.668a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .008 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

KELOMPOK KONTROL 

 

Descriptives 

   Statistic Std. Error 

pretest Mean -2.2090 .06473 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -2.3554  

Upper Bound -2.0626  

5% Trimmed Mean -2.1950  

Median -2.1600  

Variance .042  

Std. Deviation .20469  

Minimum -2.64  

Maximum -2.03  

Range .61  

Interquartile Range .26  

Skewness -1.319 .687 

Kurtosis .999 1.334 



posttest Mean -2.1900 .06279 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -2.3320  

Upper Bound -2.0480  

5% Trimmed Mean -2.1794  

Median -2.1350  

Variance .039  

Std. Deviation .19855  

Minimum -2.61  

Maximum -1.96  

Range .65  

Interquartile Range .21  

Skewness -1.330 .687 

Kurtosis 1.300 1.334 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest .221 10 .184 .833 10 .036 

posttest .280 10 .025 .860 10 .077 

a. Lilliefors Significance Correction    

 

 

Test Statisticsb 

 posttest - pretest 

Z -.911a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .362 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 
 
 
 
 
 
 



Mann-Whitney Test 
 

POST TEST 

Ranks 

 kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

postest kelompokperlakuan 10 12.05 120.50 

kelompok kontrol 10 8.95 89.50 

Total 20   

 

 

Test Statisticsb 

 postest 

Mann-Whitney U 34.500 

Wilcoxon W 89.500 

Z -1.173 

Asymp. Sig. (2-tailed) .241 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .247a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: kelompok 

 

PRE TEST 

Ranks 

 kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

PRETEST kelompokperlakuan 10 10.40 104.00 

kelompok kontrol 10 10.60 106.00 

Total 20   

 

Test Statisticsb 

 PRETEST 

Mann-Whitney U 49.000 

Wilcoxon W 104.000 

Z -.076 

Asymp. Sig. (2-tailed) .940 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .971a 

a. Not corrected for ties. 
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