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ABSTRAK 

 

Keteraturan haid merupakan salah satu komponen dalam menggambarkan kondisi 

kesehatan reproduksi pada wanita. Gangguan saat haid yang dapat dialami wanita 

sangat bervariasi, gangguan tersebut dapat terjadi dalam bentuk gangguan siklus 

haid (polimenore, oligomenore, amenorea), gangguan pada durasi haid yang 

terlalu lama (menoragia) atau terlalu cepat (brakimenore), dan gangguan terhadap 

volume darah yang keluar saat haid (hipermenorhea, hipomenorhea). Gangguan-

gangguan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satunya adalah status 

gizi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan 

kejadian gangguan haid pada remaja wanita di SMA Kota Makassar. Desain 

penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan pendekatan 

penelitian cross sectional. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Makassar 

dan terdapat 215 sampel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

Data penelitian ini menggunakan data primer dari hasil pengisian kuisioner oleh 

responden. Data diolah dengan menggunakan SPSS dengan uji Chi-Square. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status gizi 

dengan gangguan haid yang dialami pada remaja wanita di SMA Negeri 2 

Makassar dengan nilai p-value <0,05. 

 

Kata kunci : status gizi, siklus haid, lama haid, volume darah haid 
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ABSTRACT 

 

Normal menstrual cycle is one of the signs to know the condition of reproductive 

health of women. There are various menstrual disorders that might be experienced 

by women. Those mentrual disorders could be in the form sof menstrual cycle 

disorders (polymenorrhea, oligomenorrhea, amenorrhea), menstrual duration 

problem such as long menstruation (menorrhagia) or short mentruation 

(brachymenorrhea), and the menstrual issue in the volume of blood 

(hypermenorrhea and hypomenorrhea). These disorders are influenced by many 

factors, and one of the major factor is the nutritional status of women. The major 

purpose of this study was to investigate the relationship between nutritional status 

and the occurrence of menstrual disorders in female adolescents in Makassar. The 

research design used was observational analytic with a cross sectional research 

approach. This research was conducted at Senior High School of 2 Makassar. 

There were 215 selected samples that met the inclusion and exclusion criteria. The 

primary data this research were gained from questionnaires filled by all 

respondents. The data were processed and anylised using SPSS application with 

the Chi-Square test. The findings of this study indicated there was a significant 

relationship between nutritional status of the students and the menstrual disorders 

experienced by them at Senior High School of 2 Makassar with the p-value of 

<0.05. 

 

Key Words: Nutritional status, Menstrual cycle, Menstrual duration, Volume of 

menstrual blood  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja disebut dengan pubertas. 

Perubahan karakteristik seks sekunder dan kemampuan reproduksi terjadi selama 

masa pubertas. Perubahan yang terjadi pada remaja perempuan mulanya ditandai 

dengan perubahan fisik berupa tumbuhnya rambut ketiak dan pubis, membesarnya 

payudara, dan terjadi menarche atau haid awal. Haid terjadi karena perubahan 

hormon estrogen dan progesterone sehingsga adanya deskuamasi endometrium 

yang keluar melalui vagina (Prawirohardjo, 2011). 

Haid awal yang dialami wanita biasanya dimulai sejak usia 10-16 tahun, 

dimana panjang siklus biasanya adalah 28 hari. Siklus haid adalah jarak antara 

dari dimulainya haid sebelum ke haid berikutnya, namun tidak semua siklus 

maupun proses haid berjalan lancar. Gangguan saat haid yang dapat dialami oleh 

wanita sangat bervariasi, gangguan tersebut dapat terjadi sebelum maupun saat 

haid. Sindrom prehaid seperti dismenore, gangguan siklus seperti polimenore dan 

oligomenore, dan juga gangguan terhadap volume darah saat haid yaitu 

hipomenorhea dan hipermenorhea merupakan beberapa gangguan yang dapat 

terjadi (Bauw, 2019). 

Masalah-masalah yang menyebabkan gangguan saat haid dipengaruhi oleh 

pertumbuhan organ reproduksi, stress, gangguan hormonal sampai pada masalah 
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status gizi seperti kekurangan maupun kelebihan gizi. Gangguan tersebut 

menyebabkan penurunan fungsi pada hipotalamus sehingga terjadi peningkatan 

frekuensi gangguan haid. Asupan gizi yang kurang maupun konsumsi yang dapat 

mempengaruhi siklus haid. Kadar lemak tinggi dalam tubuh wanita 

mempengaruhi produksi hormone estrogen sehingga menjadi tidak seimbang 

(Hikma, et al, 2021). 

Sumber gizi yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsi oleh remaja 

wanita menjadi faktor ketidakseimbangan energi karena adanya perbedaan 

signifikan antara energi yang dikonsumsi dengan energi yang dikeluarkan. Aturan 

mengkonsumsi makanan secara baik tertuang dalam Al-Qur‟an surah Al-A‟raf 

(77):31 

مُسِْْ 
ْ
 يُحِبُّ إل

َ
 لَ
ُ
ه
َّ
وإ ۚ ؤِن

ُ
ف سِْْ

ُ
 ت
َ
بُوإ وَلَ َ

ْ
وإ وَإشْ

ُ
ل
ُ
لِّ مَسْجِدٍ وَك

ُ
 ك
َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
ك
َ
ت
َ
وإ زِين

ُ
ذ
ُ
مَ خ

َ
ي آد ِ

فِن  َ يَا بَن   

Terjemahannya 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” 

Kesehatan sesorang sebagian besar ditentukan karena berhubungan dengan 

makanan. Oleh karena itu, dalam Surah Al-A‟raf ayat 31 dijelaskan untuk tidak 

berlebih-lebihan dalam makan dan minum karena dari kebiasaan makan yang 

berlebihan akan berdampak pada bagaimana distribusi nutrisi ke dalam tubuh 

yang bisa dilihat dengan indeks massa tubuh seseorang. Hal ini sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Annisa dkk (2019) yang dalam penelitiannya 

menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara IMT dan sebaran lemak 

tubuh dengan kejadian gangguan siklus haid pada remaja wanita (Maulani 

Listiana et al., 2019). 

Penelitian hubungan antara status gizi dan gangguan haid pada siswi YPPS 

Bandung, didapatkan 91,17% remaja wanita dengan kondisi overweight 

mengalami gangguan haid berupa perubahan jumlah volume darah. Status gizi 

yang tidak normal pada wanita berpengaruh dalam pertumbuhan tubuh, fungsi 

organ dan terutama pada pematangan seksual, sehingga jika terganggu akan 

menyebabkan terganggunya juga fungsi reproduksi (Muraturrofi‟ah, 2020). 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2019 mengeluarkan data 

prevelensi sindrom prehaid pada mahasiswi di beberapa negara. Negara-negara 

tersebut meliputi, Jepang dengan 79%, Tiongkok 33,82%, dan Etiopia 37%. 

Indonesia sendiri memiliki angka gangguan haid seperti dismenore sebesar 

54,89% kasus pada remaja wanita dengan rentang usia 14-19 tahun. Permasalahan 

siklus haid didapatkan 14,4% wanita berusia 17-23 tahun memiliki siklus haid 

yang tidak normal (Kementerian Kesehatan RI, 2013).  

Data yang ditemukan pada remaja 12-15 tahun di provinsi Sulawesi 

Selatan adalah data prevalensi berat badan lebih dengan nilai sebesar 6,3% dan 

2,6% obesitas. 3% dari angka berat badan lebih merupakan angka yang 

disumbang dari kejadian di Kota Makassar. Berdasarkan jenis kelamin prevalensi 

obesitas pada laki-laki lebih rendah (15,7%) daripada perempuan (18,4%) 
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(Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

Gangguan haid yang terjadi pada remaja didapatkan sangat berpengaruh 

pada keberlangsungan kehidupan remaja tersebut. Pengaruh gangguan haid 

menjadi penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan serta 

produktivitas seseorang. Hasil penelitian mendapatkan 50% wanita yang memiliki 

siklus haid tidak teratur mengidap PCOS (Polycystic Ovarian Syndrome) dan 

berkaitan dengan peningkatan risiko mengalami penyakit jantung koroner serta 

diabetes melitus tipe 2 (Karout, 2015).  

Kejadian siklus haid yang terganggu dengan peningkatan risiko diabetes 

paling besar terjadi pada wanita dengan IMT <30. Peningkatan risiko diabetes 

yang tinggi pada wanita dengan gangguan haid berhubungan dengan kejadian 

resistensi insulin, hiperinsulinemia, dan hiperandrogenemia. Hiperandrogenemia 

dikaitkan dengan oligomenore pada wanita dengan resisten insulin (Roumain and 

et al, 1998). Resistensi insulin dapat menginduksi dan meningkatkan stress 

oksidatif, mempengaruhi fungsi vaskular endotel, menyebabkan cedera endotel 

sehingga mempercepat kejadian penyakit jantung (Zhang et al., 2020). Resistensi 

insulin dan juga hiperinsulinemia merangsang produksi androgen ovarium yang 

mana mekanisme ini diyakini terlibat dalam patogenesis PCOS. PCOS 

menyebabkan hati mensekresi LDL, dan mempercepat konversi kolesterol dari 

HDL menjadi LDL. Selain itu, gangguan metabolisme pasien PCOS juga 

menyebabkan hipertensi yang mengubah fungsi vaskular yang disebabkan oleh 

hiperinsulinemia. Selanjutnya, kadar sitokin dan leptin meningkat karena 
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akumulasi lemak yang berlebihan, yang menyebabkan resistensi insulin dan 

menginduksi rangsangan saraf simpatik, yang menyebabkan hipertensi (Gast et 

al., 2010).  

Gangguan haid juga terjadi akibat dari tingkat stress yang berlebihan 

seperti pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2019, dimana terdapat 

hubungan signifikan (p-value 0,001) antara tingkat stress dengan kejadian 

gangguan haid (Maulani Listiana et al., 2019). Stress dapat mempengaruhi 

kondisi kesehatan mental seperti anxiety yang juga ditemukan pada wanita yang 

mengalami oligomenorea. Pada penelitiannya juga menemukan wanita yang 

mengalami gangguan haid terjadi peningkatan ketidakhadiran dan mudah 

kehilangan konsentrasi dalam proses akademik sehingga berdampak pada nilai 

dan berakhir menjadi gangguan kesehatan mental (Karout, 2015).  

Berdasarkan paparan fenomena diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai hubungan status gizi dengan kejadian gangguan 

haid pada remaja wanita di SMA Kota Makassar. 

B. Rumusan Masalah  
 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

penulis angkat adalah sebagai berikut: apakah terdapat hubungan antara status gizi 

dengan kejadian gangguan haid pada remaja wanita di SMA Kota Makassar? 
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C. Hipotesis 
 
1. Hipotesis nol (H0) 

a. Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan siklus haid pada remaja 

wanita di SMA Kota Makassar. 

b. Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan lama haid pada remaja 

wanita di SMA Kota Makassar. 

c. Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan volume darah haid pada 

remaja wanita di SMA Kota Makassar. 

2. Hipotesis alternatif (Ha) 

a. Terdapat hubungan antara status gizi dengan siklus haid pada remaja wanita 

di SMA Kota Makassar. 

b. Terdapat hubungan antara status gizi dengan lama haid pada remaja wanita di 

SMA Kota Makassar. 

c. Terdapat hubungan antara status gizi dengan volume darah haid pada remaja 

Wanita di SMA Kota Makassar. 
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D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi operasional 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Cara Ukur Kriteria 

Obyektif 
Skala 

Variabel independen 

1. Status gizi Keadaan gizi 

pada siswi 

SMA di Kota 

Makassar 

yang diukur 

melalui tinggi 

badan dan 

berat badan 

untuk 

mendapatkan 

Indeks Massa 

Tubuh (IMT) 

yaitu 

perbandungan 

berat badan 

(kg) dibagi 

dengan tinggi 

badan (m) 

dikuadratkan 

1. Berat 

badan 

diukur 

mengg

unakan 

timban

gan 

2. Tinggi 

badan 

diukur 

mengg

unakan 

metera

n tinggi 

badan  

- Sangat 

kurus = 

<17 

- Kurus = 

IMT 17 – 

<18,5 

- Normal = 

IMT 18,5 

– 25 

- Overweig

ht = IMT 

25 – 27 

- Obesitas 

= IMT 

>27 

 

Ordinal 

Variabel dependen 

1. Gangguan haid 
 Gangguan haid 
yang dialami 
siswi 

Kuisioner 

- 1 = tidak ada 
gangguan 

- 2 = ada 
gangguan 

Nominal 

2. Hipermenorhea 

Jumlah darah 
berlebih yang 
dialami siswi 
(>80ml/pembal
ut >5/hari) 

Kuisioner 

- 1 = tidak ada 
gangguan 

- 2 = ada 
gangguan 

Nominal 

3.  Hipomenorhea 
Jumlah darah 
kurang dari 
normal yang 

Kuisioner  
- 1 = tidak ada 

gangguan 
- 2 = ada 

Nominal 
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dialami siswi 
(<40ml/pembal
ut <3/hari) 

gangguan 

4.  Polimenorea 
Siklus haid 
lebih pendek 
(<21 hari) 

Kuisioner  

- 1 = tidak ada 
gangguan 

- 2 = ada 
gangguan 

Nominal 

5.  Oligomenorea 

Siklus haid 
yang lebih 
panjang (>35 
hari) 

Kuisioner 

- 1 = tidak ada 
gangguan 

- 2 = ada 
gangguan 

Nominal 

6. 
 Amenorea 
Sekunder 

Sudah pernah 
mengalami haid 
sebelumnya 
namun sedang 
tidak 
mengalami haid 
selama 3 bulan 
berturut-turut  

Kuisioner  

- 1 = tidak ada 
gangguan 

- 2 = ada 
gangguan 

Nominal 

7.  Menoragia 

Lamanya haid 
lebih dari 7 hari 
dalam satu 
siklus 

Kuisioner 

- 1 = tidak ada 
gangguan 

- 2 = ada 
gangguan 

Nominal 

8.  Brakimenore 

Lamanya haid 
kurang dari 3 
hari dalam satu 
siklus 

Kuisioner 

- 1 = tidak ada 
gangguan 

- 2 = ada 
gangguan 

Nominal 

 

 

2. Ruang lingkup penelitian 

Permasalahan mendasar dari adanya penelitian ini adalah apakah terdapat 

hubungan antara status gizi dengan kejadian gangguan haid pada remaja wanita di 

SMA Kota Makassar, penelitian akan dilakukan menggunakan data primer 

melalui pengisian kuisioner oleh responden. 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 
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E. Kajian Pustaka 

Peneliti/ 

Tahun 
Judul Penelitian Metode 

Jumlah 

Sampel 
Persamaan Perbedaan Hasil 

Muhamma

d Adam 

Ilhamsyah

/2018 

Hubungan 

Indeks Massa 

Tubuh dengan 

Gangguan 

Siklus Haid 

pada Perempuan 

Usia Subur di 

Kelurahan 

Minasaupa, 

Kecamatan 

Rappocini, Kota 

Makassar  

Analitik 

observasional 

327 

sampel 

Menganilisis 

hubungan IMT 

dengan gangguan 

siklus haid yaitu 

oligomenorea dan 

polimenorea 

Menghubungkan 

IMT dengan 

kejadian 

oligomenorea dan 

polimenorea, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

peneliti akan 

menghubungkan 

juga amenorea 

sekunder, hiper 

dan hipomenorea, 

serta menoragia 

Adanya 

hubungan 

signifikan antara 

IMT dengan 

siklus haid pada 

perempuan usia 

subur (15-49 

tahun) 
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Nurlina/20

21 

Pengaruh Status 

Gizi Terhadap 

Gangguan 

Siklus Haid 

pada Mahasiswi 

Prodi 

Pendidikan 

Dokter 

Universitas 

Muhammadiyah 

Makassar 

Angkatan 2018-

2020 

Analitik 

observasional 

159 

sampel 

Peneliti dalam 

penelitian ini 

menghubungkan 

pengaruh status 

gizi terhadap 

kejadian 

polimenorea, 

oligomenorea, 

dan amenorea 

Penelitian Nurlina 

tidak 

menghubungkan 

pengaruh status 

gizi terhadap 

gangguan haid 

berupa jumlah 

volume darah 

(hipermenorea, 

hipomenorea) dan 

lama siklus 

(menoragia)  

Hasil uji chi-

square nilai-p 

0,810 dimana 

>0,05 yang 

berarti tidak 

terdapat 

pengaruh antara 

status gizi 

terhadap 

gangguan siklus 

haid pada 

mahasiswi Prodi 

Pendidikan 

Dokter FKIK 

Unismuh 

Makassar 

Angkatan 2018-

2020 
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Annisa 

Maulani 

Listiana, 

Debby 

Endayani 

Safitri, 

Luthfiana 

Nur 

Kusumani

ngtyas/201

9 

Hubungan 

Status Gizi, 

Asupan Gizi 

Mikro, dan 

Tingkat Stress 

dengan Siklus 

Menstruasi pada 

Mahasiswi Gizi 

UHAMKA 

Analitik 

observasional 

126 

sampel 

Meneliti 

mengenai siklus 

menstruasi yaitu 

oligomenorea dan 

polimenorea 

 Selain IMT 

penelitian ini juga 

menghubungkan 

asupan gizi mikro 

dan tingkat stress 

sebagai faktor 

yang 

mempengaruhi 

siklus haid  

Terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

IMT, persen 

lemak tubuh, 

tingkat stress, 

asupan kalsium 

dan zat besi 

terhadap siklus 

menstruasi 

(p<0,05) 
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Mira 

Miraturrof

i‟ah/ 2020 

Kejadian 

Gangguan 

Menstruasi 

Berdasarkan 

Status Gizi pada 

Remaja 

Deskriptif  102 

sampel 

Penelitian ini 

mendeskripsikan 

temuan gangguan 

haid berupa 

hipermenorea dan 

hipomenorea 

berdasarkan 

status gizi siswi  

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

deskriptif dan 

perbedaan lainnya 

berada pada 

gangguan 

menstruasi yang 

diteliti hanya 

berfokus pada 

hipermenorea dan 

hipomenorea  

Angka kejadian 

gangguan 

menstruasi pada 

remaja siswi 

YPPS Bandung 

berasal dari siswi 

dengan status gizi 

overweight 

dengan 

presentase 

sebesar 91,7% 

dengan kejadian 

gangguan 

menstruasi 

terbanyak yaitu 

hipermenorea 
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Berty 

Lorenza 

Sitepu/201

8 

Hubungan 

Indeks Massa 

Tubuh dengan 

Siklus 

Mesntruasi pada 

Remaja Putri di 

SMA Negeri 1 

Tigapanah Kab. 

Karo tahun 2018 

Analitik 

observasional 

127 

sampel 

Menghubungkan 

status gizi melalui 

hitung IMT 

dengan kejadian 

gangguan siklus 

haid 

Peneliti 

menghubungkan 

IMT responden 

dengan siklus 

menstruasi yaitu 

oligomenorea dan 

polimenorea 

Terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

IMT dengan 

siklus menstruasi 

(p-value 0,000) 

 

 Tabel 1.2 Kajian Pustaka 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Menganalisis hubungan status gizi dengan kejadian gangguan haid pada 

remaja wanita di SMA Kota Makassar. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui status gizi remaja wanita di SMA Kota Makassar. 

b. Mengetahui klasifikasi status gizi remaja wanita di SMA Kota Makassar. 

c. Mengetahui jenis gangguan haid yang dialami remaja wanita di SMA Kota 

Makassar. 

d. Mengetahui hubungan antara status gizi dengan kejadian gangguan haid pada 

remaja wanita di SMA Kota Makassar. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi institusi Pendidikan dokter 

Sebagai referensi kepustakaan bagi riset maupun penelitian selanjutnya 

dengan variabel yang lebih luas pada Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Menjadi masukan dalam meningkatkan pengetahuan, peran, dan usaha 

dalam pelayanan kesehatan khususnya pada remaja yang mengalami gangguan 

haid, dan sebagai sumber motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar khususnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Program Studi Pendidikan Dokter. 
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2. Bagi praktisi 

Menjadi salah satu sumber informasi bagi dunia kesehatan dalam menangani 

kasus  gangguan haid pada remaja dan diharapkan menjadi informasi penting 

dalam merancang program upaya pencegahan. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Menjadi pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga dalam 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam penelitian.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Status Gizi 

1. Definisi Status Gizi 

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan faktor penting dalam 

kehidupan manusia, terutama di masa remaja. Masa penting atas keberlangsungan 

pertumbuhan dan perkembangan terjadi di masa remaja, hal ini disebabkan karena 

adanya peningkatan massa tubuh dan perubahan fisiologis dari masa kanak-kanak 

ke masa remaja sehingga pemenuhan zat gizi pada periode ini sangat dibutuhkan. 

Kebutuhan nutrient pada remaja terkhusus pada remaja wanita yang telah 

mengalami haid wajib dipantau secara baik karena asupan makanan yang baik 

dapat menghindarkan mereka dari masalah saat haid berlangsung (Faradilah and et 

al, 2018). Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara 

asupan zat gizi dari makanan dengsan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk 

metabolisme tubuh. Status gizi dipengaruhi langsung oleh jumlah dan jenis asupan 

makanan serta kondisi infeksi (Harjatmo and et al, 2017).  

Selama usia pertumbuhan dan perkembangan asupan nutrisi menjadi sangat 

penting, bukan hanya untuk mempertahankan kehidupan melainkan untuk proses 

tumbuh dan kembang. Status gizi berkaitan dengan asupan makronutrien berupa 

karbohidrat, protein dan lemak.. Makanan yang dikonsumsi akan melalui proses 

panjang di saluran pencernaan dan kandungan dari makanan tersebutlah yang 

kemudian diurai menjadi zat gizi. Zat gizi sendiri dapat diartikan sebagai ikatan 

dari proses biokimia yang dilakukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, 

membangun serta memelihara jaringan tubuh (Almatsier, 2010).  
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Untuk menilai kecukupan zat gizi dapat kita ukur dengan menilai status gizi. 

Keadaan tubuh sebagai hasil akhir dari proses konsumsi sampai absorbsi zat gizi 

merupakan definisi dari status gizi. Status gizi sendiri juga merupakan tanda dari 

seimbang atau tidaknya pemasukan, pengeluaran dan penggunaan zat gizi 

makanan oleh tubuh (Bauw, 2019). 

2. Faktor-faktor yang Mempengsaruhi Status Gizi pada Remaja 

Status gizi dimana keadaan tubuh yang terlihat sebagai akibat dari konsumsi 

dan absorbsi zat gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor (Sitoayu, Pertiwi and et al, 

2017) antara lain:  

a. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan 

pengeluaran tenaga secara sederhana dan penting bagi pemeliharaan fisik, mental, 

dan kualitas hidup seseorang. Selama aktivitas fisik berlangsung, otot tubuh dan 

sistem penunjangnya memerlukan energi. Energi yang keluar saat melakukan 

aktivitas fisik berbeda-beda tergantung jenis kegiatan yang dilakukan, lama 

kegiatan, intensitas kerja otot dan lain-lain. Aktivitas fisik bermanfaat bagi setiap 

orang karena dengan beraktivitas seseorang dapat meningkatkan kebugaran, 

mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru dan otot, 

dengan catatan aktivitas fisik yang dilakukan harus teratur dan terukur, karena 

aktivitas fisik seperti olahraga yang berlebihan dapat menyebabkan tubuh 

akhirnya menggunakan cadangan glikogen. Aktivitas fisik merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi status gizi remaja dikarenakan pada masa ini, 

seorang remaja biasanya akan menjadi lebih aktif dan banyak terlibat dalam 

kegiatan  olahraga, tetapi tidak sedikit juga dari mereka yang malah mengabaikan 

aktivitas fisik yang seharusnya mereka lakukan (Sari, 2012). Penelitian yang 
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dilakukan di tahun 2018 pada siswa SMP Al-Azhar Pontianak mendapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan terhadap aktivitas fisik dengan status 

gizi, dengan data remaja yang memiliki status gizi berlebih lebih jarang 

melakukan aktivitas fisik (Tria Herdiani and et al, 2021).   

b. Faktor Keluarga 

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap anak, dikarenakan di dalam 

keluarga anak memperoleh pengalaman pertama dalam kehidupannya, termasuk 

juga orang tua yang berperan penting membentuk kesukaan makanan pada anak. 

Selain itu, asupan gizi seorang juga berkaitan erat dengan tingkat sosial ekonomi. 

Keadaan ekonomi juga mempengaruhi seseorang dalam membeli atau memenuhi 

kebutuhan pangan. Kekurangan persediaan pangan yang bergizi merupakan faktor 

penting dalam masalah kurang gizi. Keterbatasan persediaan pangan yang bergizi 

merupakan faktor penting dalam masalah kurang gizi, penggunaan pangan yang 

lebih baik dapat dilakukan keluarga untuk membantu peningkatan status gizi 

(Kwak, Id and Baek, 2019). 

c. Tingkat Pendidikan 

Tinggi atau rendahnya tingkat pengetahuan seseorang berkaitan erat dengan 

tingkat pendidikan, begitupula pada seseorang dengan pengetahuan yang tinggi 

mengenai kesehatan dan gizi berpengaruh dalam pola konsumsi makanannya. 

Tingkat pendidikan orang tua yang semakin tinggi cenderung memiliki anak 

dengan status gizi baik, karena pemilihan makanan dalam keluarga diatur sesuai 

dengan pengetahuan gizi yang dimiliki (Sari, 2012). Pengetahuan gizi ini 

mencakup proses menggabungkan informasi gizi, perilaku makan, dan kontrol 

terhadap selera dan keinginan makan. Pada remaja yang memiliki pengetahuan 

gizi yang baik dapat lebih mampu mengontrol diri terhadap kebiasaan makan dan 
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cenderung memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini 

dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan pada siswa SMA Global Madani 

Bandar Lampung, dimana hubungan asupan energy dan pengetahuan gizi terhadap 

status gizi siswa didapatkan memiliki p-value 0,000, yang berarti tingkat 

pengetahuan berhubungan secara signifikan terhadap status gizi siswa (Tria 

Herdiani and et al, 2021). 

3. Pengukuran Status Gizi 

Status gizi seseorsang perlu diukur agar tidak menimbulkan kesakitan pada 

seseorang dan dapat memperbaiki status kesehatan masyarakat. Pengukuran status 

gizi dilakukan dengan menggunakan berbagai parameter pengukuran yang 

kemudian dibandingkan dengan nilai rujuk (standar pengukuran). Beberapa 

metode pengukuran dapat digunakan dalam menilai status gizi, penilaian status 

gizi secara tidak langsung dengan metode survei konsumsi pangan, menilai faktor 

ekologi, dan statistik tanda vital. Survei konsumsi pangan dapat menentukan 

tingkat kekurangan gizi karena asupan zat gizi yang tidak cukup, faktor ekologi 

menentukan keadaan gizi seseorang karena informasi ekologi terdiri atas data 

ekonomi, kependudukan, keadaan lingkungan dan data vital statistik. Hasil dari 

faktor ekologi dan statistik tanda vital ini tertuang dalam angka kesakitan, angka 

kematian, bagaimana pelayanan kesehatahn dan kejadian nutrient related diseases 

atau penyakit yang berhubungan dengan gizi. 

Penilaian status gizi secara langsung dapat dilakukan dengan metode 

antropometri, penilaian klinis, dan biokimia (Harjatmo and et al, 2017). 

a. Antropometri 

Metode ini dilakukan dengan mengukur fisik manusia untuk menentukan 

status gizinya. Parameter pengukuran antropometri antara lain adalah berat badan, 
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tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar lengan atas, lingkar pinggang 

dan panggul. 

b. Klinis 

Metode klinis dilakukan dalam bentuk riwayat medis yang didapat dari 

anamnesis dan pemeriksaan fisik berupa inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. 

Kegunaan metode ini adalah untuk mendekteksi adanya gangguan kesehatan 

dengan melihat tanda untuk mengetahui apakah seseorang kurang ataupun 

kelebihan gizi. 

c. Biokimia 

Tes uji biokimia merupakan pengukuran status gizi yang dilakukan di 

laboratorium untuk mengetahui tingkat absorbsi zat gizi makanan di dalam tubuh. 

Uji biokimia yang biasanya digunakan adalah pemeriksaan darah atau urin. 

4. Klasifikasi Status Gizi 

Klasifikasi status gizi dibagi menjadi 3 yaitu underweight, normal, dan 

overweight. Menilai status gizi dengan menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT) 

dengan rumus matematis setelah mendapat hasil pengukuran berat badan (BB) dan 

tinggi badan (TB). Hasil pengukuran IMT untuk mengklasifikasikan status gizi 

dinilai secara kuantitas lebih baik daripada lingkar pinggang, skinfold test, atau 

lingkar lengan atas (LILA) (Prathita, Syahredi and Indrawati, 2017). 

Rumus perhitungan IMT: 

 

 

 

 

Klasifikasi IMT yang digunakan dalam penelitian ini adalah klasifikasi 

nasional (Kemenkes RI, 2014). 



 

21  

 

Klasifikasi Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Sangat Kurus <17 

Kurus 17 - <18,5 

Normal 18,5 – 25,0 

Gemuk >25 – 27 

Obesitas >27 

 

B. Fisiologi Haid 

Haid terjadi secara periodik atau siklik yang merupakan kejadian 

keluarnya darah, mucus, dan deskuamasi endometrium (Santi and Pribadi, 2018). 

Pada setiap siklus haid, saluran reproduksi wanita akan bersiap untuk fertilisasi 

dan implantasi ovum. Setelah seorang anak mengalami pubertas maka ovarium 

akan terus-menerus bekerja dalam dua fase secara bergantian, yaitu fase folikular 

yang didominasi oleh adanya folikel matang, dan fase luteal yang ditandai dengan 

adanya korpus luteum (Sherwood, 2013). 

Awal siklus haid ditandai dengan adanya sekresi Follicle Stimulating 

Hormone (FSH) dan Luteinizing Hormone (LH) dimana jumlah keduanya 

meningkat dan membuat perubahan di ovarium. Folikel-folikel kecil yang muncul 

diawal siklus terdiri dari sel teka yang merupakan reseptor LH dan sel granulosa 

pada FSH yang berbentuk melingkar pada oosit. Produksi hormon androgen 

dipicu oleh LH melalui sel teka yang selanjutnya hormon androgen memasuki sel 

granulosa. FSH merubah androgen menjadi estrogen dengan bantuan enzim 

aromatase. Efek meningginya FSH membuat sekresi cairan ke dalam rongga 

folikel, pada saat yang sama sel granulosa dan sel teka yang mengelilingi folikel 

mensekresi lebih banyak estradiol yang masuk ke aliran darah. Efek 

endokrinologik dari peningkatan estradiol menimbulkan umpan balik negatif pada 

Tabel 2.1 Klasifikasi IMT 
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hipofisis anerior dan hipotalamus sehingga sekresi FSH menurun sedangkan 

sekresi estradiol meningkat. 24 jam kemudian terjadi lonjakan sekresi LH yang 

besar dan FSH yang lebih kecil, umpan balik positif ini menyebabkan pelepasan 

satu ovum dari folikel yang 

paling besar sehingga 

terjadi ovulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Sherwood, 2013) 

 

Gambar 1. Korelasi hormonal dan perubahan 

siklus ovarium  dan uterus 
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Folikel yang kolaps akibat pelepasan ovum berubah sifat. Folikel yang 

kolaps menjadi korpus luteum. Sel lutein pada korpus luteum menghasilkan 

progesteron dan estrogen. Sekresi progesteron mencapai puncak sekitar empat hari 

setelah ovulasi dan meningkat apabila ovum yang dibuahi terjadi implantasi ke 

dalam endometrium. Sel-sel trofoblastik embrio yang telah tertanam segera 

menghasilkan human chorionic gonadotropin (HCG) yang memelihara korpus 

luteum sehingga sekresi estradiol dan progesterone terus berlanjut. Sebaliknya, 

jika tidak terjadi kehamilan, sel lutein teka berdegenerasi sehingga menghasilkan 

estradiol dan progesteron yang lebih sedikit, sehingga mengurangi umpan balik 

negatif pada gonadotrof yang disertai dengan meningkatnya sekresi FSH. 

Penurunan kadar estradiol dan progesteron dalam sirkulasi darah menyebabkan 

perubahan di dalam endometrium yang menyebabkan terjadinya haid 

(Prawirohardjo, 2011). 

Saat terjadi haid, tanda yang paling jelas terlihat adalah keluarnya darah 

dan sisa endometrium dari vagina. Saat hari pertama darah haid keluar dari 

vagina, menandakan dimulainya siklus haid yang baru dimana bersamaan dengan 

berakhirnya fase luteal ovarium dan dimulainya fase folikular. Perubahan kadar 

hormon yang membuat fase haid dimulai juga diikuti oleh sekresi prostaglandin 

yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah pada endometrium, 

vasokonstriksi tersebut menyebabkan menurunnya asupan oksigen dan membuat 

kematian jaringan endometrium. Kerusakan ini menyebabkan perdarahan yang 

juga membilas jaringan endometrium ke dalam uterus. Sebagian besar lapisan 

dalam uterus terlepas selama haid kecuali lapisan sel epitel dan kelenjar, yang 

menjadi asal regenerasi endometrium. Prostaglandin yang menyebabkan 

vasokonstriksi pembuluh darah juga merangsang kontraksi ringan ritmik 

miometrium uterus. Kontraksi ini membantu mengeluarkan darah dan sisa 
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endometrium dari rongga uterus keluar melalui vagina sebagai darah haid. Lama 

haid biasanya lima sampai tujuh hari setelah degenerasi korpus luteum. 

Degenerasi korpus luteum membuat efek hormon progesteron dan estrogen 

menyebabkan endometrium terkelupas folikel-folikel baru di ovarium terbentuk 

dengan bantuan hormon gonadotropik yang kadarnya meningkat. hormon 

gonadotropik yang meningkat menghilangkan pengaruh inhibitorik dari 

hipotalamus dan hipofisis anterior sehingga sekresi FSH dan LH meningkat dan 

fase folikular baru dapat dimulai. Setelah lima hingga tujuh hari di bawah 

pengaruh FSH dan LH, folikel-folikel baru ini sudah menghasilkan cukup 

estrogen untuk mendorong perbaikan dan pertumbuhan endometrium (Sherwood, 

2013). 

C. Gangguan Haid  

Siklus haid yang tidak normal termasuk dalam gangguan haid yang juga 

termasuk didalamnya perubahan pada siklus haid, lama siklus dan perubahan 

jumlah volume darah haid. 

1. Perubahan siklus haid 

a. Polimenorea 

Polimenorea merupakan siklus haid yang lebih pendek yaitu kurang dari 21 

hari. Polimenorea disebabkan oleh gangguan hormonal yang mengakibatkan 

gangguan ovulasi, atau menjadi pendeknya masa luteal (Prawirohardjo, 2011). 

b. Oligomenorea 

Oligomenorea adalah siklus haid lebih panjang, lebih dari 35 hari. Pada 

remaja, keadaan ini terjadi kaerna imaturitas dari poros hipotalamus hipofisis 

ovarium endometrium. Evaluasi lebih lanjut pada pasien dengan kondisi ini 

diperlukan terutama bila kejadiannya disertai dengan keadaan obesitas 
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(Prawirohardjo, 2011).  

c. Amenorea Primer 

Amenorea primer merupakan keadaan dimana apabila seseorang belum 

pernah haid sampai usia 14 tahun diikuti dengan tidak adanya pertumbuhan dan 

perkembangan ciri seks sekunder, dan atau belum pernah haid sampai usia 16 

tahun namun pertumbuhan dan perkembangan ciri seks sekundernya normal 

(Prawirohardjo, 2011). 

d. Amenorea Sekunder 

Amenorea sekunder adalah keadaan dimana seseorang sudah pernah 

mengalami haid namun kemudian tidak mengalami haid selama 3 bulan berturut-

turut (Prawirohardjo, 2011). Amenorea sekunder ini dapat terjadi secara fisiologis 

jika dalam kondisi menyusui, menopause, atau karena kehamilan dimana salah 

satu aspek sehingga diagnosa kehamilan dapat ditegakkan adalah keadaan 

amenorea dengan menghitung durasi tidak haid dari hari pertama haid terakhir 

(Setiawati, 2020). 

2. Lama siklus 

a. Menoragia 

Menoragia merupakan perdarahan haid dengan durasi memanjang lebih dari 7 

hari dikarenakan volume darah berlebih yang keluar saat siklus haid berlangsung. 

Hal ini bisa disebabkan oleh hemostasis di endometrium karena formasi trobin 

yang membentuk plugs lalu terjadi vasokonstriksi (Hoffman, Schorge and et al, 

2020). 

b. Brakimenorea 

Brakimenoea merupakan gangguan lama siklus haid yang memendek dimana 
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haid berlangsung kurang dari 2 hari dikarenakan adanya penurunan fungsi 

ovarium atau uterus (Rosenblatt, 2007) (Zink, 2011). 

3. Perubahan jumlah volume darah 

a. Hipermenorea 

Hipermenorea adalah pendarahan haid yang lebih banyak dari normal yaitu 

lebih dari 80ml per satu kali siklus haid. Menentukan jumlah volume darah yang 

keluar saat haid berlangsung cukup sulit dilakukan, sehingga tolak ukur 

mengetahui seseorang mengalami hipermenorea adalah dengan menghitung 

berapa banyak pembalut yang diganti dalam satu hari. Haid yang normal dapat 

membuat seseorang bisa mengganti pembalut sebanyak 2-5 kali (Prawirohardjo, 

2011).  

b. Hipomenorea 

Hipomenorea adalah pendarahan haid yan lebih pendek dari biasa, pasien 

dengan kondisi ini biasanya mengalami perdarahan haid <40ml dengan pergantian 

pembalut 1-2 per hari. Kemungkinan penyebabnya adalah kondisi endometrium 

yang tipis, gangguan endokrin,dan atau kondisi wanita dengan penyakit tertentu 

(Insani, 2021). 

 

D. Faktor Yang Mempengaruhi Gangguan Haid 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keteraturan siklus haid diantaranya 

adalah: 

1. Faktor genetik 

Gen merupakan cetak biru yang diturunkan oleh orang tua melalui proses 

pembuahan. Proses pembuahan dimana sel sperma yang membawa sifat-sifat 
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genetik menyatu dengan sel ovum yang juga mempunyai sifat genetiknya sendiri 

(Jannah and Putro, 2021). Gen yang diterima anak dari orang tuanya pada saat 

pembuahan akan mempengaruhi seluruh karakteristik dan penampilan anak kelak. 

Genetik yang diturunkan oleh orang tua juga berpengaruh pada status kesehatan 

anaknya, tidak terkecuali dalam masalah reproduksi. Genetik merupakan salah 

satu faktor yang berkontribusi terhadap variasi dalam sifat dan penyakit 

reproduksi.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Maulidiah (2011) dalam (Nuzul & 

Maulidani, 2017) menemukan bahwa percepatan dan perlambatan haid pada 

remaja dipengaruhi oleh faktor genetik yaitu hubungan antara usia menarche ibu 

dan putrinya, dimana faktor genetik ini tidak dapat dimodifikasi dan juga 

berpengaruh pada kematangan usia sistem reproduksi wanita. Hal ini sejalan 

dengan penelitan (Wulandari, 2015) dimana didapatkan ada hubungan signifikan 

terhadap faktor genetik yaitu usia menarch ibu dengan percepatan haid putrinya. 

Usia haid pertama atau menarch yang lebih cepat cenderung terjadi setelah 

kejadian kenaikan berat badan anak sehingga berhubungan dengan peningkatan 

risiko obesitas, status gizi yang overweight dan atau obesitas ini yang kemudian 

akan menjadi pintu masuk gangguan pada haid (Ong et al., 2007). 

2. Sosial ekonomi 

Status sosial ekonomi dapat diartikan sebagai status yang diukur 

diantaranya dari tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan 

penghasilan orang tua. Status sosial ekonomi menjadi penting karena berhubungan 

dengan kecukupan pemberian nutrisi. Nutrisi yang didapat dari makanan sangat 

berpengaruh pada proses pematangan seksual anak perempuan, jika anak tersebut 

mengalami haid pertama yang lebih cepat menurut teori akan membuat anak 

memiliki berat badan dan tinggi badan yang lebih dibandingkan dengan anak yang 
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usia haid pertamanya tidak lebih cepat. Jika pada kondisi tersebut asupan nutrisi 

anak tidak seimbang akibat dari faktor sosial ekonomi, makan akan menimbulkan 

masalah gizi pada anak (Nuzul and Maulidani, 2017). 

Hubungan sosial ekonomi dengan masalah gizi dan gangguan haid ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Parepare, Sulawesi Selatan, 

yang mana dalam penelitian ini didapatkan adanya pengaruh sosial ekonomi yang 

signifikan terhadap siswi yang mengalami early menarche (Partika and et al, 

2019). Dalam penelitian lain, wanita dengan status sosial ekonomi rendah 

memiliki kecukupan nutrisi yang buruk, hal ini menunjukkan bahwa sosial 

ekonomi memiliki peran penting dalam kesehatan seseorang. Perempuan dengan 

tingkat pendidikan rendah mengalami siklus haid yang tidak teratur (Kwak, 2019). 

3. Berat badan 

Berat badan dikatakan dapat mempengaruhi siklus haid di karenakan jika 

terjadi penurunan berat badan yang akut juga sedang maka akan akan terjadi 

gangguan pada fungsi ovarium. Kondisi berat badan seseorang dipengaruhi oleh 

timbunan lemak dalam tubuhnya. Lemak merupakan jaringan yang merubah 

androgen menjadi estrogen. Perempuan yang kurus memiliki presentasi lemak 

tubuh yang sedikit sehingga dapat mengkibatkan defisiensi estrogen yang 

menyebabkan terjadinya oligomerea dan amenorea. Berat badan yang rendah juga 

dapat menghambat pelepasan gonadotropin releasing hormone (GnRH) sehingga 

dapat mengurangi kadar LH, LH yang rendah dapat menyebabkan pemendekan 

fase luteal. Fase luteal yang memendek dapat menyebabkan pemendekan siklus. 

Sebaliknya pada perempuan dengan cadangan lemak tubuh berlebih terjadi  

peningkatan produksi hormon estrogen. Proses aromatisasi androgen menjadi 

estrogen ini terjadi di sel-sel granulosa dan jaringan lemak. Dengan demikian, 

semakin banyak persentase jaringan lemak tubuh, semakin banyak pula estrogen 
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yang terbentuk yang kemudian dapat mengganggu keseimbangan hormon di 

dalam tubuh. Gangguan siklus haid yang terjadi disebabkan oleh karena adanya 

gangguan umpan balik dengan kadar estrogen yang selalu tinggi sehingga kadar 

FSH tidak mencapai puncak. Dengan demikian pertumbuhan folikel terhenti 

sehingga tidak terjadi ovulasi. Keadaan ini berdampak pada perpanjangan siklus 

haid ataupun kehilangan siklus haid (Mulyani and Ladyani, 2016). 

4. Aktivitas fisik 

Aktivitas fisik yang berlebihan dapat menyebabkan fungsi haid yang 

terbatas. Atlet wanita seperti pelari atau balet memiliki risiko untuk mengalami 

amenorrhea anovulasi, dan defek pada fase luteal. Serum estragon akan 

mengalami penurunan level karena aktivitas gonadotropin dan aktivitas yang berat 

merangsang inhibisi Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) (Bauw, 2019). 

5. Stress 

Stress merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keteraturan siklus 

haid, karena saat dalam keadaan stress terjadi aktivasi dari amygdala pada sistem 

limbik. Paraventricular nucleus (PVN) dari hipotalamus akan mengeksresikan 

corticotropinreleasing hormone (CRH) yang meningkatkan sintesis dan pelepasan 

hormon adrenokortikotropik (ACTH) dari hipofisis anterior, yang pada gilirannya 

akan merangsang kelenjar adrenal untuk mensinstesis dan melepaskan kortisol 

sehingga terjadi perubahan perilaku. CRH sendiri juga akan menghambat sekresi 

gonadotropin releasing hormone (GnRH) sehingga kadarnya menurun dan 

menyebabkan gangguan siklus haid (Hamidovic et al., 2020). 

6. Diet 

Kita adalah apa yang kita makan, gaya hidup seseorang termasuk 

didalamnya kebiasaan makan dapat berhubungan langsung dengan penyakit yang 
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diderita. Sistem reproduksi wanita secara langsung dan tidak langsung 

berhubungan dengan diet atau makanan. Pada wanita vegetarian terjadi gangguan 

siklus haid termasuk didalamnya adalah anovulasi, penurunan respon pada 

hormon pitruitari, gangguan pada fase luteal dimana terjadi pemendekan di fase 

ini, dan luteal-phase defect dimana panjang fasenya normal tetapi sekresi hormon 

progesteron yang terjadi tidak normal (Barr, 2018). Diet yang berhubungan 

dengan panjangnya siklus dan periode perdarahan haid yaitu diet rendah lemak, 

sedangkan terjadinya amenorrhea dikarenakan diet akan rendah kalori seperti 

daging merah dan rendah lemak. Penelitian didapatkan presentasi gangguan siklus 

haid yang signifikan pada remaja yang sering memakan junk food dan makanan 

tidak bergizi seimbang lainnya (Negi, 2018) .  

7. Gangguan endokrin 

Pada masa remaja ketidakteraturan siklus haid sering tejadi, kelenjar 

endokrin yang terdiri dari hipofisis, tiroid, pankreas, adrenal, dan ovarium 

memainkan peran fungsional dalam regulasi endokrin dari siklus haid wanita. 

Sehingga gangguan endokrin seperti polycystic ovary syndrome, hipotiroid, 

hipertiroid, dan diabetes menjadi pemicu timbulnya gangguan mestruasi 

disepanjang masa reproduksi wanita. Prevalensi oligomenorrhea adalah haid yang 

paling sering terjadi pada wanita dengan gangguan endokrin (Naz, Dovom and 

Tehrani, 2020). 

 

E. Hubungan Status Gizi Dengan Gangguan Haid 

Gizi menjadi salah satu masalah yang dialami kebanyakan remaja 

khusunya di Indonesia. Hasil Riset Kesehatan pada tahun 2018, angka kejadian 

obesitas sentral pada remaja >15 tahun mengalami peningkatan dari 26,6% di 
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tahun 2013 menjadi 31% di tahun 2018 (Faradilah and et al, 2018). Massa lemak 

tubuh direpresentasikan oleh berat badan, keabnormalitasan berat badan salah 

satunya ditandai dengan penumpukan lemak yang berlebihan sehingga melampaui 

kebutuhan tubuh dan mengganggu kesehatan. Menurut hasil penelitian Prahita 

(2017) menjelaskan tidak adanya hubungan antara IMT dan lemak tubuh dengan 

gangguan haid. Hasil lain didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Rakhmawati (2013) dan juga Dahliansyah (2008), dimana masing-masing 

penelitian tersebut digambarkan terdapat hubungan antara status gizi melalu 

indeks massa tubuh dan presentase lemak tubuh dengan kejadian gangguan haid. 

Perempuan yang memiliki status gizi kurang dapat menyebabkan hormon 

tubuh berhenti berkerja sehingga siklus haid terganggu. Sedangkan peluang 

terjadinya gangguan haid pada perempuan dengan kondisi obesitas lebih tinggi. 

Penyebab obesitas salah satunya adalah ketidakseimbangan aktivitas fisik dengan 

pola makan, yaitu konsumsi makanan yang berlebih serta kandungan gizi tidak 

seimbang dengan aktivitas fisik yang rendah (Faradilah, Jalaluddin and Larasati, 

2018).  

Obesitas menyebabkan penumpukan kolesterol yang ditandai dengan kadar 

trigleserida dan LDL yang tinggi dalam darah. Hormon steroid dibentuk oleh 

kolesterol, dimana sel teka berperan untuk membantu produksi steroid di ovarium. 

Sel teka juga berfungsi untuk menghasilkan androgen dan meningkatkan jumlah 

reseptor LDL sebagai respon Luetinizing Hormon (LH) agar kolesterol dapat 

masuk ke dalam sel. Fungsi LH dalam proses ini juga untuk menstimulasi protein 

P450cc yang berperan dalam peningkatan produksi androgen yang kemudian 

androgen akan menjadi estrogen setelah proses metabolisme oleh aromatase 

(Prathita, Syahredi and Indrawati, 2017). Semakin banyak jaringan lemak, 

semakin banyak pula estrogen yang terbentuk, dengan peningkatan ini 
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menyebabkan gangguan fungsi ovarium dengan membuat siklus haid yang lebih 

panjang (Prawirohardjo, 2011). 

 

F. Integrasi Keislaman 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern ini membuat 

hidup manusia lebih gampang sehingga mudah terbuai dengan adanya proses 

modernisasi. Manusia lupa bahwa kenikmatan yang dirasakan juga merupakan 

salah satu pintu masuk berbagai macam gangguan kesehatan. Sakit merupakan 

kondisi yang tidak bergantung pada kaya atau miskin melainkan tergantung pada 

bagaimana seseorang dapat mengatur pola kehidupannya (Ilahi, 2015). 

Dalam kehidupan beragama, Islam telah mengatur bagaimana idealnya 

seorang manusia menjalani kehidupannya, tidak terkecuali dalam mengkonsumsi 

makanan. Tercantum dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah (2):168 yang berbunyi: 
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Terjemahannya 

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, 

setan itu musuh yang nyata bagimu.” 

Penggalan surah Al-Baqarah ayat 168 diatas diturunkan oleh Allah SWT 

kepada umat Islam untuk mengingatkan mereka ketika mereka mengharamkan 

makanan yang halal. (Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa 

yang terdapat di muka bumi) halal menjadi 'hal' (lagi baik) sifat yang memperkuat, 

yang berarti enak atau lezat, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah) atau 

jalan-jalan (setan) dan rayuannya (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata 



 

33  

bagimu) artinya jelas dan terang permusuhannya itu. Langkah-langkah setan yang 

dimaksud bisa dengan terbuai oleh kenikmatan makanan yang haram, makan 

dengan porsi terlalu banyak sehingga menimbulkan masalah kesehatan (Jufri, 

2017). 

Surah Al-Baqarah diatas juga merupakan pedoman untuk memilih 

makanan yang baik sesuai dengan kandungan yang dibutuhkan manusia dalam 

makanan seperti air, karbohidrat, protein dan lemak, serta zat gizi mikro yang 

dibutuhkan seperti vitamin dan mineral. Hal ini sejalan dengan firman Allah 

dalam surah Al-An‟am(6):95 yang berbunyi: 
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Terjemahannya 

 “Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir (padi-padian) dan biji (kurma). 

Dia mengeluerkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari 

yang hidup. Itulah (kekuasaan) Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?” 

 Dapat dijadikan kesimpulan dari surah diatas, bahwa ditinjau dari 

kandungan karbohidrat, biji-bijian seperti gandum merupakan sumber karbohidrat 

polimer tinggi berupa pati. Karbohidrat ini memiliki peran penting karena akan 

menjadi sumber energi bagi tubuh (KEMENAG RI, 2013). Kurma juga 

disebutkan dalam surah Al-An‟am diatas karena dari mengkonsumsi kurma ada 

banyak manffat yang diperoleh. Penelitian yang berjudul Effect Of Feeding Date 

Palm Fruit on Menstrual Health in A Convenient Sample of Females pada tahun 

2018 mendapatkan hasil bahwa dengan mengkonsumsi buah kurma dapat 

menurunkan volume darah yang keluar pada saat haid. Hal ini dikarenakan 

kandungan vitamin E, carotenoids dan selenium sebagai antioksidan dapat 
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meningkatkan nilai oksidatif dalam jaringan ovarium dan menyeimbangkan 

hormon, sehingga konsumsi buah kurma dapat dijadikan terapi tambahan untuk 

pasien dengan hipermonorea (Al-Sayyed, Takruri and et al, 2018).  

Hidup manusia tidak terlepas dari makanan karena tanpa makan manusia 

tidak bisa bertahan hidup. Namun, bagaimana cara kita makan, apa yang kita 

makan, dan kapan kita makan adalah hal-hal yang perlu diatur. Dikutip dari hadist 

riwayat Ahmad: 
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(Ahmad – 16556): Telah menceritakan kepada kami Abu al Mughirah 

berkata; telah menceritakan kepada kami Sulaiman al Kinani berkata; telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Jabir Ath-Tha'i berkata; saya telah 

mendengar al Miqdam bin Ma'di Karib al kindi berkata; saya mendengar 

Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidaklah anak adam mengisi 

tempat yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam mengisi tempat 

yang dapat mnegakkan tulang rusuknya. Jika hal itu tidak mungkin maka spertiga 

untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiganya untuk bernafas. 

Ditengah beragam penyakit yang selalu menyertai lingkungan, kesadaran 

dalam mengatur pola hidup sehat menjadi sangat penting. Menjaga kesehatan 

tergantung pada makan dan minum yang wajar dan pada kemampuan orang dalam 

mengatur pola hidupnya dengan menjaga tempat tinggal, waktu istirahat, sampai 

pada persoalan seks, dan perawatan tubuh. Dalam ajaran Islam hal tersebut juga 

diatur, perihal istirahat terdapat dalam Al-Qur‟an surah An-Naba‟(78):9 yang 

berbunyi: 
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ا
ً
مْ سُبَات

ُ
وْمَك
َ
ا ن
َ
ن
ْ
جَعَل   وَّ

Terjemahannya 

“dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,” 

Penggalan ayat diatas diperintahkan untuk istirahat dengan menjaga 

tidurnya dengan baik, dimana berhenti mengisi lambung selama empat jam 

sebelum tidur. Tidur dengan keadaan perut terisi makanan (kekenyangan) akan 

membuat penyempitan jalan nafas sehingga dalam jangka panjang akan 

mengakibatkan hipoksia. Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan tips 

untuk tidak tidur setelah subuh dan setelah ashar, dan boleh tidur siang dengan 

durasi singkat (Ilahi, 2015). 

Pola hidup sehat lainnya yaitu menjaga tempat tinggal, yakni dengan 

menjaga kebersihannya karena kebersihan lingkungan dan jasmani (diri/badan) 

merupakan syarat untuk beribadah juga terlepas dari fungsinya dalam kesehatan. 

Berolahrga atau senantiasa menggerakkan badan, hal ini bisa dilakukan dengan 

berbagai gerakan yang sederhana, dalam shalat pun jika gerakannya dilakukan 

secara baik dan benar akan meninggalkan manfaat baik untuk tubuh kita 

khususnya bagi tulang dan persendian (Yanah, 2018). 

Perilaku hidup bersih dan sehat yang mana salah satunya adalah cuci 

tangan juga merupakan satu aspek yang penting dilakukan untuk terhindar dari 

penyakit. Sesuai dengan hadist berikut: 

 

نْ إ  عَ
ُ
يَان
ْ
ا سُف

َ
ن
َ
ث
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َ
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ُ
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َ
ت
ُ
ا ق
َ
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ْ
خ
َ
 أ

َ
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ُ
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َ
مَة
َ
ي سَل ِ َ

َ
نْ أ رِيِّ عَ

ْ
ه لزُّ  

ي  ِ
هُ ف 
َ
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ْ
 يَغ

َ
لً
َ
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َ
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ُ
ك
ُ
حَد
َ
 أ
َ
ظ
َ
يْق
َ
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َ
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َ
مَ ق
ه
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َ
ُ عَل

ه
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ه
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َّ
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َّ
ن
َ
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َّ
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َ
ا ف
ً
ث
َ
لً
َ
هَا ث
َ
سِل
ْ
وئِهِ حَنََّ يَغ

ُ
وَض

يْنَ 
َ
رِي أ

ْ
 يَد

َ
مْ لَ

ُ
ك
َ
حَد
َ
هُ أ

ُ
 يَد
ْ
ت
َ
بَات  
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 “Qutaibah bin Sa‟id telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan 

telah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu 

Hurairah r.a., bahwasannya Nabi saw. Bersabda: “Apabila salah seorang dari 

kalian bangun dari tidurnya, jangan mencelupkan tangannya ke tempat wudhunya 

sehingga ia mencuci tangannya sebanyak tiga kali, karena sesungguhnya salah 

seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam” (HR. Sunan Nasa‟i) 

Penyakit non-infeksi yang muncul dalam masyarakat adalah bukti tentang 

rendahnya perhatian terhadap pola hidup yang sehat. Dalam hadis tersebut 

Rasulullah memberikan sebuah pelajaran hidup sehat mengenai cuci tangan 

sebelum makan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Hal ini menjadi 

penting karena tangan adalah organ tubuh yang paling gampang terkontaminasi 

bakteri melalui sentuhan terhadap benda-benda. Maka dari itu, mencuci tangan 

menjadi langkah pertama dalam pola hidup dan makan sehat (Khairani, 2020). 

Selanjutnya mengenai pandangan haid dalam Islam telah diatur dalam 

surah Al-Baqarah (2):222 yang berbunyi: 

نَّ حَنَّّ 
ُ
رَبُوْه

ْ
ق
َ
 ت
َ
 وَلَ
 
مَحِيْضِ

ْ
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وإ إلن

ُ
ل ِ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
ط
َ
إ ت
َ
اِذ
َ
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ْ
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َ
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ْ
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ه
 إللّٰ

َّ
ُ ِۗ إِن

ه
مُ إللّٰ

ُ
مَرَك
َ
 إ
ُ
 مِنْ حَيْث

Terjemahannya 

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, 

“itu sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan 

kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah 
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mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, 

Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” 

Ayat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tentang 

kebiasaan kaum Yahudi yang mengasingkan istri-istri mereka yang sedang haid, 

tidak makan bersama, tidak bersosialisasi, sampai tidak tinggal dalam satu rumah, 

dan kaum Nasrani yang tetap menggauli istri-istri mereka yang sedang haid 

namun melalui dubur. Sehingga dalam ayat tersebut disebutkan untuk tidak 

menjauhi wanita yang sedang haid namun jangan menggauli istri ketika istri 

sedang haid, perintah tersebut tidak semata-mata hanya diutarakan saja, melainkan 

berhubungan intim ketika sedang haid dapat menyebabkan gangguan kesehatan 

(Hanafi, 2017). Terlepas dari hal tersebut, masalah gangguan haid juga diatur 

dalam Islam melalui hadist berikut: 

Terjemahannya 
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“Hamnah binti Jahsy berkata: “Aku pernah mengeluarkan darah penyakit 

(istihadhah) yang banyak sekali. Maka aku menghadap Nabi Saw untuk meminta 

fatwanya. Beliau bersabda: “ini adalah goncangan setan. Karenanya, cukupkanlah 

haidmu selama 6 atau 7 hari, setelah itu mandilah. Jika telah suci, shalatlah 

sebanyak 24 atau 23 hari, puasalah, dan shalatlah. Karena yang demikian 

mencukupimu. Dengan cara seperti ini pula, lakukanlah setiap bulan sebagaimana 

para wanita mengalami haid. Sekiranya kamu mampu mengakhirkan shalat 

Zhuhur dan mengawalkan shalat Ashar, kemudian kamu mandi pada saat kamu 

dalam keadaan suci lalu melakukan shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak, 

kemudian kamu mengakhirkan shalat Maghrib dan mengawalkan shalat Isya, 

kemudian kamu mandi dan menjamak dua shalat, lakukanlah, dan mandilah untuk 

shalat Subuh dan shalatlah. „bagiku, yang demikian merupakan dua perkara yang 

menarik‟.” (HR. Lima imam hadits selain An-Nasa‟i) dinilai shahih oleh At-

Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Bukhari. 

Hadist tersebut memperjelas bahwa dalam Islam telah menjelaskan jika 

kebiasaan haid berubah, yaitu bertambah panjang, maka darah yang keluar selama 

6-7 hari berturut-turut dianggap sebagai darah haid. Dalam kitab Al Ikhtiyarat 

dituliskan apabila kebiasaan hari-hari haid wanita berubah, maka darah yang 

keluar tetap dianggap darah haid sampai wanita itu tahu bahwa darah tersebut 

adalah istihadhah (Bassam, 1410H). 

Kesehatan adalah salah satu nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada 

umat manusia dan merupakan salah satu pahalanya yang baik. Gangguan haid 

yang terjadi pada remaja wanita dalam penelitian ini dikarenakan adanya masalah 
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status gizi, masalah ini dapat menjadi pintu masuk dari berbagai penyakit. Dalam 

pandangan Islam zat gizi didapatkan dari makanan dan minuman sesuai dengan 

ayat-ayat Al-qur‟an dan hadist yang telah dipaparkan sebelumnya. Makanan dan 

minuman yang tidak bergizi seimbang serta dengan kuantitas yang tidak 

proporsional akan memberikan pengaruh buruk bagi tubuh, seperti gangguan gizi 

yakni gizi kurang ataupun gizi berlebih. Wanita dengan status gizi kurang atau 

berlebih cenderung memiliki kejadian haid yang terganggu. Demikian pula aturan 

mengenai perilaku pola hidup sehat yang memiliki peran penting dalam 

menunjang kesehatan. Departmen of Health California - Human Population 

Labortory mengeluarkan daftar perilaku pola hidup sehat yang diantaranya adalah 

olahraga yang teratur, tidur yang cukup, makan teratur, dan mengendalikan berat 

badan. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT yang tertuang dalam ayat-ayat 

Al-Qur‟an diatas dan juga dalan sunnah Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh 

Sahabat, yakni dengan mencukupkan istirahat dengan tidur dengan durasi tidak 

berlebihan maupun kurang, serta senantiasa menjaga kebersihan. 

Tidur yang sehat bagi tubuh dapat dilihat dari durasi tidur itu sendiri. 

Hubungan mengenai lama tidur dengan kematian dalam penelitian yang dilakukan 

di Jepang dan Amerika Serikat mendapatkan hasil bahwa seseorang dengan waktu 

tidur dibawah 4 jam dan diatan 7 jam sehari memiliki risiko kematian lebih cepat 

jika dibandingkan dengan yang memiliki waktu tidur normal (6-7 jam sehari) 

(Rafknowledge, 2004). Selain dalam segi kesehatan, kelebihan tidur juga 

membuat seseorang menjadi tidak produktif karena waktu yang tidak terbagi. 

Sedangkan kekurangan waktu dalam tidur dapat menurunkan sistem imun 



 

40  

sehingga tubuh lebih rentan terkena infeksi. Hal ini jika dikombinasikan dengan 

hygiene yang buruk akan menjadi perpaduan yang membuat tubuh terkena infeksi. 

Kejadian infeksi ini memiliki hubungan sebab akibat dengan status gizi. Anak 

yang menderita penyakit infeksi memerlukan asupan gizi yang lebih sedangkan 

nafsu makan anak menurun sehingga akan berdampak pada status gizinya, begitu 

pula dengan anak yang memiliki status gizi yang buruk akibat dari gaya hidup 

tidak sehat ataupun dari pola makannya akan menyebabkan terjadinya infeksi 

karena daya tahan tubuh menurun (Muhammad, 2018). 

Ayat-ayat Al-qur‟an serta hadist yang telah disebutkan sebelumnya juga 

mengatur bagaimana memperlakukan seorang wanita yang sedang haid. Hal yang 

paling ditekankan pada ayat Al-qur‟an dan hadist sebelumnya adalah tidak 

mempergauli istri yang sedang haid. Berhubungan intim saat haid memiliki lebih 

banyak efek negatif daripada manfaatnya, salah satunya adalah peningkatan risiko 

infeksi, kondisi mulut rahim saat haid akan sedikit terbuka sehingga akan lebih 

rentan terhadap infeksi, selain itu bahaya lain yang dapat terjadi yaitu risiko 

endometriosis. Endometriosis adalah pertumbuhan jaringan endometrium di luar 

kavum uteri. Berhubungan intim saat haid dapat menyebabkan darah menstruasi 

berbalik dan menyebabkan transplantasi jaringan endometrium sehingga tertanam 

di luar kavum uteri. Endometriosis ini kemudian akan menimbulkan gangguan 

haid, seperti dismenorea dan panjang siklus menstruasi menjadi terganggu, 

gangguan-gangguan ini akan bertambah parah jika terjadi pada wanita dengan 

status gizi berlebih karena memiliki jumlah hormon estrogen berlebihan, yang 

mana estrogen berperan dalam pertumbuhan endometriosis (Maree and Wright, 
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2007). Sebagai seorang muslim yang baik, kewajiban untuk menuruti perintah dan 

meninggalkan larangan harus dikerjakan, karena perintah-perintah dalam Al-

qur‟an dan sunnah yang diperintahkan Allah itu semua tidak semata-mata hanya 

sekedar perintah, namun dengan mengamalkan perilaku hidup tersebut dalam 

keseharian dapat berakibat langsung kepada status gizi yang nantinya berdampak 

pada gangguan haid. 
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G. Kerangka Teori 

  
Status gizi remaja wanita 

berdasarkan IMT 

Jaringan lemak 

kurang 

Peningkatan produksi 

hormon estrogen 

Siklus haid 

- Polimenorea 

- Oligomenorea 

- Amenorea sekunder 

 

Volume darah 

- Hipermenorea 

- Hipomenorea 

 

Lama siklus 

- Menoragia 

- Brakimenore 

Faktor Risiko: 

 

- Berat badan 

- Aktivitas fisik 

- Stress 

- Diet 

- Gangguan 

endokrin   

Overweight  & 

obesitas 
Normal Kurus 

Penumpukan lemak 

tubuh 

Jumlah 

jaringan 

lemak normal 

Produksi 

hormon normal 

Defisiensi hormon 

estrogen 

Siklus haid 

- Normal (21-35 hari) 

 

Volume darah 

- Normal (80cc/hari) 

 

Lama siklus 

- Normal (3-7 hari) 

Pelepasan 

GnRH 

terhambat 

↓kadar LH 

Pemendekan 

fase luteal Kadar FSH 

terganggu 

Pertumbuhan 

folikel terhenti 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 
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H. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Status gizi remaja 

Gangguan haid 

- Polimenorea 

- Oligomenorea 

- Amenorea Sekunder 

- Hipermenorea 

- Hipomenorea 

- Menoragia 

- Brakimenorea 

Variabel independent 

Variabel dependen 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah penelitian analitik observasional melalui 

pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

status gizi remaja wanita dengan kejadian gangguan haid pada siswa SMA di Kota 

Makassar. 

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2022. 

 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi 

 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Populasi dari penelitian 

ini adalah seluruh siswi perempuan yang bersekolah di SMA Negeri 2 Makassar. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah siswi kelas 10 dan 11 di 

SMA Negeri 2 Makassar yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Besar 

sampel dihitung dengan rumus slovin: 
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Keterangan : 

n = Jumlah Sampel  

N = Jumlah Populasi 

e = eror margin 

 

Pengambilan data awal di SMA Negeri 2 Makassar, diketahui jumlah siswi 

kelas 10 sebanyak 217 orang dan kelas 11 sebanyak 214 siswi. Sehingga total 

jumlah populasi adalah 431 siswi. 

 

  
 

         
  

  
   

               
  

          

 

Dari perhitungan tersebut jumlah sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini sebanyak 215 siswi di SMA Negeri 2 Makassar. 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

 

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling dimana seluruh siswi di SMA Negeri 2 Makassar menjadi sampel pada 

penelitian ini. Data sampel didapatkan dari kuisioner yang sebelumnya dibagikan 

kepada siswi kelas 10 dan 11 secara online atau offline. 

1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi yaitu sudah haid lebih dari 3 tahun saat melakukan penelitian atau 

pengumpulan data, dan setuju untuk menjadi sampel atau responden setelah 
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menandatangi lembar persetujuan (informed consent). 

2. Kriteria eksklusi 

Kriterika eksklusi pada penelitian ini adalah siswi dengan amenorea 

primer, memiliki riwayat kelainan anatomi organ reproduksi, dan penyakit sistem 

reproduksi lainnya. 

 

E. Cara Pengumpulan Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa 

kuisioner yang diperoleh dari responden dan observasi langsung. Kuisioner akan 

dibagikan pada responden secara online melalui google form ataupun offline 

dengan kertas formulir (kuisioner), kemudian observasi langsung dilakukan untuk 

mengukur antropometri responden yang meliputi berat badan, tinggi badan, 

lingkar lengan atas, dan lingkar pinggang. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dari hasil pengisian kuisioner oleh responden dan observasi langsung oleh 

peneliti.
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Populasi: 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswi kelas 10 dan 11 

di SMA Negeri 2 Makassar. 

Pengelolaan data : 

Analisis data dengan menggunakan uji Chi-Square, 

kemudian dimasukkan program SPSS 

Penyajian data dan pembahasan 

Kesimpulan hasil penelitian 

G. Kerangka Kerja  

  

Sampel : 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

Purposive Sampling 

Pengumpulan data primer  

Pembagian kuisioner 

Bagan 3.1 Kerangka Kerja 



 

 

48  

H. Langkah Pengolahan Data 

1. Penyuntingan data (editing) 

Pengeditan data merupakan proses yang dilakukan untuk memeriksa atau 

mengoreksi data yang telah terkumpul. 

2. Pengkodean (coding) 

 

Pengkodean data merupakan proses yang dilakukan dengan cara 

memberikan kode tertentu pada tiap data yang akan diteliti. 

3. Memasukkan data (data entry) 

 

Memasukkan data yang akan diteliti kedalam program komputer. 

 

4. Tabulasi 

 

Tabulasi data merupakan proses yang dilakukan untuk memasukkan data 

kedalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel, yang dimana isi tabel tersebut 

mencakup data yang akan dianalisis. 

 

I. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara elektronik yaitu dengan 

menggunakan aplikasi Statistical for Social Science (SPSS) yaitu dengan uji Chi 

Square untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel. 

1. Analisis univariat 

Analisis univariat ditujukan guna menjelaskan masing-masing frekuensi 

distribusi, seperti gambaran karakteristik responden, variabel dependen dan 

variabel independen.  
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2. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square untuk 

menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel kategori dan mengukur 

kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. 

Rumus uji Chi Square : 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Etika Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penilitian wajib mengajukan permohonan 

persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Adapun prinsip-prinsip etika penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Resepect for the person 

Menghormati segala harkat martabat manusia sebagai pribadi yang 

mempunyai kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggung jawab 

terhadap keputusannya sendiri. 

2. Beneficence dan nonmaleficence 

Berkewajiban untuk membantu orang lain dengan dengan berbuat baik dan 

tidak merugikan siapapun. 

Keterangan: 

 

X
2 
: Chi square 

0i : frekuensi observasi 

E: frekuensi harapan 
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3. Justice 

 

Obyek penelitian berhak menerima perlakuan yang benar dan layak serta 

manfaat yang seimbang, peneliti tidak boleh mengambil kesempatan dan 

keutungan dari ketidakmampuan masyarakat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022 berlokasi di 

SMA Negeri 2 Makassar. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian 

analitik observasional dengan pendekatan cross sectional, dengan teknik 

purposive sampling untuk pengambilan sample. Sample yang digunakan adalah 

data primer yang diperoleh melalui observasi langsung untuk pengukuran 

antropometri dan pengisian kuisioner secara luring sehingga didapatkan total 

sample pada penelitian ini berjumlah 215 sample. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisa dengan melakukan uji analisis univariat yang dilanjutkan dengan analisis 

bivariat menggunakan uji Chi-Square melalui aplikasi SPSS seri 22.  

Penyajian hasil data dari penelitian ini meliputi data karakteristik 

responden, distribusi frekuensi pola konsumsi, frekuensi status gizi dalam indeks 

massa tubuh, distribusi frekuensi gangguan haid dan hubungan antara status gizi 

dengan gangguan haid. 
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1. Analisis univariat 

Data hasil penelitian terhadap karakteristik responden siswi SMA Negeri 2 

Makassar menunjukkan hasil yang digambarkan dalam tabel dibawah ini. 

 

 

Karakteristik f % 

Usia   

14 

15 

16 

17 

18 

4 

43 

98 

58 

12 

1,9% 

20,0% 

45,6% 

27,0% 

5,6% 

Usia Menarch   

9 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

33 

59 

65 

42 

14 

0,9% 

15,3% 

27,4% 

30,2% 

19,5% 

6,5% 

Jenis Tempat Tinggal   

Bersama orang tua 

Bersama wali/kerabat 

198 

17 

92,1% 

7,9% 

Status Orang tua   

Kedua orang tua hidup 

Kedua orang tua meninggal 

Ibu hidup 

Ibu meninggal 

193 

1 

16 

5 

89,8% 

0,5% 

7,4% 

2,3% 

Status Pekerjaan Orang Tua   

Kedua orang tua bekerja 

Ayah bekerja 

Ibu bekerja 

109 

89 

17 

50,7% 

41,4% 

7,9% 

Penghasilan Ayah   

>Rp.3.165.876 

<Rp.3.165.876 

128 

70 

59,5% 

32,6% 

Penghasilan Ibu   

>Rp.3.165.876 

<Rp.3.165.876 

99 

94 

46,0% 

43,7% 

   

 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 
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Berdasarkan tabel 4.1 mayoritas usia responden adalah 16 tahun yaitu 

sebanyak 98 orang (45,6%) dan responden dengan usia 14 tahun adalah yang 

paling sedikit dengan jumlah 4 orang (1,9%). Kebanyakan dari responden 

mengalami menarch atau haid pertama pada usia 13 tahun yaitu sebanyak 65 

orang (30,2%) dan responden yang mengalami haid pertama pada usia 9 tahun 

merupakan frekuensi terkecil yaitu sebanyak 2 orang (0,9%). Karakteristik 

responden dalam lingkungan keluarga dimana 193 responden memiliki kedua 

orang tua yang lengkap dan responden dengan kedua orang tua yang telah 

meninggal sebanyak 1 orang. Kemudian didapatkan 198 responden tinggal 

bersama orang tua dan 17 responden bersama wali atau kerabat. Penelitian ini 

memiliki responden dengan orang tua yang keduanya bekerja dan salah satu orang 

tua bekerja, pada jumlah responden yang ayahnya bekerja sebanyak 198 dari 215 

responden, mayoritas responden memiliki ayah bekerja dengan penghasilan lebih 

dari Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan (UMP) sebanyak 128 responden 

(59,5%), kemudian 193 responden memiliki ibu yang berpenghasilan dengan 

mayoritas penghasilan lebih dari UMP Sulawesi Selatan yakni sebanyak 99 orang 

(46,0%). 
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Tabel 4.2 Distribusi frekuensi  pola konsumsi makanan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 menunjukkan distribusi frekuensi pola konsumsi pada remaja 

wanita di SMA Negeri 2 Makassar. Karakteristik responden dengan kebiasaan 

konsumsi makanan pokok 2 kali sehari memiliki frekuensi terbanyak yaitu sebesar 

101 responden (47,0%) dan sebanyak 10 responden (4,7%) makan makanan 

pokok lebih dari 3 kali dalam sehari. Kebanyakan responden mengkonsumsi 

camilan hampir setiap hari yakni sebanyak 86 orang (40,0%), 135 respoden 

(62,8%) tidak sering mengkonsumsi junkfood. Konsumsi buah dan sayur pada 

responden termasuk sedikit, 153 responden (71,2%) hanya 1-2 kali/minggu 

mengkonsumsi buah dan 83 responden (38,6%) mengkonsumsi sayur sebanyak 3-

Karakteristik f % 

Pola Konsumsi Makanan Pokok   

1x/hari 

2x/hari 

3x/hari 

>3x/hari 

13 

101 

91 

10 

6,0% 

47,0% 

42,3% 

4,7% 

Pola Konsumsi Camilan   

Setiap hari 

Hampir setiap hari (4-6x/minggu) 

Tidak sering (<4x/minggu) 

71 

86 

58 

33,0% 

40,0% 

27,0% 

Pola Konsumsi Junkfood   

Setiap hari 

Hampir setiap hari (4-6x/minggu) 

Tidak sering (<4x/minggu) 

14 

66 

135 

6,5% 

30,7% 

62,8% 

Pola Konsumsi Buah   

1-2x/minggu 

3-4x/minggu 

>5x/minggu 

153 

52 

10 

71,2% 

24,2% 

4,7% 

Pola Konsumsi Sayur   

1-2x/minggu 

3-4x/minggu 

>5x/minggu 

73 

83 

59 

34,0% 

38,6% 

27,4% 
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4 kali/minggu. 

 

 

Data distribusi frekuensi status gizi menurut indeks massa tubuh dan 

distribusi frekuensi gangguan haid pada siswi SMA Negeri 2 Makassar dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Indeks Massa 

Tubuh 
f (%) 

Sangat kurus 

Kurus 

Normal 

Overweight 

Obesitas 

30 

46 

72 

34 

33 

14,0% 

21,4% 

33,5% 

15,8% 

15,3% 

   

Tabel 4.3 menunjukkan mayoritas responden memiliki indeks massa tubuh 

normal yaitu sebanyak 72 orang (35,5%) dan indeks massa tubuh sangat kurus 

merupakan yang paling sedikit yaitu terdapat pada 30 orang (14,0%) responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik f % 

Lingkar Lengan Atas   

Deplesi sedang 

Normal 

Overweight 

Obesitas 

44 

109 

29 

33 

20,5% 

50,7% 

13,5% 

15,3% 

Lingkar Perut   

Normal 

Obesitas abdominal 

174 

41 

80,9% 

19,1% 

Tabel 4.4 Distribusi frekuensi  status gizi berdasarkan 

Lingkar Lengan Atas (LILA) dan Lingkar Perut (LP)  

Tabel 4.3 Distribusi frekuensi  status gizi dalam indeks massa tubuh  



 

 

56  

Tabel 4.4 menggambarkan kondisi status gizi responden berdasarkan 

kondisi sebaran lemak pada lengan atas dan perut. Dapat dilihat pada tabel bahwa 

sebagian besar responden memiliki ukuran lingkar lengan atas yang normal yakni 

sebanyak 109 responden (50,7%), sama halnya pada ukuran lingkar perut 

didapatkan ukuran normal pada 174 responden (80,9%). Pengukuran LILA dan 

LP yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran lemak 

pada responden dan bisa menjadi data untuk penelitian selanjutnya. 

 

Status Haid f (%) 

Normal 

Tidak normal 

12 

203 

5,6% 

94,4% 

   

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa siswi di SMA Negeri 2 Makassar yang 

merupakan populasi dari penelitian ini mayoritas memiliki status haid yang tidak 

normal dengan presentase 94,4%. Rincian jenis gangguan haid yang menjadi 

masalah pada responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Kondisi Haid f % 

Lama Siklus Haid   

Normal 

Polimenorea 

Oligomenorea 

Amenorea sekunder 

66 

64 

47 

38 

30,7% 

29,8% 

21,9% 

17,7% 

Lama Haid   

Tabel 4.6 Distribusi frekuensi gangguan haid 

berdasarkan kondisi haid 

Tabel 4.5 Distribusi frekuensi  gangguan haid  
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Normal 

Brakimenorea 

Menoragia 

95 

40 

80 

44,2% 

18,6% 

37,2% 

Volume Darah Haid   

Normal 

Hipomenorhea 

Hipermenorhea 

84 

73 

58 

39,1% 

34,0% 

27,0% 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari karakteristik lama siklus haid, lama 

haid, maupun volume darah haid mayoritas responden tidak memiliki gangguan 

(normal). Pada lama siklus haid 66 orang responden (30,7%) memiliki siklus haid 

normal, diikuti oleh 64 orang (29,8%) responden memiliki gangguan siklus yaitu 

polimenorea, dan presentase paling sedikit adalah amenorea sekunder yaitu 

sebanyak 38 orang (17,7%). Distribusi frekuensi pada lama haid sebanyak 95 

orang (44,2%) dalam kategori normal dan frekuensi paling sedikit ada pada 

kategori brakimenorea dengan jumlah 40 orang (18,6%). Karakteristik terakhir 

yakni volume darah memiliki frekuensi normal paling banyak yaitu 84 orang 

(39,1%) dan hipermenorhea merupakan karakteristik dengan presentase terkecil 

yaitu sebanyak 58 orang (27,0%). 

2. Analisis bivariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 Hubungan status gizi dengan siklus haid pada 

remaja wanita di SMA Negeri 2 Makassar 
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Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan responden yang mengalami siklus haid 

normal sebanyak 66 orang dengan status gizi normal memiliki presentase terbesar 

yaitu 37 orang (51,4%). Responden dengan status gizi sangat kurus sebanyak 30 

orang dengan sebaran mayoritas mengalami gangguan siklus haid yaitu 

polimenorea sebanyak 11 orang (36,7%). Pada kategori kurus terdapat 25 orang 

(54,3%) responden yang mengalami polimenorea dari 46 orang yang memiliki 

status gizi kurus. Responden yang memiliki status gizi overweight dan obesitas 

masing-masing 34 dan 33 orang. Responden yang overweight dan obesitas paling 

banyak mengalami amenorea sekunder yaitu 16 orang (47,1%) pada overweight 

dan 15 orang (45,5%) pada obesitas. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0,000 

dimana lebih kecil dari nilai α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara status gizi dengan siklus haid pada remaja wanita 

di SMA Negeri 2 Makassar. 

 
Tabel 4.8 Hubungan status gizi dengan lama haid pada 

remaja wanita di SMA Negeri 2 Makassar 
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Tabel 4.8 menunjukkan hubungan antara status gizi dengan lama haid, 

dimana didapatkan responden dengan status gizi sangat kurus sejumlah 30 orang, 

dari 30 orang tersebut mayoritas memiliki gangguan haid yakni menoragia 

sebanyak 16 orang (53,3%) dan paling sedikit 5 orang (16,7%) mengalami 

brakimenorea. Status gizi kurus juga memiliki kondisi yang sama, yaitu 

kebanyakan mengalami menoragia dengan presentase 24 orang (52,2%) dan 

paling sedikit 5 orang (10,9%) mengalami brakimenore dari 46 orang yang 

memiliki status gizi kurus. Responden dengan status gizi normal sebanyak 72 

orang dan mayoritas memiliki lama haid yang normal yakni 47 orang (65,3%). 

Berbeda halnya dengan status gizi berlebih yaitu overweight dan obesitas, sebaran 

lama haid pada responden dengan kondisi ini cenderung merata. Responden 

dengan status gizi overweight sebanyak 34 orang, 13 orang (38,2%) mengalami 

brakimenorea, 11 orang (32,4%) mengalami menoragia, dan sisanya memiliki 

lama haid yang normal. Pada status gizi obesitas, 12 orang (36,4%) memiliki lama 

haid normal, dan 11 orang mengalami menoragia (33,3) dari total 33 orang 

responden dengan kondisi obesitas. Pada penelitian ini dapatkan nilai p = 0,000 

atau lebih kecil dari α = 0,05 yang berarti status gizi memiliki hubungan bermakna 

terhadap lama haid pada remaja wanita di SMA Negeri 2 Makassar. 

 Tabel 4.9 Hubungan status gizi dengan volume darah haid 

pada remaja wanita di SMA Negeri 2 Makassar 
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Tabel 4.9 menunjukkan data responden dengan status gizi sangat kurus 

memiliki volume darah haid yang normal yaitu sebanyak 14 orang (46,7%) 

responden dan paling sedikit 3 orang (10,0%) responeden mengalami 

hipermenorhea. Status gizi kurus juga memiliki sebaran yang sama, lebih banyak 

responden memiliki volume darah haid normal yakni sebanyak 21 orang (45,7%) 

responden dan 8 orang (17,4%) responden mengalami hipermenorhea. Pada 

responden yang status gizinya normal juga cenderung memiliki volume darah haid 

normal yaitu dari 72 orang, 30 orang (41,7%) responden memiliki volume darah 

haid normal, 27 orang (37,5%) mengalami hipomenorhea dan 15 orang (20,8%) 

mengalami hipermenorhea. Hipermenorhea baru memiliki presentase kejadian 

yang banyak pada responden dengan status gizi overweight dan obesitas. 

Responden overweight yang mengalami hipermenorhea sebanyak 16 orang 

(47,1%) dari total 34 orang. Pada obesitas, responden yang mengalami 

hipermenorhea juga sebanyak 16 orang (48,5%) dari total 33 orang. Pada 

penelitian ini didapatkan p-value 0,003 atau kurang dari α = 0,05 sehingga dapat 

dikatakan terdapat hubungan bermakna antara status gizi dengan volume darah 

haid pada remaja wanita di SMA Negeri 2 Makassar. 

B. PEMBAHASAN 

1. Status gizi berdasarkan IMT pada remaja wanita di SMA Negeri 2 

Makassar 

Penentuan status gizi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya 
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adalah dengan pemeriksaan antropometri karena lebih praktis dilakukan dan 

gampang menginterpretasikan hasil pemeriksaannya. Data yang diperoleh dari 

hasil antropometri pada penelitian ini didapatkan presentase status gizi terbanyak 

ada pada kategori normal yakni sebanyak 72 orang (33,5%). Penelitian ini 

menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian oleh Nurlina (2021) dan Berty 

(2018) dimana status gizi mayoritas subjek adalah normal dengan jumlah masing-

masing 81 orang (63,8%) dan 94 orang (58,8%) pada penelitiannya. 

Faktor yang berperan dalam menentukan status gizi seseorang pada 

dasarnya terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Kebiasaan seperti sering 

melakukan olahraga teratur, menjaga pola makan, serta menghindari stress dapat 

secara langsung mempengaruhi status gizi (Tria Herdiani and et al, 2021). Faktor 

seperti pola makan menentukkan pencapaian pertumbuhan fisik yang dapat 

diperoleh sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki, karena asupan kalori dan 

protein dari makanan menentukan pertumbuhan fisik yang berhubungan dengan 

pertambahan berat badan dan tinggi badan (Rakhmawati and Dieny, 2013). 

Hasil penelitian ini terdapat responden dengan status gizi sangat kurus 

sebanyak 30 orang (14,0%), kurus 46 orang (21,4%), overweight 34 orang 

(15,8%), dan obesitas 33 orang (15,3%). Hasil ini tidak terlepas dari responden 

yang tidak bisa mengatur pola makan serta kebutuhan zat gizi yang mereka 

peroleh dari makanannya. Hal tersebutlah yang menyebabkan terdapat responden 

yang memiliki status gizi kurang dan berlebih. 

2. Angka kejadian pola haid pada remaja wanita di SMA Negeri 2 Makassar 
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Kejadian pola haid pada penelitian ini ditinjau berdasarkan tiga kategori, 

yaitu lama siklus haid, lama haid berlangsung, dan volume darah haid. Siklus haid 

adalah jarak yang dihitung dari hari pertama haid terakhir sampai pada hari 

pertama haid berikutnya dengan rata-rata siklus haid normal adalah 28 hari, 

perbedaan pola panjang siklus haid terjadi karena ketidakseimbangan hormon 

estrogen, progesteron, LH dan FSH karena status gizi, menderita penyakit, 

ataupun faktor lain seperti stress (Prawirohardjo, 2011).  

Data hasil penelitian ini didapatkan kejadian siklus haid normal terjadi 

paling banyak pada 66 orang (30,7%) responden, kejadian gangguan siklus haid 

yang <21 hari sebanyak 64 orang (29,8%), >35 hari atau oligomenorea terjadi 

pada 47 orang (21,9%) responden, dan sebanyak 38 orang (17,7%) responden 

mengalami amenorea sekunder. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Berty (2018) dimana pada penelitiannya mayoritas responden memiliki siklus 

haid normal yaitu sebanyak 78 responden (61,4%) mengalami siklus haid yang 

normal dan 36,6% lainnya mengalami siklus haid yang tidak normal. Penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Annisa (2019) juga mendapatkan mayoritas 

responden memiliki siklus haid normal yakni sebanyak 67 orang (53,2%). 

Kejadian pola lama haid biasanya berbeda pada setiap wanita, perdarahan 

haid merupakan hasil interaksi antara hormon dengan organ tubuh. Lama haid 

yang memanjang dikenal dengan menoragia dan brakimenorea merupakan istilah 

untuk lama haid yang memendek atau kurang dari 3 hari (Rosenblatt, 2007; 

Prawirohardjo, 2011). Pada penelitian ini didapatkan mayoritas responden 

memiliki lama haid yang normal yaitu sebanyak 95 responden (44,2%), 40 



 

 

63  

responden (18,6%) memiliki gangguan haid berupa brakimenorea, dan 80 

responden (37,2%) lainnya mengalami menoragia. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2018) dengan data responden yang 

mengalami lama haid normal sebanyak 56 orang (58%) dari total 100 responden 

penelitian. 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui mayoritas responden pada penelitian ini 

memiliki kondisi volume darah haid yang normal dengan presentase 84 orang 

(39,1%). Responden dengan gangguan menstruasi hipomenorhea sebanyak 73 

orang (34,0%) dan hipermenorhea sebanyak 58 orang (27,0%), sehingga dapat 

disimpulkan 43,18% responden mengalami gangguan haid. Hasil pada penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mira (2020), pada penelitiannya 

didapatkan remaja yang mengalami gangguan haid sebanyak 93 orang (91,17%). 

Hasil penelitian menunjukkan banyaknya angka gangguan haid yang 

dialami oleh remaja wanita di SMA Negeri 2 Makassar jika ditinjau dari rentang 

usia responden yakni kebanyakan berusia 15-17 tahun dapat dikatakan merupakan 

fenomena yang wajar, karena pada saat tersebut koordinasi antara hipotalamus, 

organ-organ tubuh lain, serta hormon-hormon belum berfungsi secara maksimal, 

hal tersebut dapat menjadi kemungkinan terjadinya menstruasi yang bersifat 

anovulatoar, keadaan ini akan berlangsung sekitar 3-5 tahun setelah menarche 

(Muraturrofi‟ah, 2020). 

3. Hubungan status gizi berdasarkan IMT dengan siklus haid pada remaja 

wanita di SMA Negeri 2 Makassar 
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Tabel 4.6 menunjukkan responden yang memiliki status gizi normal 

kebanyakan juga memiliki siklus haid yang normal yaitu sebanyak 37 orang 

(51,4%). Responden dengan status gizi sangat kurus mayoritas mengalami 

polimenorea dengan presentase 11 orang (36,7%) dari 30 responden dengan status 

gizi sangat kurus. Kejadian gangguan haid berupa polimenorea juga paling banyak 

dialami oleh responden dengan status gizi kurus yakni 25 orang (54,3%), 

selanjutnya pada kejadian amenorea sekunder paling banyak terjadi pada 

responden dengan status gizi overweight sebanyak 16 orang (47,1%) dan pada 

responden obesitas sebanyak 15 orang (45,5%). Hasil ini kemudian diuji dengan 

rumus chi-square dan didapatkan nilai Asymp Sig. (2-sided) sebesar 0,000 dimana 

p <0,05 sehingga H0 ditolak maka berarti terdapat hubungan yang signifikan 

antara status gizi dengan kejadian siklus haid pada remaja wanita di SMA Negeri 

2 Makassar. Data hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ilhamsyah (2018) 

yang pada hasil penelitiannya didapatkan hasil uji chi-square mendapatkan nilai 

p-value 0,000 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara gangguan 

siklus haid dengan indeks massa tubuh pada perempuan usia subur (14-49 tahun) 

di Kelurahan Minasaupa, Makassar. Annisa (2019) pada penelitiannya juga 

mendapatkan hasil bahwa mayoritas responden dengan status gizi berisiko juga 

mengalami kejadian gangguan siklus haid dengan p-value 0,014 (p <0,05) 

sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi 

dengan siklus menstruasi pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 

Hamka tahun 2019.  

Peran kestabilan hormon sangat diperlukan dalam siklus menstruasi. Salah 
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satu hormon yang memiliki andil ialah estrogen. Estrogen menjadi penting karena 

siklus haid yang terganggu disebabkan oleh kadar estrogen yang selalu tinggi 

sehingga kadar FSH tidak mencapai puncak. Keadaan ini kemudian membuat 

pertumbuhan folikel terhenti dan tidak terjadi ovulasi, akibatnya pada seorang 

wanita akan terjadi perpanjangan siklus ataupun kehilangan siklus haid 

(Prawirohardjo, 2011).  

Pada tabel 4.6 diketahui responden dengan status gizi berlebih mengalami 

amenorea sekunder dengan presentase 47,1% pada responden overweight dan 

45,5% pada responden dengan obesitas, sebanyak 23,5% responden dengan status 

gizi overweight juga mengalami oligomenorea dan pada obesitas presentase 

kejadian oligomenorea sebesar 27,3%. Hal ini dapat terjadi karena seseorang 

dengan status gizi yang berlebih memiliki cadangan lemak tubuh yang banyak. 

Sebaran lemak tubuh yang berlebih ini didapat sebagai hasil dari pola konsumsi 

yang tidak bergizi seimbang, dapat dilihat dari hasil penelitian pada tabel 4.2 yang 

mana sebagian besar responden hampir setiap hari mengkonsumsi camilan dan 

jumlah konsumsi buah dan sayur sedikit. 

Lemak tubuh yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan androgen yang 

memiliki peran dalam produksi estrogen dengan bantuan enzim aromatase, enzim 

ini merubah androgen menjadi estrogen di sel granulosa dan jaringan lemak, 

sehingga ketika lemak tubuh meningkat akan diikuti oleh peningkatan estrogen 

yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan akhirnya dapat terjadi 

gangguan siklus haid (Maulani Listiana et al., 2019). Proses perubahan androgen 

menjadi estrogen dalam jaringan lemak pada wanita yang memiliki status gizi 
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kurang akan terjadi sebaliknya. Distribusi jaringan lemak yang kurang akan 

menghambat produksi hormon estrogen sehingga pada wanita dengan status gizi 

kurang cenderung mengalami polimenorea. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.6 

dimana presentase polimenorea pada responden dengan status gizi sangat kurus 

sebesar 36,7% dan pada responden dengan status gizi kurus sebesar 54,3%. 

Sebaran responden pada tabel 4.6 dengan status gizi normal yang 

mengalami oligomenorea sebanyak 19 orang (26,4%) mengalami oligomenorea, 

responden dengan status gizi sangat kurus yang juga mengalami oligomenorea 

sebesar 26,7%, kejadian polimenorea juga terjadi pada responden dengan status 

gizi obesitas sebanyak 8 orang (24,2%). Hasil ini dapat terjadi karena setiap 

individu memiliki tingkat toleransi hormon tubuh yang berbeda-beda sehingga 

menyebabkan aksi hipotalamus-hipofisis-ovarium ikut menyesuaikan dengan 

keadaan tubuh responden (Sitepu, 2018). Selain itu, terdapat beberapa faktor 

resiko lain yang menyebabkan gangguan siklus haid yaitu aktivitas fisik, stress, 

diet dan paparan pada lingkungan sekitar serta kondisi sosial (Nurlina, 2021). 

Namun dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak mengendalikan faktor luar 

seperti tingkat stress yang bisa mempengaruhi hasil penelitian karena terbatasnya 

instrumen dan waktu penelitian. 

4. Hubungan status gizi berdasarkan IMT dengan lama haid pada remaja 

wanita di SMA Negeri 2 Makassar 

Hasil penelitian yang tersaji dalam tabel 4.7 menunjukkan data responden 

dengan status gizi sangat kurus mayoritas mengalami menoragia yaitu sebanyak 

16 orang (53,3%), kebanyakan responden dengan status gizi kurus juga 
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mengalami menoragia sebanyak 24 orang (52,2%). Mayoritas responden dengan 

status gizi normal memiliki lama haid yang normal dengan presentase 65,3%. 

Status gizi overweight pada responden paling banyak mengalami brakimenorea 

sejumlah 13 orang (38,2%) dan pada responden obesitas paling banyak 

mengalami lama haid normal yaitu 12 orang (36,4%) kemudian diikuti menoragia 

yakni 11 orang (33,3). Setelah dilakukan analisis chi-square didapatkan hasil 

Asymp Sig. (2-sided) 0,000 (p <0,05), sehingga H0 ditolak dan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi dengan kejadian lama 

haid pada remaja wanita di SMA Negeri 2 Makassar. Hasil penelitian ini 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2018) dimana hasil 

analisis chi-square pada penelitiannya sebesar 0,001 (p <0,05) sehingga H0 

ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat hubungan antara indeks massa tubuh 

dengan pola haid pada remaja putri di SMP Negeri 2 Sungguminasa. 

Responden dengan berat badan yang rendah cenderung mengalami 

gangguan lama haid yaitu menoragia, menoragia merupakan kelainan haid dimana 

lama haid berlangsung memanjang (>7 hari) (Prawirohardjo, 2011). Hal ini dapat 

terjadi karena peran lemak tubuh sangat dibutuhkan dalam proses menstruasi. 

Remaja dengan status gizi kurang memiliki lemak tubuh yang juga sedikit, lemak 

tubuh berupa low density lipoprotein (LDL) dan kolestrol memiliki peran sebagai 

prekursor pembentukan hormon gonadotropin dan steroid. Kekurangan lemak 

berarti menurunkan juga kadar LDL dan kolestrol tubuh sehingga dapat 

menyebabkan hormon yang terbentuk tidak adekuat untuk mencapai siklus 

menstruasi normal (Annuar, 2017). 
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Hubungan status gizi dengan lama haid pada penelitian ini didapatkan juga 

presentase kejadian lama haid normal yang cukup besar pada semua kategori 

status gizi. Status gizi sangat kurus memiliki presentase lama haid normal sebesar 

30,0%, responden kurus sebanyak 37,0%, status gizi berlebih yakni overweight 

ada 10 orang (29,4%) yang memiliki lama haid normal, kemudian yang terakhir 

adalah responden obesitas dengan 36,4%. Kondisi ini terjadi tidak lepas dari peran 

faktor lain yang berperan dalam gangguan haid. Data penelitian ini memiliki 

responden kurus dengan lama haid normal bisa terjadi karena mayoritas data 

responden memiliki pola makan makanan pokok yang sering yaitu 3 kali sehari 

sehingga asupan kebutuhan gizi pokok seperti karbohidrat, protein dan lemak 

masih tercukupi. Selanjutnya jika dihubungkan dengan jumlah pengasilan orang 

tua yang kebanyakan memiliki penghasilan diatas upah minimum provinsi, 

sehingga orang tua sangat lebih dari cukup untuk bisa menyediakan kebutuhan 

anaknya.  

5. Hubungan status gizi berdasarkan IMT dengan volume darah haid pada 

remaja wanita di SMA Negeri 2 Makassar 

Hasil penelitian hubungan status gizi dengan volume darah haid tersaji 

pada tabel 4.8, dalam hasil tersebut didapatkan responden dengan status gizi 

sangat kurus memiliki volume darah haid yang normal sebanyak 14 orang (46,7%) 

dan yang mengalami hipomenorhea sebanyak 13 orang (43,3%). Sebaran pada 

responden dengan status gizi kurus sebesar 21 orang (45,7%) memiliki volume 

darah haid normal dan 17 orang (37,0%) mengalami hipomenorhea. Mayoritas 

responden dengan status gizi normal memiliki volume darah haid normal dengan 
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presentase 41,7%. Kejadian hipermenorhea terjadi pada responden dengan 

overweight sebanyak 16 orang (47,1%) dan pada responden dengan obesitas 

sebanyak 16 orang (48,5). Setelah dilakukan uji chi-square didapatkan hasil 

Asymptotic Significance (2-sided) 0,003 (p <0,05) sehingga H0 ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan volume darah 

haid pada remaja wanita di SMA Negeri 2 Makassar. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Mira (2020) dengan metode deskriptif menunjukkan responden 

dengan status gizi berlebih sebanyak 34 orang (80,90%) mengalami 

hipermenorhea. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Ulfah (2018) dimana hasil 

penelitiannya mendapatkan nilai p-value 0,000 sehingga H0 ditolak dan 

menunjukkan terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan volume darah 

haid pada remaja putri di SMP Negeri 2 Sungguminasa. 

Gangguan hormon seksual wanita seperti progesteron, estrogen, LH dan 

FSH berhubungan erat dengan kejadian gangguan menstruasi. Jika terdapat 

keadaan yang menyebabkan terjadi peningkatan salah satu dari hormon-hormon 

ini dapat mempengaruhi fungsi kerja hormon lain termasuk kinerja organ 

reproduksi sehingga dapat menyebabkan gangguan menstruasi. Banyak 

kemungkinan yang dapat mempengaruhi terjadinya ketidakseimbangan sintesis 

hormon yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja pada tubuh. Salah 

satunya adalah perubahan hormonal yang terjadi akibat status gizi berlebih yang 

menyebabkan penimbunan lemak. Lemak yang berlebih tersebut memicu 

perubahan hormon, terutama estrogen. Pada wanita yang kelebihan berat badan, 

estrogen ini tidak hanya berasal dari ovarium tetapi juga dari lemak yang berada 
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dibawah kulit. Hal ini menyebabkan keluarnya luitenizing hormone (LH) sebelum 

waktunya. LH yang terlalu cepat keluar menyebabkan telur tidak bisa pecah dan 

progesteron tidak terangsang, sehingga siklusnya berantakaan, jumlah haid yang 

keluar cukup banyak, dan juga masa haid yang lebih lama (Nadzivah, 2016). 

Presentase kejadian hipomenorhea pada penelitian ini didapatkan paling 

banyak pada status gizi sangat kurus dengan presentase sebesar 43,3%, namun 

responden dengan status gizi sangat kurus masih lebih banyak memiliki volume 

darah haid yang normal sebesar 14 orang (46,7%). Hal ini sejalan dengan 

penelitian oleh Ulfah (2018) dimana responden dengan status gizi kurus yang 

mengalami hipomenorhea sebesar 6,2% dan 27,4% lainnya memiliki siklus 

normal. Kejadian ini sangat wajar terjadi karena kejadian hipomenorhea jarang 

ditemukan. Pada penelitian ini hipomenorhea dapat terjadi dikarenakan terdapat 

responden dengan gizi kurang dan responden dengan lemak tubuh yang 

mengalami deplesi sedang sebanyak 44 responden (20,5%) dari pengukuran 

lingkar lengan atas.  

Perdarahan haid terjadi karena mekanisme yang berlangsung di 

endometrium. Endometrium terdiri dari lapisan basal dan lapisan fungsional, 

lapisan fungsional inilah yang akan menebal dan luruh sejalan dengan siklus haid. 

Jaringan endometrium bekerja dengan merespon hormon seks yang diproduksi di 

folikel. Selama fase menstruasi, endometrium akan terlihat tipis sampai pada fase 

proliferasi (hari ke 6-14) dimulai disitulah endometrium menebal. Penebalan ini 

terus berlanjut sampai fase sekresi hingga mencapai ketebalan 7-16 mm. Jika tidak 

terjadi implantasi, maka dinding endometrium yang telah menebal tersebut yang 
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akan keluar menjadi darah haid. Pada wanita dengan status gizi kurang, penebalan 

endometrium tidak mencapai rentang yang normal, dikarenakan proses 

pertumbuhan lapisan endometrium dipengaruhi oleh hormon estrogen. Hormon 

estrogen ini pada wanita dengan gizi kurang cenderung sedikit sehingga dapat 

menyebabkan terhambatnya proses perkembangan endometrium (Sanctis, 2015). 

 

 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Proses dalam penelitian ini masih peneliti temukan adanya kekurangan karena 

terdapat keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasan penelitian tersebut antara 

lain: 

1. Keterbatasan waktu untuk pengambilan sampel penelitian karena jadwal 

akademik dari pihak sekolah. 

2. Terdapat faktor yang memengaruhi variabel dependen yang tidak 

dikendalikan yaitu tingkat stress pada responden yang juga dapat 

memengaruhi kejadian haid.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai analisis 

hubungan status gizi dengan kejadian gangguan haid pada remaja wanita di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil ukur status gizi remaja wanita di SMA Negeri 2 Makassar 

berdasarkan indeks massa tubuh ditemukan mayoritas responden 

memiliki status gizi normal. 

2. Klasifikasi status gizi berdasarkan IMT pada remaja wanita di SMA 

Negeri 2 Makassar didapatkan sebanyak 30 responden (14,0%) dengan 

status gizi sangat kurus, 46 responden (21,4%) kurus, 72 responden 

(33,5%) normal, status gizi overweight sebanyak 34 responden 

(15,8%), dan yang mengalami obesitas 33 responden (15,3%). 

3. Jenis gangguan haid yang dialami remaja wanita di SMA Negeri 2 

Makassar tergantung dari klasifikasinya, pada gangguan lama siklus 

yang dialami responden paling banyak adalah polimenorea yaitu 

sejumlah 64 (29,8%) responden. Gangguan lama haid paling banyak 

pada responden adalah menoragia dengan total 80 (37,2%) responden. 

Gangguan pada volume darah haid paling banyak adalah 

hipomenorhea, sebanyak 73 (34,0%) responden dari 215 responden 

mengalami hipomenorhea.  
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4. Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian 

gangguan haid (siklus haid, lama haid, dan volume darah haid) pada 

remaja wanita di SMA Kota Makassar. 

B. Saran 

1. Bagi remaja diharapkan untuk menjaga berat badan dengan mengkonsumsi 

makanan bergizi seimbang seperti menghindari makan junkfood juga 

mencukupkan makan 3 kali sehari, melakukan olahraga secara teratur, dan 

memperhatikan bila terdapat perubahan pada haid yang dialami. 

2. Bagi institusi pendidikan dan pelayanan kesehatan agar dapat melakukan 

kolaborasi dengan sekolah-sekolah sehingga tercipta layanan terkait 

kesehatan reproduksi terutama yang berkaitan dengan menstruasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan kadar hormon reproduksi terutama estrogen pada 

status gizi sehingga dapat diukur dan diyakini bahwa status gizi bisa 

mempengaruhi hormon reproduksi. 

4. Bagi orang tua agar dapat meningkatkan komitmen untuk selalu 

menyiapkan makanan bergizi seimbang di rumah setiap harinya.  
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Lampiran 1 

Formulir Informed Consent 

 

LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama : 

 

Umur : 

 

Alamat : 

 

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari 

manfaat dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul : 

 

“ANALISIS HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN 

GANGGUAN HAID PADA REMAJA WANITA DI SMA KOTA 

MAKASSAR” 

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam 

penelitian ini dengan catatan bila suatu saat merasa dirugikan dalam 

bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk 

mengundurkan diri. 

Makassar, ................................... 2022 

 

 

Mengetahui, Yang menyatakan, 

Peneliti Peserta penelitian 

 

 

 

 

(Kurniawan Arham Thaief) (..............................)
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Lampiran 2 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Analisis Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Gangguan Haid pada 

Remaja Wanita di SMA Kota Makassar 

 

Petunjuk pengisian: 

Isilah data dibawah ini dengan tepat dan benar. Berilah tanda check list (√) 

pada kotak pilihan yang tersedia, memberi tanda silang (x), mencoret pilihan 

jawaban yang tidak tepat, dan mengisi titik-titik sesuai dengan situasi dan kondisi 

Saudara saat ini. 

 

A. Biodata 

1. Nama/Inisial :  

2. Tanggal lahir / usia : 

3. No. Telp/HP : 

4. Penyakit sistem reproduksi : 

 

 

5. Sudah mengalami haid :  

 

 

 

 

6. Pertama kali haid di usia 

berapa :            

 

7. Jenis tempat tinggal :  

 

 

 

 

 

B. Status Gizi 

1. Berat Badan :        kg 

Endometriosis/tumor ovarium/mioma uteri/ 

lainya (sebutkan) …… 

Tidak Ada 

Tahun 

Bersama orang tua 

Bersama wali/kerabat 

Tinggal sendiri 

Ya 

Belum 
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2. Tinggi Badan :        cm 

3. LILA : cm 

4. Lingkar Perut : cm 

5. IMT : (diisi peneliti) 

 

 

C. Kuesioner Siklus Haid 

 

1. Siklus haid adalah jarak antara tanggal mulainya Anda mengalami haid 

yang lalu dan mulainya haid berikutnya. Berapa harikah siklus haid 

Anda berlangsung dalam 6 bulan terakhir? 

 

a. 21-35 hari 

 

b. <21 hari 

 

c. >35 hari 

 

 

2. Berapa hari haid anda berlangsung selama 6 bulan terakhir? 

 

a. <3 hari 

 

b. 3-7 hari 

 

c. >7 hari 

 

3. Apakah selama 6 bulan terakhir ini siklus haid anda teratur? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Apakah anda sedang tidak mengalami haid selama 3 bulan berturut-

turut? 

a. Ya 

b. Tidak 

5. Selama 6 bulan haid terakhir, berapa banyak pembalut yang anda pakai 
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selama sehari? 

a. <3 pembalut 

b. 3-5 pembalut 

c. >5 pembalut 

 

D. Kuisioner Pola Makan 

 

1. Berapa kali Anda mengkonsumsi makanan pokok (nasi dan lauk-

pauk) dalam sehari? (sebutkan jam makan Anda) 

a. 1 kali pada jam ..... 

b. 2 kali pada jam ..... 

c. 3 kali pada jam ..... 

d. >3 kali  

2. Seberapa sering Anda mengkonsumsi makanan ringan (camilan)? 

a. Setiap hari 

b. Hampir setiap hari (4-7 kali/minggu) 

c. Tidak sering (<4 kali/minggu) 

3. Seberapa sering Anda mengkonsumsi makanan siap saji/fast 

food/junk food? 

a. Setiap hari 

b. Hampir setiap hari (4-7 kali/minggu) 

c. Tidak sering (<4 kali/minggu) 

4. Biasanya dalam 1 minggu berapa kali makan buah-buahan segar? 

a. 1-2 kali 

b. 3-4 kali 
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c. >5 kali 

5. Biasanya dalam 1 minggu berapa kali makan sayur-sayuran? 

a. 1-2 kali 

b. 3-4 kali 

c. >5 kali 

 

E. Data Orang tua 

 

1. Status orang tua 

a. Kedua orang tua hidup 

b. Kedua orang tua meninggal 

c. Ayah hidup 

d. Ayah meninggal 

e. Ibu hidup 

f. Ibu meninggal 

2. Tingkat pendidikan terakhir Ayah 

a. Tidak sekolah 

b. Tidak tamat SD 

c. Tamat SD 

d. Tamat SMP 

e. Tidak tamat SLTA 

f. Tamat SLTA 

g. Tamat perguruan tinggi 

3. Tingkat pendidikan terakhir Ibu 
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a. Tidak sekolah 

b. Tidak tamat SD 

c. Tamat SD 

d. Tamat SMP 

e. Tidak tamat SLTA 

f. Tamat SLTA 

g. Tamat perguruan tinggi 

4. Apakah kedua orang tua bekerja 

a. Ya 

b. Ayah saja 

c. Ibu saja 

5. Jumlah penghasilan Ayah (UMP Sulawesi Selatan 2021) 

a. >Rp.3.165.876,- 

b. <Rp.3.165.876,- 

6. Jumlah penghasilan Ibu (UMP Sulawesi Selatan 2021) 

a. >Rp.3.165.876,- 

b. <Rp.3.165.876,- 
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Lampiran 3 Persuratan 
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Lampiran 4 Data Penelitian 

 

 
No. 

Ins 
Us
ia 

Men
arch 

TT BB TB 
s.i
mt 

IMT LILA LP 
Siklus 
haid 

Lama 
haid 

Vol. 
Darah 

Pola 
mkn 

cami
ln 

junk
food 

bua
h 

Kons. 
Sayur 

PA PI sk ia ii 

1 AR 16 13 BOT 59 150 4 26.2 25 78 >3b <3h >5p 3x 1 2 1-2 1-2 7 7 2 1 1 

2 HP 16 14 BW 49 160 3 19.1 24 67 N n >5p 3x 2 3 1-2 >5 7 7 1 2 2 

3 T 16 12 BOT 42 159 1 16.6 18.5 62 >35h >7h >5p 3x 2 3 1-2 1-2 7 4 3   2 

4 SL 16 14 BOT 61 152 4 26.4 23 70 >3b <3h >5p 2x 2 3 1-2 3-4 7 7 1 2 2 

5 YS 17 12 BW 59 150 4 26.2 26 70 N >7h >5p 3x 1 2 1-2 >5 4 4 2 2 2 

6 D 14 12 BW 44 157 2 17.9 28 66 N n >5p 3x 2 3 3-4 3-4 7 7 1 1 1 

7 E 15 11 BOT 58 161 3 22.4 25.4 80 >35h >7h n 3x 2 3 3-4 >5 4 7 1 1 1 

8 A 15 12 BOT 66 160 4 25.8 34 89 >3b <3h >5p 1x 2 2 3-4 >5 7 7 1 1 1 

9 N 15 14 BOT 59 151 4 25.9 21 61 N >7h >5p 4x 1 3 1-2 1-2 7 4 2 1 2 

10 M 16 14 BOT 69 164 4 25.7 19 58 >3b >7h >5p 3x 2 3 1-2 3-4 7 7 3   1 

11 A 16 13 BOT 61 150 5 27.1 26.5 73 >3b <3h >5p 2x 1 3 3-4 >5 7 4 2 1 2 

12 DIS 15 12 BOT 43 156 2 17.7 22 65 N >7h n 2x 2 3 1-2 1-2 4 4 1 1 2 

13 I 17 15 BW 50 152 3 21.6 28 77 >35h n <3p 2x 2 3 1-2 3-4 2 2 2 1 2 

14 S 17 15 BW 45 164 1 16.7 23 74 N >7h n 2x 3 3 1-2 >5 2 3 1 1 2 

15 R 15 13 BOT 49 147 3 22.7 25.4 78 >35h n <3p 2x 1 3 1-2 1-2 4 7 2 2 2 

16 F 18 13 BW 64 156 4 26.3 22 75 >3b <3h >5p 3x 1 3 1-2 3-4 3 2 1 1 1 

17 F 17 14 BOT 63 148 5 28.8 18 60 >3b <3h >5p 2x 1 3 1-2 1-2 1 1 1 1 1 

18 FAF 16 13 BW 68 156 5 27.9 25 78 <21h >7h >5p 3x 3 1 1-2 3-4 4 3 2 1 1 

19 NP 15 13 BOT 40 155 1 16.6 30 81 N n <3p 3x 1 1 1-2 1-2 3 3 2 2 1 

20 S 15 12 BOT 75 165 5 27.5 27 70 <21h <3h >5p 2x 1 2 1-2 3-4 4 4 2 2 2 

21 E 14 12 BOT 60 152 4 26 37 90 N <3h >5p 2x 3 2 3-4 >5 4 4 1 2 2 
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22 NA 16 12 BOT 69 156 5 28.4 24 68 N n >5p 2x 3 3 1-2 >5 2 2 2 2 2 

23 AN
N 

16 12 BOT 83 163 5 31.2 40 
10
7 

>35h <3h n 1x 3 3 3-4 3-4 4 4 1 1 2 

24 S 16 13 BOT 68 166 3 24.7 30 80 N n <3p 2x 1 2 1-2 1-2 4 4 2 1 2 

25 Y 16 13 BOT 70 158 5 28 35 80 <21h >7h n 3x 1 3 1-2 3-4 7 7 3   1 

26 WS 16 12 BOT 66 158 4 26.4 39 91 >3b <3h n 3x 2 2 1-2 1-2 7 7 2 1 1 

27 F 17 12 BOT 41 158 1 16.4 21 65 >35h >7h n 1x 2 2 1-2 3-4 7 7 1 1 1 

28 
A 16 13 BOT 

11
5 

165 5 42.2 45 
11
5 

>3b <3h >5p 3x 3 3 3-4 3-4 7 7 1 2 1 

29 N 16 12 BOT 43 160 1 16.8 25 67 >35h <3h n 2x 2 2 3-4 3-4 7 7 1 1 1 

30 RD
A 

18 12 BOT 64 163 3 24.1 33 80 >35h n <3p 3x 3 3 1-2 3-4 7 7 1 1 2 

31 N 16 11 BOT 73 160 5 28.5 23 76 <21h >7h n 2x 3 3 1-2 1-2 4 7 3   2 

32 FA 17 14 BOT 47 160 2 18.4 24 68 N <3h >5p 2x 3 3 1-2 3-4 4 4 1 2 2 

33 IS 17 12 BOT 58 159 3 22.9 27 78 >35h n n 2x 2 2 1-2 >5 7 7 1 1 1 

34 F 17 15 BW 45 163 1 16.9 22 65 >35h <3h <3p 3x 1 3 1-2 >5 4 3 1 1 1 

35 CA 16 14 BOT 71 165 4 26.1 22 70 >3b <3h >5p 2x 3 3 1-2 >5 4 4 2 1 1 

36 SS 17 12 BOT 47 164 2 17.5 20 63 N <3h <3p 2x 3 3 1-2 3-4 4 4 1 1 1 

37 
PN 17 12 BOT 75 158 5 30 38 

10
4 

>35h n >5p 2x 3 2 1-2 3-4 4 4 3   2 

38 
S 17 15 BOT 75 150 5 33.3 41 

10
8 

>35h <3h <3p 2x 2 3 1-2 3-4 4 7 1 1 1 

39 S 16 12 BOT 47 160 2 18.4 26 66 <21h >7h <3p 2x 2 3 1-2 3-4 7 4 2 1 1 

40 SS 16 13 BOT 50 157 3 20.3 28 70 >35h >7h <3p 2x 3 3 1-2 >5 4 4 2 1 1 

41 T 17 12 BOT 68 157 5 27.6 27 68 <21h n >5p 3x 1 3 1-2 1-2 4 7 1 2 2 

42 VA 16 13 BOT 62 149 5 27.9 30 73 <21h n >5p 3x 3 3 1-2 3-4 7 4 1 2 1 

43 A 16 13 BOT 49 152 3 21.2 29 72 N n <3p 2x 2 3 1-2 1-2 7 7 1 1 1 

44 A 16 13 BOT 60 152 4 26 31 75 <21h >7h n 1x 2 2 1-2 3-4 4 4 2 2 2 
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45 P 16 13 BOT 52 160 3 20.3 26 70 N n <3p 1x 2 3 1-2 1-2 7 4 2 1 2 

46 A 14 12 BOT 70 158 5 28 19.5 58 >3b n n 3x 2 2 3-4 >5 7 7 2 1 2 

47 A 17 13 BOT 55 145 4 26.2 27.5 70 <21h <3h n 2x 1 3 3-4 >5 4 4 2 1 2 

48 NU 16 12 BOT 52 160 3 20.3 28.5 70 >35h >7h >5p 2x 2 3 3-4 >5 7 7 1 1 1 

49 NA 17 11 BOT 56 153 3 23.9 31 78 >35h n n 2x 2 3 1-2 1-2 7 7 1 1 1 

50 I 16 14 BOT 63 155 4 26.2 24 66 <21h <3h n 3x 2 2 3-4 >5 7 7 1 1 1 

51 RD 16 14 BOT 43 140 3 21.9 28 70 N n n 2x 1 2 3-4 >5 4 4 3   1 

52 D 15 12 BOT 46 155 3 19.1 25 68 N n >5p 2x 2 3 1-2 >5 7 7 1 1 2 

53 A 15 14 BOT 72 160 5 28.1 27.5 71 >3b n >5p 3x 3 2 1-2 3-4 7 7 1 2 1 

54 N 15 13 BW 38 156 1 15.6 19.5 58 <21h >7h <3p 2x 2 3 1-2 3-4 4 4 1 1 1 

55 A 18 15 BOT 43 157 2 17.4 23 60 <21h <3h >5p 2x 3 1 3-4 1-2 7 3 2 1 1 

56 DN 18 15 BOT 58 150 4 25.8 27 69 <21h n n 2x 1 2 3-4 1-2 4 7 1 2 2 

57 N 16 13 BOT 46 155 3 19.1 25 69 N n <3p 3x 2 2 3-4 3-4 7 7 1 2 1 

58 BM 17 12 BOT 50 152 3 21.6 27 70 N n n 2x 2 3 >5 1-2 4 4 1 1 1 

59 M 17 14 BOT 42 152 2 18.2 24 60 <21h >7h n 2x 2 2 1-2 3-4 4 3 2 2 2 

60 R 16 13 BOT 50 159 3 19.8 25 66 >35h n >5p 2x 1 2 1-2 >5 7 7 2 1 2 

61 T 18 14 BW 80 168 5 28.3 18.5 56 >3b <3h <3p 2x 1 3 1-2 >5 2 3 1 2 2 

62 S 15 14 BOT 49 161 3 18.9 25 67 N n >5p 3x 2 3 1-2 >5 7 7 1 1 1 

63 M 16 15 BOT 42 154 2 17.7 24 60 <21h >7h <3p 3x 3 3 1-2 3-4 2 2 1 2 2 

64 NR 16 14 BOT 38 155 1 15.8 22 59 <21h >7h n 3x 2 3 3-4 >5 7 3 2 2 2 

65 M 17 11 BOT 49 156 3 20.1 26 63 N n >5p 2x 2 3 1-2 1-2 7 4 2 1 2 

66 NN 17 12 BOT 35 152 1 15.1 19 55 <21h n <3p 2x 1 1 >5 3-4 4 4 1 2 2 

67 NA 17 14 BOT 45 158 2 18 24 60 <21h >7h <3p 2x 2 3 1-2 3-4 4 3 2 2 2 

68 S 16 13 BOT 40 150 2 17.8 23 65 N >7h n 3x 1 3 3-4 1-2 7 7 2 1 2 

69 F 17 14 BOT 69 160 4 27 25 69 >35h <3h >5p 3x 1 3 1-2 1-2 4 4 2 1 2 
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70 AA 17 14 BOT 55 145 4 26.2 32 84 >35h n >5p 3x 1 2 1-2 1-2 4 2 1 1 1 

71 NN 16 13 BOT 60 164 3 22.3 32 70 >35h n <3p 2x 2 2 3-4 3-4 7 7 1 2 1 

72 LA 18 15 BOT 60 150 4 26.7 30 75 >35h n <3p 3x 1 2 1-2 1-2 3 3 2 1 2 

73 AA 16 12 BOT 40 150 2 17.8 23 67 N <3h <3p 3x 3 3 1-2 >5 7 4 1 1 1 

74 N 17 13 BOT 63 153 4 26.9 27 69 >35h n <3p 1x 2 2 1-2 1-2 7 7 1 1 1 

75 A 17 15 BOT 30 145 1 14.3 21 65 >35h >7h n 2x 1 3 1-2 >5 4 4 2 2 2 

76 NF 16 12 BW 65 158 4 26 30 79 >35h n <3p 2x 2 3 1-2 >5 3 3 2 2 2 

77 CC 17 13 BOT 42 156 2 17.3 25 60 N n n 3x 1 3 1-2 3-4 4 7 1 2 2 

78 A 16 12 BOT 47 163 2 17.7 20 57 <21h >7h n 3x 3 2 1-2 3-4 4 7 1 2 2 

79 NP 16 14 BOT 36 144 2 17.4 19 57 <21h >7h n 2x 3 3 1-2 1-2 2 2 3   2 

80 FN 18 12 BOT 45 157 2 18.3 23 63 N >7h <3p 3x 3 3 1-2 1-2 2 4 1 2 1 

81 NS 16 13 BOT 67 162 4 25.5 30 70 >35h n >5p 2x 3 3 1-2 >5 4 4 2 1 1 

82 AP 17 14 BW 39 150 2 17.3 25 67 <21h n n 2x 1 2 >5 1-2 4 7 2 1 2 

83 NS 16 13 BOT 45 157 2 18.3 25 69 <21h >7h n 2x 2 3 1-2 1-2 7 7 1 2 2 

84 AR 16 13 BW 43 156 2 17.7 21 65 <21h >7h <3p 2x 3 3 1-2 3-4 4 4 1 2 2 

85 F 16 13 BOT 68 163 4 25.6 34 95 >3b <3h >5p 3x 2 2 3-4 >5 7 6 1 1 1 

86 V 17 14 BOT 42 156 2 17.3 24 60 <21h >7h <3p 3x 2 3 1-2 >5 4 4 2 1 2 

87 WI 16 14 BOT 40 159 1 15.8 23 58 <21h n <3p 2x 1 3 1-2 3-4 4 4 2 2 2 

88 S 16 12 BOT 65 151 5 28.5 27 70 >3b >7h <3p 2x 3 3 >5 >5 4 3 2 1 2 

89 IT 16 13 BOT 71 160 5 27.7 30 69 >3b >7h >5p 2x 3 3 >5 >5 4 7 1 1 1 

90 NF 15 12 BOT 63 157 4 25.6 27 68 >3b <3h <3p 2x 1 2 1-2 3-4 3 3 3   1 

91 NT 15 14 BOT 50 150 3 22.2 25 68 N >7h >5p 3x 2 3 1-2 3-4 7 4 2 1 1 

92 
F 15 12 BOT 78 159 5 30.9 38 

10
0 

>35h <3h <3p 2x 2 3 1-2 >5 7 7 1 1 2 

93 D 15 11 BOT 68 160 4 26.6 26 67 >3b >7h >5p 2x 1 2 1-2 3-4 4 7 1 1 1 

94 WN 15 14 BOT 64 155 4 26.6 22 62 >3b >7h <3p 3x 1 3 1-2 >5 7 4 1 1 1 
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95 NA 15 11 BOT 58 158 3 23.2 26 74 >35h n <3p 2x 2 3 >5 >5 7 7 1 1 1 

96 SM 15 11 BOT 47 150 3 20.9 24 71 N >7h <3p 2x 2 3 1-2 1-2 7 7 1 1 1 

97 NN 16 12 BOT 48 157 3 19.5 26 63 N >7h <3p 3x 1 3 1-2 1-2 4 3 2 2 2 

98 V 15 11 BOT 64 154 4 27 28 69 >3b >7h >5p 2x 2 3 3-4 1-2 7 7 1 1 1 

99 KL 16 12 BOT 62 170 3 21.5 28 75 N <3h >5p 3x 2 2 1-2 3-4 7 7 1 1 1 

100 MB 15 12 BOT 59 162 3 22.5 29 75 >35h <3h <3p 2x 2 3 1-2 1-2 3 2 2 2 2 

101 MD 15 13 BOT 65 159 4 25.7 26 69 >3b n >5p 1x 2 3 3-4 3-4 3 3 2 1 1 

102 SM 15 13 BOT 35 130 3 20.7 27 70 N >7h n 3x 3 3 3-4 3-4 4 7 3   1 

103 A 15 11 BOT 34 145 1 16.2 23 63 >35h <3h <3p 3x 1 3 1-2 1-2 3 4 2 2 2 

104 S 16 13 BOT 44 159 2 17.4 26 66 <21h n >5p 2x 3 3 1-2 3-4 7 7 3   2 

105 N 15 12 BOT 40 160 1 15.6 23 53 N n >5p 4x 3 2 1-2 1-2 3 4 1 1 2 

106 FA 16 13 BOT 45 160 2 17.6 25 67 >35h >7h n 3x 3 3 1-2 3-4 4 3 1 2 2 

107 NI 15 11 BOT 42 157 2 17 23 60 >35h n >5p 3x 2 3 3-4 3-4 4 4 1 1 2 

108 NA 15 13 BOT 35 156 1 14.4 18.5 57 <21h >7h n 3x 2 2 1-2 1-2 7 7 1 1 1 

109 N 17 15 BOT 70 160 5 27.3 27 70 >3b >7h <3p 2x 2 3 1-2 >5 4 4 2 1 1 

110 A 16 14 BOT 39 155 1 16.2 34 75 >3b <3h n 2x 2 3 1-2 >5 6 3 3   1 

111 ID 17 14 BOT 54 155 3 22.5 24 36 >35h <3h <3p 3x 1 3 >5 >5 4 4 1 2 2 

112 FN 15 11 BOT 76 171 4 26 41 89 >3b >7h <3p 3x 1 3 1-2 >5 4 4 2 1 2 

113 C 16 12 BOT 44 165 1 16.2 25 68 >3b >7h <3p 2x 1 3 1-2 1-2 4 3 1 2 1 

114 WS 18 12 BOT 38 147 2 17.6 23.5 65 <21h n n 3x 3 1 1-2 1-2 0 0 2 1 2 

115 N 16 15 BOT 50 152 3 21.6 27 70 >35h <3h <3p 3x 1 2 1-2 3-4 3 3 1 2 2 

116 SI 16 13 BOT 46 159 2 18.2 24 68 <21h n <3p 3x 2 3 1-2 1-2 7 2 1 2 2 

117 F 16 13 BOT 55 154 3 23.2 27 88 <21h n <3p 3x 2 3 3-4 3-4 4 3 1 2 2 

118 FI 16 12 BOT 40 159 1 15.8 24.4 57 >35h >7h <3p 3x 1 2 1-2 >5 3 4 3   2 

119 A 16 12 BOT 46 160 2 18 29 60 <21h n n 2x 2 2 1-2 1-2 7 4 2 1 1 
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120 DR 16 13 BOT 45 157 2 18.3 26 66 <21h >7h <3p 2x 1 2 3-4 3-4 4 4 2 2 2 

121 YF 17 14 BOT 37 153 1 15.8 25 71 >3b >7h n 3x 2 3 1-2 3-4 3 3 2 2 2 

122 S 16 11 BW 38 152 1 16.4 21 65 >3b n <3p 4x 3 3 3-4 3-4 4 3 3   1 

123 N 16 9 BOT 60 161 3 23.1 26 70 <21h n <3p 3x 1 3 1-2 1-2 3 4 2 1 1 

124 TT 17 14 BOT 40 158 1 16 22 67 <21h n n 3x 2 3 1-2 3-4 3 3 2 1 1 

125 NC 17 12 BOT 40 160 1 15.6 20 67 <21h n <3p 2x 1 3 1-2 3-4 3 3 1 2 2 

126 SA 17 12 BOT 48 165 2 17.6 25 69 <21h n <3p 3x 1 1 3-4 3-4 3 7 3   2 

127 S 15 11 BOT 71 160 5 27.7 34 88 >35h n n 2x 2 3 1-2 1-2 7 7 2 2 2 

128 N 16 13 BOT 50 155 3 20.8 26 70 >35h <3h n 3x 3 3 1-2 >5 7 4 2 2 1 

129 ND 16 14 BOT 42 156 2 17.3 24 66 <21h n <3p 2x 1 2 1-2 3-4 4 6 2 2 2 

130 AM 18 13 BOT 45 155 3 18.7 25 69 N <3h <3p 2x 1 2 1-2 3-4 3 4 2 1 1 

131 SA 17 12 BOT 65 165 3 23.9 30 70 >35h n <3p 2x 2 3 1-2 3-4 3 3 1 1 1 

132 F 16 14 BOT 42 162 1 16 22 29 <21h >7h <3p 3x 1 3 1-2 3-4 4 7 1 2 2 

133 
N 16 13 BOT 65 130 5 38.5 41 

11
0 

>35h >7h <3p 3x 2 1 1-2 1-2 4 4 1 1 1 

134 NC 15 13 BOT 52 163 3 19.6 25 66 N <3h <3p 2x 3 2 3-4 >5 4 4 1 2 1 

135 FH 16 11 BOT 60 160 3 23.4 26 70 N n >5p 1x 1 2 >5 >5 6 6 1 2 2 

136 I 17 13 BOT 47 165 2 17.3 23.7 60 <21h >7h n 2x 3 3 3-4 >5 7 7 2 1 1 

137 KL 16 14 BOT 40 152 2 17.3 23 70 >3b <3h n 2x 2 3 1-2 3-4 7 7 1 2 2 

138 F 16 12 BOT 67 169 3 23.5 28 75 N n >5p 2x 3 3 1-2 >5 7 7 1 1 1 

139 AD 16 12 BOT 50 155 3 20.8 25 70 >35h n <3p 3x 3 3 1-2 3-4 2 4 1 2 2 

140 SN 16 13 BOT 41 165 1 15.1 20 57 <21h >7h n 3x 3 3 1-2 >5 6 4 2 1 2 

141 J 17 11 BOT 60 160 3 23.4 30 70 >35h n n 2x 2 2 3-4 >5 7 7 1 1 1 

142 M 16 14 BOT 55 166 3 20 29 70 N >7h n 2x 2 2 1-2 >5 7 7 1 2 1 

143 
A 16 9 BOT 90 170 5 31.1 40 

10
2 

>35h <3h >5p 3x 2 2 3-4 3-4 4 3 1 1 2 
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144 VA 17 13 BOT 39 151 2 17.1 24 60 N >7h <3p 3x 2 2 3-4 1-2 6 4 1 1 1 

145 N 17 14 BOT 35 143 2 17.1 20 57 <21h n <3p 3x 1 1 1-2 1-2 2 2 2 2 2 

146 DA 16 11 BOT 40 160 1 15.6 18 57 >35h n >5p 1x 3 3 1-2 3-4 4 3 2 1 1 

147 R 17 14 BOT 47 160 2 18.4 24.5 62 <21h >7h n 3x 3 3 >5 >5 0 0 2 2 2 

148 RW 16 11 BOT 45 154 3 19 26 65 N n <3p 2x 2 3 1-2 3-4 4 7 1 1 1 

149 AA 17 15 BOT 48 165 2 17.6 21 59 <21h >7h <3p 3x 3 2 1-2 3-4 7 4 1 1 1 

150 RP 16 13 BOT 53 163 3 19.9 27 68 N >7h <3p 2x 1 3 3-4 >5 4 4 2 2 2 

151 
P 15 12 BOT 63 151 5 27.6 49 

10
0 

<21h >7h <3p 3x 1 1 1-2 1-2 4 4 3   2 

152 N 16 13 BOT 60 165 3 22 25 70 <21h >7h n 2x 3 2 1-2 1-2 4 4 1 2 1 

153 L 15 13 BOT 50 145 3 23.8 30 75 >35h n n 3x 2 3 1-2 3-4 7 4 1 2 2 

154 NM
J 

17 14 BOT 59 163 3 22.2 22 74 N >7h >5p 3x 1 3 1-2 1-2 7 7 1 1 1 

155 I 16 11 BOT 45 155 3 18.7 19 67 <21h n >5p 2x 3 3 3-4 >5 4 3 1 2 1 

156 LM 16 14 BOT 55 150 3 24.4 24 77 N >7h n 2x 2 3 1-2 3-4 3 4 2 1 2 

157 TEP 16 13 BOT 58 172 3 19.6 20 71 <21h n n 2x 2 3 1-2 3-4 4 4 1 1 2 

158 NIR 15 12 BOT 63 169 3 22.1 22 70 <21h n n 3x 3 3 1-2 1-2 2 7 1 1 1 

159 NL 16 15 BOT 40 153 2 17.1 25 69 N >7h >5p 3x 2 3 1-2 3-4 2 3 2 1 2 

160 PE 17 11 BOT 62 153 4 26.5 32 94 >35h <3h <3p 3x 3 3 3-4 3-4 7 7 1 1 1 

161 SS
O 

18 13 BOT 39 138 3 20.5 26 71 <21h n >5p 3x 2 2 3-4 1-2 3 3 2 1 2 

162 SNF 16 15 BOT 42 166 1 15.2 18 55 N <3h <3p 3x 1 2 1-2 1-2 7 7 2 1 2 

163 ZS 17 13 BOT 76 164 5 28.3 28 70 >3b <3h >5p 2x 2 3 1-2 3-4 4 4 1 1 1 

164 AP 17 11 BOT 70 162 4 26.7 32 95 N n <3p 2x 3 3 1-2 >5 4 4 1 2 2 

165 SS 15 13 BOT 40 157 1 16.2 23 57 N >7h <3p 3x 1 1 3-4 1-2 4 7 1 2 2 

166 Z 16 14 BOT 77 167 5 27.6 27 75 >3b n >5p 2x 3 3 1-2 3-4 4 7 2 1 1 

167 N 16 13 BOT 68 154 5 28.7 30 10 >35h >7h n 3x 1 3 1-2 1-2 4 4 2 1 2 
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0 

168 AR 17 11 BOT 68 163 4 25.6 24 70 >3b n n 2x 2 2 1-2 >5 2 2 1 1 1 

169 SA 17 12 BOT 45 163 1 16.9 20 59 <21h >7h n 2x 3 3 3-4 1-2 4 4 2 2 2 

170 N 15 14 BOT 43 159 2 17 22 64 >35h n <3p 4x 2 3 1-2 >5 2 3 1 1 1 

171 J 16 12 BOT 58 150 4 25.8 28 75 >3b >7h n 1x 3 3 1-2 1-2 4 4 2 1 1 

172 DA 14 12 BOT 45 155 3 18.7 27 72 >3b n >5p 2x 2 3 3-4 >5 4 4 1 2 1 

173 FR 17 13 BOT 67 155 5 27.9 26 72 >3b n n 2x 1 2 3-4 3-4 2 2 2 1   

174 U 16 14 BOT 39 154 1 16.4 20 40 N >7h n 3x 2 3 1-2 3-4 4 7 1 2 2 

175 A 17 13 BOT 69 157 5 28 22 67 >3b >7h n 2x 3 3 1-2 >5 2 6 2 2 1 

176 T 17 11 BOT 71 153 5 30.3 35 88 >35h n >5p 2x 3 2 1-2 3-4 7 7 1 1 1 

177 A 15 14 BOT 68 154 5 28.7 30 85 >3b >7h >5p 4x 1 3 1-2 3-4 7 7 1 2 2 

178 I 16 14 BOT 39 159 1 15.4 28 70 <21h >7h n 3x 1 2 1-2 3-4 6 4 1 1 1 

179 KV 15 14 BOT 45 159 2 17.8 27 79 N n n 3x 1 2 3-4 3-4 7 4 2 2   

180 NA 16 13 BOT 51 140 4 26 27 77 <21h >7h <3p 4x 1 3 3-4 >5 4 7 1 1 1 

181 MS 16 12 BOT 60 163 3 22.6 29 84 <21h >7h n 2x 3 2 1-2 >5 3 3 2 1   

182 GE 15 11 BOT 47 159 3 18.6 25 81 N >7h n 3x 1 3 1-2 1-2 4 4 3   1 

183 NA 16 13 BOT 44 156 2 18.1 26 67 N >7h n 3x 3 3 1-2 1-2 4 7 1 1 1 

184 AM 16 12 BOT 40 154 1 16.9 23 69 >3b n n 3x 3 1 1-2 1-2 7 4 2 1   

185 AR 15 13 BOT 38 147 2 17.6 28 82 N >7h n 3x 2 1 1-2 1-2 4 4 2 1   

186 CG 15 13 BOT 59 148 4 26.9 29 89 N >7h n 3x 1 3 1-2 1-2 7 7 1 1 1 

187 DA 15 12 BW 49 158 3 19.6 29 74 N n n 3x 1 2 1-2 3-4 4 7 2 1   

188 M 16 13 BOT 43 154 2 18.1 25 70 N n >5p 4x 1 3 1-2 1-2 7 7 1 1 1 

189 AN 16 11 BOT 45 148 3 20.5 31 86 N >7h n 2x 2 3 1-2 1-2 7 4 2 1   

190 NS 17 14 BOT 43 140 3 21.9 29 76 N n n 3x 1 3 3-4 3-4 7 4 2 1   

191 H 17 11 BOT 47 162 2 17.9 31 71 N >7h >5p 2x 2 2 1-2 1-2 7 7 1 1 1 
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192 KF 15 12 BOT 59 151 4 25.9 30 88 >35h n n 3x 3 3 1-2 1-2 7 4 2 2   

193 TR 16 12 BOT 45 157 2 18.3 27 74 N n <3p 3x 3 1 1-2 1-2 7 7 1 1 2 

194 MP 16 13 BOT 46 158 2 18.4 29 73 <21h n n 4x 2 3 1-2 >5 7 4 2 1   

195 
AR 16 11 BOT 82 141 5 41.2 41 

10
0 

>3b n n 2x 2 1 3-4 1-2 7 7 1 1 1 

196 Z 18 13 BOT 60 157 3 24.3 32 85 N n n 2x 2 3 1-2 >5 7 7 2 1   

197 NI 17 12 BOT 39 142 3 19.3 26 76 N n n 3x 1 2 1-2 3-4 4 4 3   1 

198 FD 17 13 BOT 45 155 3 18.7 28 64 N n <3p 4x 1 3 3-4 3-4 4 4 2 1   

199 NZ 17 13 BOT 54 152 3 23.4 29 78 <21h >7h n 2x 3 3 1-2 1-2 4 7 1 1 1 

200 FF 17 11 BOT 44 161 2 17 27 70 <21h >7h n 2x 1 3 >5 3-4 3 2 2 1   

201 MA 16 11 BOT 53 158 3 21.2 32 83 <21h >7h n 2x 1 3 1-2 1-2 7 7 1 1 1 

202 R 17 12 BOT 44 153 3 18.8 27 71 N n n 1x 1 2 3-4 3-4 7 7 2 1   

203 M 16 11 BW 63 166 3 22.9 31 81 N n n 2x 1 2 1-2 1-2 4 4 2 1   

204 VA 16 12 BOT 41 152 2 17.7 25 61 <21h n n 2x 2 3 1-2 1-2 4 4 2 1   

205 DF 16 11 BOT 55 161 3 21.2 31 81 <21h n n 2x 2 2 1-2 1-2 7 7 1 1 2 

206 C 17 12 BOT 59 161 3 22.8 32 77 <21h n >5p 1x 2 2 3-4 1-2 4 7 2 1   

207 SR 17 13 BOT 58 166 3 21 31 74 N n n 4x 1 2 1-2 1-2 4 4 1 1 1 

208 AC 18 11 BOT 59 164 3 21.9 33 83 N n <3p 2x 2 2 1-2 3-4 7 7 2 1   

209 SFA 16 11 BOT 47 152 3 20.3 27 74 <21h >7h <3p 3x 2 3 1-2 >5 7 4 2 2   

210 
AA 16 12 BOT 89 157 5 36.1 38 

10
7 

<21h n n 1x 3 3 3-4 3-4 4 4 1 1 1 

211 KE 16 12 BOT 47 158 3 18.8 26 82 <21h n n 3x 2 3 1-2 1-2 7 4 2 2   

212 AR 15 13 BW 47 153 3 20.1 32 77 N n <3p 2x 2 2 1-2 3-4 4 3 2 1   

213 AG 16 11 BOT 50 148 3 22.8 28 77 N n n 3x 3 3 3-4 1-2 4 4 1 1 1 

214 R 15 13 BOT 60 159 3 23.7 30 80 <21h n n 2x 1 2 3-4 3-4 7 7 1 2 2 

215 AA 17 13 BOT 38 149 2 17.1 22 58 N >7h n 3x 1 2 3-4 3-4 2 2 2 1   
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Lampiran 5 Pengolahan Data Penelitian 

 

1. Analisis univariat 
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2. Analisis bivariat 
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Lampiran 6 Dokumentasi Pengambilan data 
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Lampiran 7 Riwayat Hidup 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A. Identitas Penulis 

1. Nama : Kurniawan Arham Thaief 

2. NIM : 70600118048 

3. Jurusan : Pendidikan Dokter 

4. Jenis kelamin : Laki-laki 

5. Agama : Islam 

6. Alamat : Jl. Damar no. 43 

7. Nama orang tua :  

a. Ayah : Ilham Thaief 

b. Ibu : Adriani Latif 

 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SD   : SD Unggulan Toddopuli 

2. SMP : SMP Negeri 8 Makassar 

3. SMA : SMA Negeri 2 Makassar 

4. Tahun 2018 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar 

 


