
1 
 

GAMBARAN KEJADIAN ANEMIA PADA SISWI SMA PERKOTAAN DENGAN SISWI SMA PEDESAAN 

KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 

 
 

 

 

 
SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat 

Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar 

Oleh : 

Mutmainnah  

70200118034 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

TAHUN 2022 





 

i 
 

KATA PENGANTAR 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT dan kami panjatkan puja dan puji 

syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-

Nya kepada kami, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah 

SAW. Berkatlimpahan dan rahmat-Nya sehingga skripsi  yang berjudul 

“Gambaran Kejadian Anemia Pada Siswi SMA Perkotaan Dengan Siswi SMA 

Pedesaan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2022” dapat terselesaikan. 

Penulis skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN 

Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. Mardan, 

M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. Wahyudin, M.Hum, Wakil Rektor III 

Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor IV Bapak Dr. H. 

Kamaluddin Abunawas, M.Ag. 

2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil 

Dekan I Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., Wakil 

Dekan II Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM.,MARS., Wakil Dekan 

III Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. 

3. Bapak Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi 

Kesehatan Masyarakat 

4. Bapak Syamsul Alam, SKM., M.Kes sebagai pembimbing I dan Ibu 

Irviani A Ibrahim,SKM.,M.Kes sebagai Pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu,tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan 

perbaikan dalam penulisan proposal ini. 



 

ii 
 

5. Ibu Yusma Indah Jayadi, S. Gz., M.Kes dan Bapak Prof. Dr. Mustari 

Mustafa, M.Pd sebagai penguji I dan II yang telah memberikan saran dan 

arahan dalam penyelesaian proposal ini. 

6. Para Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan khususnya Program 

Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan 

semangatnya bagi penulis. 

7. Pengelola Seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang membantu dalam administrasi 

persuratan dan kelengkapan berkas seminar. 

8. Para staff akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam 

pengurusan administrasi persuratan. 

9. Teman-teman tercinta Angkatan 2018 Program Studi Kesehatan 

Masyarakat UIN Alauddin Makassar khususnya Peminatan Gizi 2018 

sebagai teman seperjuangan dan selalu ada bahu membahu, 

menyemangati, saling membantu serta mendo’akan dalam 

penyelesaian proposal ini.Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu 

Alhamdulillah akhirnya proposal ini bisa dirampungkan, semoga 

kebaikan dan kemurahan hati semua pihak mendapatkan balasan yang 

berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Semoga hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, Aamiin 

Makassar, 23 Maret 2022 

 

 

 

Penulis 



 

iii 
 

DAFTAR ISI 

 
 

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i 

DAFTAR ISI .................................................................................................................................. iii 

DAFTAR TABEL ........................................................................................................................... v 

BAB I .............................................................................................................................................. 1 

PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ..................................................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................................................ 4 

C. Hipotesis .............................................................................................................................. 4 

D. Definisi operasional dan kriteria objektiv ............................................................................ 6 

E. Kajian Pustaka ................................................................................................................... 10 

F. Tujuan Penelitian ............................................................................................................... 25 

G. Manfaat penelitian ............................................................................................................. 25 

BAB II ........................................................................................................................................... 27 

TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................................................... 27 

A. Tinjauan tentang remaja putri ............................................................................................ 27 

B. Tinjauan Tentang Anemia .................................................................................................. 31 

C. Tinjauan tentang status gizi ............................................................................................... 35 

D. Tinjauan Tentang Inhibitor Zat Besi .................................................................................. 38 

E. Tinjauan tentang pola menstruasi ...................................................................................... 41 

F. Tinjauan Tentang Asupan Makanan .................................................................................. 44 

G. Kerangka teori .................................................................................................................... 54 

H. Kerangka Konsep ............................................................................................................... 55 

BAB III ......................................................................................................................................... 56 

METODOLOGI PENELITIAN.................................................................................................... 56 

A. Jenis dan Lokasi penelitian ................................................................................................ 56 

B. Populasi dan Sampel .......................................................................................................... 56 

C. Metode Pengumpulan Data ................................................................................................ 57 



 

iv 
 

D. Instrument Penelitian ......................................................................................................... 57 

E. Teknik pengolahan dan analisis data ................................................................................. 58 

F. Uj Man Whitney ................................................................................................................ 60 

BAB IV ......................................................................................................................................... 61 

HASIL DAN PEMBAHASAN..................................................................................................... 61 

BAB V ........................................................................................................................................ 109 

PENUTUP................................................................................................................................... 109 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1. Angka Kecukupan Gizi Pada Remaja ...................................... ......29 

Tabel 2.2. Kadar Normal HB..................................................................... ......31 

Tabel 2.3. Klasifikasi Anemia Menurut Kelompok Umur ........................... ....32 

Tabel 2.4.  Klasifikasi IMT Menurut Kriteria Asia Pasifik… ........................ ...38 

Tabel 2.5. Kafein… .................................................................................. .......41 

Tabel 2.6. Jenis Zat Besi ......................................................................... .........53 

Tabel 4.1. Distribusi Siswi Berdasarkan Usia Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022...................................................................................................65 

Tabel 4.2. Distribusi Siswi Berdasarkan IMT Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022……………………………………………………………………….....66 

Tabel 4.3. Distribusi Siswi Berdasarkan KEK Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022………………………………………………………………………….66 

Tabel 4.4. Distribusi Siswi Berdasarkan Kejadian Anemia Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone 

Tahun 2022. ......................................................................................67 

Tabel 4.5. Distribusi Siswi Berdasarkan Siklus Menstruasi Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) 

Kabupaten Bone Tahun 2022… ……………………………....68 

Tabel 4.6. Distribusi Siswi Berdasarkan Lama Menstruasi Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) 

Kabupaten Bone Tahun 2022… ………………………….......68 

 



 

vi 
 

Tabel 4.7. Distribusi Siswi Berdasarkan Pola Asupan Makanan Inhibitor Zat 

Besi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone)Dan Di Sma 

Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022……...........................................................................69 

Tabel 4.8. Distribusi Tingkat Konsumsi Karbohidrat Siswi Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) 

Kabupaten Bone Tahun 2022…………..………………….. ..70 

Tabel 4.9. Distribusi Tingkat Konsumsi Protein Siswi Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) 

Kabupaten Bone Tahun 2022………………………………... 71 

Tabel 4.10. Distribusi Tingkat Konsumsi Zat Besi Siswi Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) 

Kabupaten Bone Tahun 2022… ……………………………..71 

Tabel 4.11. Distribusi Tingkat Konsumsi Vitamin C Siswi Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) 

Kabupaten Bone Tahun 2022… …………………...………..72 

Tabel 4.12. Hubungan Antara Usia Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di 

Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 

1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022…………………….73 

Tabel 4.13. Hubungan Antara Kelas Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di 

Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 

1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022…………………….74 

Tabel 4.14. Hubungan Antara IMT Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di 

Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 

BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022……………………….75 

Tabel 4.15. Hubungan Antara KEK Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi 

Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan 



 

vii 
 

(SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022……………………………………………………..76 

Tabel 4.16. Hubungan Antara Siklus Mestruasi Dengan Kejadian Anemia 

Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma 

Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022……………………………………………………..77 

Tabel 4.17.Hubungan Antara Lama Menstruasi Dengan Kejadian Anemia 

Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma 

Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022………………………………………………………….78 

Tabel 4.18. Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan 

Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten 

Bone Tahun 2022…………………………………………..79 

Tabel 4.19. Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan 

Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten 

Bone Tahun 2022…………………………………………….80 

Tabel 4.20. Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan 

Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten 

Bone Tahun 2022……………………………………….…..81 

Tabel 4.21. Hubungan Antara Frekuensi  Pola Inhibitor Zat Besi Dengan 

Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten 

Bone Tahun 2022……………………………………….…82 

Tabel 4.22. Hubungan Antara Asupan Karbohidrat Dengan Kejadian Anemia 

Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma 



 

viii 
 

Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022…………………………………………………………..83 

Tabel 4.23. Hubungan Antara Asupan Protein Dengan Kejadian Anemia 

Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma 

Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022…………………………………………………………84 

Tabel 4.24. Hubungan Antara Asupan Zat Besi Dengan Kejadian Anemia 

Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma 

Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022…………………………………………………………85 

Tabel 4.25. Hubungan Antara Vitamin C Dengan Kejadian Anemia Pada 

Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma 

Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022……………………………………………….……….86 

Tabel 4.26  Uji man whitney Kejadian anemia Pada Siswi Di Sma 

Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 

1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022…………………….86 

Tabel 4.27  Uji man whitney Status Gizi Kejadian anemia Pada Siswi Di 

Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan 

(SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022……………………………………………………….87 

Tabel 4.28  Uji man whitney Kejadian pola menstruasi anemia Pada Siswi 

Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma 

Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022…………………………………………………..….87 

Tabel 4.29 Uji man whitney pola konsumsi asupan inhibitor zat besi 

Kejadian anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) 



 

ix 
 

Kabupaten Bone Tahun 2022…………………….…….88 

Tabel 4.30  Uji man whitney asupan karbohidrat Kejadian anemia Pada 

Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma 

Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022………………………………………………………..88 

Tabel 4.31  Uji man whitney asupan protein Kejadian anemia Pada Siswi 

Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan 

(SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022………………………………………………………..89 

Tabel 4.30  Uji man whitney asupan zat besi Kejadian anemia Pada Siswi 

Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan 

(SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022……………………………………………………….89 

Tabel 4.30  Uji man whitney asupan vitamin c Kejadian anemia Pada 

Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma 

Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 

2022……………………………………………………..89 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori…………………………………………………………………… 53 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep…………………………………………………………………. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

ABSTRAK 

Nama : Mutmainnah  

NIM : 70200118034 

Judul : Gambaran Kejadian Anemia Pada Siswi SMA Pedesaan Dengan Siswi SMA 

Perkotaan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2022 

 

Anemia merupakan Kadar hemoglobin (Hb) dalam darah yang berada di bawah normal. 

Didunia terdapat remaja (10-19 tahun) sebanyak 40-88% mengalami  anemia dengan frekuensi 

26,2% di Indonesia, terdiri dari 59% pria dan 49,1% wanita. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Gambaran Kejadian Anemia Pada Siswi SMA Pedesaan Dengan Siswi SMA 

Perkotaan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2022. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif observasional dengan pendekatan 

analitik observasional dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswi di perkotaan maupun di pedesaan yaitu SMA 1 Bone dan SMA 21 Bone dengan jumlah 

sampel sebanyak 83 orang yang dimana disetarakan dengan jumlah sampel dipedesaan. Teknik 

sampling yang digunakan yaitu non-random sampling dan total sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kejadian anemia pada 

siswi SMA Pedesaan dengan siswi SMA Perkotaan dikabupaten bone dengan nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,026 < 0,05.  Remaja berpotensi mengalami anemia karena gaya hidup dan 

pola konsumsi remaja bervariasi karena pertumbuhan dan perkembangan.  

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Anemia, Kejadian Anemia dipedesaan dan diperkotaan,  Total sampling 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Remaja didefinisikan oleh WHO sebagai usia antara 10 dan 19 tahun. BKKBN 

(2018) menyatakan bahwa usia remaja berkisar antara 10 hingga 24 tahun. Masa remaja 

sangat penting untuk membentuk perkembangan mereka selama sepuluh tahun pertama 

kehidupan. Perkembangan dan perubahan yang cepat dari masa kanak-kanak hingga 

dewasa muda dapat diperhatikan selama masa ini. Perubahan biologis yang terjadi pada 

masa pubertas remaja meliputi perubahan komposisi tubuh, penambahan tinggi beserta  

berat badan, penumpukan massa tulang, dan perkembangan seksual. Sikap seseorang 

akan berubah karena memiliki informasi yang baik, menjadikannya kebiasaan sehari-hari. 

Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang makan sehat menyukai makanan bergizi 

dan jarang makan makanan cepat saji.  

1000 hari pertama kehidupan seorang anak adalah saat dimulainya investasi 

nutrisi untuk wanita muda yang sedang hamil. Ibu hamil yang kekurangan gizi akan 

melahirkan anak yang kekurangan gizi dan berisiko signifikan menurunkan kemampuan 

kecerdasan anaknya pada usia sekolah dan produktivitas orang dewasa. Tahap awal 

menstruasi sangat penting dengan kebutuhan zat besi dalam tubuh. Namun, remaja putri 

saat ini masih sangat kurang dalam pengetahuan tentang kesehatan dan pola makan yang 

menyebabkan mereka rentan terhadap anemia karena kurangnya asupan makanan bergizi 

dan pola makan yang buruk. Diharapkan dengan memiliki informasi yang memadai akan 

memungkinkan mereka untuk mempraktikkan pola makan dan kesehatan yang sehat 

(Kemenkes Republik Indonesia, 2019). 

Remaja merupakan salah satu anggota keluarga yang dibidik KADARZI 

(keluarga yang peduli gizi). Tidak banyak informasi yang tersedia saat ini tentang 

pengetahuan, sikap, dan perilaku (PSP) remaja dalam hal tingkat zi, terutama dalam hal 

melacak berat badan, mengonsumsi makanan yang berbeda, dan indikator lain yang 

penting bagi remaja yang berencana untuk menjadi orang tua di masa depan. Generasi 

Penerus Remaja merupakan generasi penerus yang sangat strategis dan mudah menyerap 

peremajaan karena kualitas remaja akan menentukan kualitas orang dewasa di masa 

depan, namun saat ini mereka kurang mendapat perhatian yang cukup dari program gizi. 
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Gadis remaja sering ingin tetap kecil, oleh karena itu diyakini bahwa dengan terus-

menerus melacak berat badan mereka dan makan dengan tujuan remaja yang berbeda, ini 

dapat dicapai  (Kemenkes Republik Indonesia, 2019). 

Anemia merupakan salah satu kategori gizi buruk dan masalah kesehatan yang 

buruk. Kadar hemoglobin (Hb) dalam darah berada di bawah normal, yang merupakan 

tanda anemia (Kemenkes, 2018).  

 Menurut WHO, kekurangan gizi adalah penyebab paling umum dari anemia. 

(WHO, 2018). Generasi Penerus Remaja merupakan generasi penerus yang sangat 

strategis dan mudah menyerap peremajaan karena kualitas remaja akan menentukan 

kualitas orang dewasa di masa depan, namun saat ini mereka kurang mendapat perhatian 

yang cukup dari program gizi. Gadis remaja sering ingin tetap kecil, oleh karena itu 

diyakini bahwa dengan terus-menerus melacak berat badan mereka dan makan dengan 

tujuan remaja yang berbeda, ini dapat dicapai. (Gallagher ML. , 2008) 

Wanita remaja yang menderita anemia lebih sensitif terhadap penyakit, memiliki 

tingkat aktivitas yang lebih rendah, dan memiliki keberhasilan akademis yang lebih 

buruk, di antara efek lainnya. Remaja dengan anemia juga mengalami penurunan 

kebugaran, yang mempengaruhi produktivitas dan kinerja mereka dalam olahraga. 

Akibatnya, wanita muda 10 kali lebih mungkin terkena anemia dibandingkan pria muda. 

Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Remaja putri membutuhkan asupan zat besi 

yang lebih besar karena mereka mengalami menstruasi setiap bulan dan berada dalam 

tahap perkembangan (Nurbaiti, 2019). 

Anak perempuan di masa remajanya masih memiliki angka anemia yang 

signifikan. Seperti yang dinyatakan oleh (World Health Organization, 2011) , Anemia 

mempengaruhi 40-88% remaja (10-19 tahun) di seluruh dunia, dengan frekuensi 26,2% 

di Indonesia, terdiri dari 59% pria dan 49,1% wanita. Menurut data (Riset Kesehatan 

Dasar, 2018) , Di Indonesia, 48,9% penduduk penderita anemia, yang lebih banyak 

terjadi pada kelompok usia 15-24 tahun dan 25-34 tahun. 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kontribusi pemenuhan 

kebutuhan energi oleh protein sebesar 27,4% dalam bentuk jajanan. Temuan 

menunjukkan bahwa 78% anak sekolah makan jajanan saat di sekolah, baik di kantin 
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maupun di luar kantin, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit, salah satunya 

adalah peningkatan 33,7% (Profil Kesehatan Sulawesi Selatan, 2015)  

Menurut statistik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, prevalensi anemia pada 

remaja adalah 29,76% pada tahun 2018 dan 22,70% pada tahun 2019 (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bone, 2019) . Kasus anemia pada remaja saat ini cukup banyak, yaitu sebesar 

21,7%. Angka kejadian kasus yang melibatkan remaja adalah 18,4%. Kasus anemia 

sebanyak 20,6% di kota dan 22,8% di dusun (Riskesdas, 2013) 

Remaja putri dengan anemia memiliki kemungkinan 1,87 kali lebih besar 

dibandingkan remaja putri tanpa anemia untuk memiliki keberhasilan berdasarkan 

pendidikan yang kurang. Hal tersebut disebabkan karena anemia pada remaja putri dapat 

mempengaruhi kemampuan berkonsentrasi saat belajar, selain berdampak buruk pada 

pertumbuhan, kerentanan terhadap penyakit, dan tingkat kesegaran dan kebugaran 

(Alexander, 2020)  

Anemia akan mempengaruhi kemampuan konsentrasi siswa di kelas, tingkat 

kebugaran jasmaninya, dan kemampuan tumbuh kembangnya secara normal dari segi 

tinggi dan berat badan. Anemia juga merupakan masalah asupan mikronutrien yang 

sangat serius karena terjadinya berbagai masalah pada ibu dan bayi baru lahir (Herwandar 

& Soviyati, 2020).   

Menurut teori (Chaparro & Suchdev, 2019) , anemia dipengaruhi oleh sosio 

demografi dan perilaku, serta wanita yang rentan secara fisiologis (usia kehamilan, 

paritas, menstruasi, jarak kelahiran), sumber makanan yang diperkaya, akses ke 

pelayanan kesehatan, pengetahuan dan pendidikan. tentang gizi, air bersih. dan sanitasi, 

asupan dan penyerapan zat gizi yang tidak memadai serta kekurangan zat gizi mikro, 

penyakit infeksi dan kelainan hemoglobin genetic. Semua ini adalah beberapa faktor 

penyebab anemia.  

 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur jurnal, telah banyak 

penelitian yang mengangkat asupan makronutrien, penyakit menular, pola asuh, dan 

sosiodemografi. Penelitian sebelumnya menyarankan untuk fokus pada pengaruh asupan 

mikronutrien pada kejadian anemia. Selain itu, masih kurangnya penelitian yang 

membahas tentang pengaruh inhibitor besi dan prevalensi anemia di kalangan remaja. 

Asupan zat gizi makro (karbohidrat dan protein) dan mikro (nutrisi lain) akan 
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dikategorikan dalam penelitian ini (Vitamin C dan Fe) sebagai gambaran kejadian anemia 

pada remaja . Hal inilah yang membedakannya dengan peneliti sebelumnya. Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Gambaran Kejadian 

Anemia Pada Siswa SMA Perkotaan dengan Siswa SMA Perdesaan di Kabupaten Bone 

Sulawesi Selatan Tahun 2022. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kejadian 

anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone 

Sulawesi selatan tahun 2022? 

C. Hipotesis  

1. Hipotesis Nol (Ho) 

a) Tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada siswi 

SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi 

selatan tahun 2022. 

b) Tidak ada hubungan antara pola menstruasi dengan kejadian anemia pada 

siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi 

selatan tahun 2022. 

c) Tidak ada hubungan antara pola konsumsi inhibitor zat besi dengan kejadian 

anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten 

bone Sulawesi selatan tahun 2022. 

d) Tidak ada hubungan antara asupan makanan dengan kejadian anemia pada 

siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi 

selatan tahun 2022. 

2. Hipotesis Alternativ(Ha) 

a) Ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada siswi SMA 

perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi selatan 

tahun 2022. 

b) Ada hubungan antara pola menstruasi dengan kejadian anemia pada siswi 

SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi 

selatan tahun 2022 
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c) Ada hubungan antara pola konsumsi inhibitor zat besi dengan kejadian anemia 

pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone 

Sulawesi selatan tahun 2022 

d) Ada hubungan antara asupan makanan dengan kejadian anemia pada siswi 

SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi 

selatan tahun 2022 
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D. Definisi operasional dan kriteria objektiv 

Variable Definisi Cara Ukur Alat Ukur Kriteria Objektif Skala 

Independen : 

Asupan Makanan 

Asupan karbohidrat, 

protein, zat besi dan 

vitamin c yang 

diperoleh dari food 

recal 2x24 jam, yang 

dianalisis dengan 

DKBM hasilnya 

dirata-rata, dan 

dibandingkan dengan 

AKG dalam satuan 

gram (g). 

Wawancara 

dan  

food recall 

2x24 jam  

kuesioner 

food recall 

Dikatakan asupannya 

cukup apabila berkisar ≥ 

80% dan dikatakan 

asupannya kurang apabila 

< 80% 

 

(Firdhayani, 2010) 

Nominal 

Pola menstruasi  Pola menstruasi ada 2 

yaitu siklus menstruasi 

dan lama menstruasi.  

 Siklus 

menstruasi 

adalah jarak 

mulainya 

menstruasi 

bulan lalu 

dengan 

mulainya 

kembali 

menstruasi. 

Yang mana 

siklus 

Interval hari Kuesioner  Siklus Menstruasi 

 Normal, jika siklus 

menstruasi 21-35 

hari 

 Tidak Normal, jika 

siklus menstruasi 

< 21 hari atau > 35 

hari 

Lama Menstruasi 

 Normal, jika lama 

menstruasi 3-7 hari 

 Tidak Normal, jika 

lama menstruasi < 

3 hari atau > 7 hari  

 

Ordinal 
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menstruasi 

normal wanita 

yaitu 21-35 

hari dengan 

rata-rata 28 

hari. 

 Lama 

menstruasi 

adalah lama 

proses 

menstruasi 

yang dialami 

responden. 

Yang mana 

lama 

menstruasi 

normal wanita 

berkisar 3-7 

hari. 

(Wahyu, 2016)  

Status Gizi Gambaran kesehatan 

remaja sebagai akibat 

dari 

pemberian/konsumsi 

makanan dan 

penggunaan dalam 

tubuh, dilakukan 

dengan menggunakan 

pengukuran 

antropometri 

IMT 

 

 

 

 

 

 

LILA 

Berat Badan 

(Timbangan) 

dan  

Tinggi Badan 

(Microtoise) 

 

 

Pita Lila 

 Kurang (< 18,5)  

 Normal (18,5-

22,9)  

 Overweight (23-

24,9)  

(Notoadmojo, 2007)  

1 = KEK, jika LILA <23,5 

cm 

2 = Normal, Jika LILA 

23,5 cm 

 

Ratio 

Inhibitor Zat Besi Kebiasaan  Wawancara Kesioner Frekuensi konsumsi:  Ordinal  
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mengkonsumsi 

minuman yang 

mengandung zatzat 

yang dapat 

menghambat 

penyerapan zat besi 

yaitu kopi dan teh 

dalam 1 bulan terakhir  

Langsung a. 1x/hari 

b. > 1x/hari 

c. 3-6x/ minggu 

d. 1-2x/ minggu 

e. 1-2x/bulan 

f. Tidak pernah 

Kriteria: 

1). Sering = jika memilih 

poin a-c lebih 

2). Jarang = jika memilih 

poin d-e 

3). Tidak pernah = jika 

memilih poin f 

Waktu Konsumsi : 

a. < 2 jam sebelum 

makan 

b. 1-2 jam sebelum 

makan 

c. 1-2 jam setelah 

makan 

d. > 2 jam setelah 

makan 

(Gibson, 2005) 

Dependen : 

Kejadian Anemia 

Suatu keadaan dimana 

kadar Hb dalam darah 

< 12 g/dl berdasarkan 

pemeriksaan darah 

Pemeriksaan 

langsung 

dengan 

metode 

Finger Prick 

HemoCue 

System (Easy 

Touch) 

1 = Anemia jika kadar Hb 

< 12 g/dl 

2 = Tidak Anemia jika 

kadar Hb > 12 g/dl 

(Kemenkes RI, 2018)  

Ratio  
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E. Kajian Pustaka 

 Judul/Nama 

Peneliti/Tahun 

Metodologi Hasil Penelitian 

Subjek Jenis/Pendekat 

 

an Penelitian 

Variabel Instrument 

1 Hubungan Status 

Gizi Dengan 

Kejadian Anemia 

Pada Remaja 

Puteri Di Kelas Xi 

Sma Negeri 3 

Tangerang 

Selatan/ Gita 

Ayuningtyas, 

Dewi Firiani, 

Parmah/ 2020 

Populasi: 

kelas XI 

SMA 

Negeri 3 

Kota 

Tangerang 

Selatan. 

 
 

Sampel : 

dalam 

penelitian 

Ini 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

analitik 

dengan 

menggunakan 

cross sectional 

study. 

Independen : 

Status gizi, 

pengetahuan 

dan umur 

 

 

 

Dependen : 

kejadian 

anemia 

Instrumen dalam 

penelitian ini 

adalah uji 

laboratorium kadar 

Hb, pengukuran 

antropometri 

(IMT), kuesioner 

yang dibuat dengan 

mengacu kepada 

konsep dan definisi 

operasional, yang 

berisi pertanyaan 

Hasil penelitian analisa uji statistik dengan 

uji chi-square antara variabel kejadian 

anemia dengan status 

gizi diperoleh p=0,003 (p<0,05) yang 

artinya dapat disimpulkan ada hubungan 

secara signifikan antara 

status gizi dengan kejadian anemia pada 

remaja puteri kelas XI di SMA Negeri 3 

Kota Tangerang 

Selatan 
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http://openjournal. 

unpam.ac.id/index 

.php/Senan/article/ 

view/9069/5761 

mengguna 

kan 

sampel 

minimal 

sejumlah 

120 siswi 

dengan 

memperha 

tikan 

criteria 

inklusi 

dan 

eksklusi. 

Pengambil 

an sampel 

mengguna 

  tentang variabel 

penelitian 

 

 

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/9069/5761
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/9069/5761
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/9069/5761
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/9069/5761
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  kan 

tekhnik 

total 

sampling 

    

2 Analisis 

Hubungan 

Karakteristik 

Keluarga Dan 

Status Gizi 

Terhadap 

Kejadian Anemia 

Pada Remaja/ 

Indah Dwi Sari/ 

2019 

Populasi : 

Remaja 

putrid di 

SMU 

PAB 5 

Klumpang 

Tahun 

2019 

 

Sampel : 

sebanyak 

92 orang 

Penelitian 

menggunakan 

survei analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Independen : 

Karakteristik 

keluarga dan 

status gizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependen : 

kejadian 

anemia 

Teknik 

pengumpulan 

data dengan 

menggunakan 

data primer 

dengan uji 

analisis univariat, 

bivariat dan 

multivariat. 

Hasil penelitian menggunakan uji statistik 

pearson chi-Square untuk Pendidikan ibu 

dengan anemia remaja putri dengan p – 

value 0,563, Penghasilan keluarga 

dengan anemia remaja putri dengan p- 

value 0,532, IMT dengan anemia remaja 

putri dengan p-value 0,010, Lila dengan 

anemia remaja putri dengan 

p-value 0,001. Analisis ini dilakukan 

sampai uji multivariate menggunakan uji 

regresi logistic, Li 

ngkar lengan atas dengan p-value 0,001 
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https://akbid- 

dharmahusada- 

kediri.e- 

journal.id/JKDH/a 

rticle/view/113/92 

mengguna 

kan 

metode 

stratified 

random 

sampling 

   . 

3 Judul: Hubungan 

Pola Menstruasi 

Dan Status Gizi 

Dengan 

Kejadian Anemia 

Pada Remaja Putri 

Di 

Sma Negeri 2 

Populasi : 

semua 

siswi 

kelas xi 

dan xii 

yang 

berjumlah 

146 orang. 

Jenis 

penelitian ini 

kuantitatif 

analitik 

dengan 

desain cross 

secsional. 

Independen : 

Pola 

menstruasi, 

status gizi 

Data dikumpulkan 

melalui kuesioner 

dan pemeriksaan 

kadar Hb 

kemudian diolah 

dengan 

menggunakan 

analisa univa 

Hasil penelitian didapatkan 

responden berumur 

17 tahun sebanyak 48,5%, pola 

menstruasi normal sebanyak 63,6%, 

status gizi yang tidak normal sebanyak 

50,5%, tidak anemia 

sebanyak 57,6% serta 

 

ada hubungan pola menstruasi dan status 

 

https://akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/113/92
https://akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/113/92
https://akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/113/92
https://akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/113/92
https://akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/113/92
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 Tembilahan/ Mia 

Rita Sari/ 2020 

 

 

 

http://jurnal.mercu 

baktijaya.ac.id/ind 

ex.php/mercusuar/ 

article/view/81/36 

 
 

Sampel : 

berjumlah 

99 orang 

dengan 

mengguna 

kan 

metode 

simple 

random 

sampling. 

  

 

 

Dependen : 

kejadian 

anemia 

riat dan bivariat 

dengan uji 

chi square 

gizi dengan kejadian anemia dengan nilai 

p value 0,000. Diharapkan sekolah 

tetap menjalin 

bekerja sama dengan tenaga kesehatan 

UPT Puskesmas Gajah Mada dalam 

memberikan KIE kepada seluruh siswi. 

4 Pola makan pada 

remaja 

berhubungan 

dengan kejadian 

anemia pada siswi 

Populasi: 

Seluruh 

siswi 

kelas VII 

MTs 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

Dengan 

Independen : 

Karakteristik 

responden,dan 

pola makan 

Instrumen yang 

dilakukan dalam 

penelitian ini 

adalah kuesioner 

food recall dan 

Hasil penelitian didapatkan 8 responden 

pola makan baik, 58 responden memiliki 

pola makan kurang baik dan 41 responden 

tidak mengalami anemia, 25 reponden 

mengalamai anemia. Hasil uji korelasi Chi 

 

http://jurnal.mercubaktijaya.ac.id/index.php/mercusuar/article/view/81/36
http://jurnal.mercubaktijaya.ac.id/index.php/mercusuar/article/view/81/36
http://jurnal.mercubaktijaya.ac.id/index.php/mercusuar/article/view/81/36
http://jurnal.mercubaktijaya.ac.id/index.php/mercusuar/article/view/81/36
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 kelas VII/ Sumi 

dwi antono, arika 

indah setyarini, 

mashlachatul 

mar'ah/ 2020 

 

 

 

 

 

http://journal.stike 

skendal.ac.id/inde 

x.php/PSKM/articl 

e/view/721/438 

Sunan 

kalijaga 

Kranding 

Mojo 

Kediri 

Sejumlah 

220 siswi. 

 

 

 

Sampel : 

Sebanyak 

66 

responden 

dengan 

mengguna 

kan 

analisis 

korelasi,jenis 

penelitian 

yang dipakai 

adalah cross 

sectional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dependen : 

Kejadian 

anemia 

pemeriksaan 

hemoglobin 

Squaredi dapatkan p value 0,02 (< 0,05). 

Berdasarkan penelitian disimpulkan 

terdapat hubungan pola makan pada remaja 

dengan kejadian anemia pada remaja putri 

 

http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/721/438
http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/721/438
http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/721/438
http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/721/438
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  stratified 

random 

sampling 

    

5 Asupan vitamin C 

tidak berhubungan 

dengan kadar 

hemoglobin pada 

remaja putri di 

SMA Negeri 5 

kota malang/ Intan 

yusuf habibie, 

Fransiska Oktavia, 

Agustiana Dwi 

Indiah 

Ventiyaningsih/ 

Populasi : 

Remaja 

putri di 

SMA 

Negeri 5 

kota 

malang 

 

 

 

Sampel : 

Sebanyak 

58 

Jenis 

penelitiаn ini 

аdаlаh 

penelitiаn 

observаsi 

аnаlitik,denga 

n 

menggunakan 

desain cross- 

sectionаl 

Independen : 

Karakteristik 

umum 

respondendan 

asupan vitamin 

C 

 

 

 

 

 

 

Dependen: 

Kadar 

Instrumen yang 

digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 

form data umum 

res- 

ponden, dan form 

SQ-FFQ vitamin C. 

Berdаsаrkаn uji statistik, 

 

diperoleh hasil bаhwа tidаk terdаpаt 

hubungаn аntаrа аsupаn vitаmin C 

terhаdаp kаdаr hemoglobin pаda remаjа 

putri di SMА Negeri 5 di Kota Mаlаng 

dengan p-value sebesar 0,383 (p>0,05), 

dengan 

rata-rata asupan vitamin C 140 ± 85,19 mg, 

dan rata-rata kadar Hb remaja putri 12,7 ± 

1,33 g/dL. Kesimpulan dari penelitian ini 

tidak terdapat hubungan antara vitamin C 

dengan kadar Hb pada remaja putri di 
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 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://ijhn.ub.ac.i 

d/index.php/ijhn/a 

rticle/view/304 

responden 

dengan 

mengguna 

kan 

pendekata 

n 

purposive 

sampling 

 Hemoglobin  SMA Negeri 5 di Kota Malang. 

6 Gambaran Imt/U, 

Asupan Zat Besi 

(Fe), Dan Inhibitor 

Zat Besi (Fe) 

Populasi : 

siswi 

SMA 

Muhamm 

Penelitian 

dekskriptif 

dengan desain 

cross sectional 

Variabel 

independen: 

Status gizi, 

Asupan zat 

Pengambilan data 

dilakukan dengan 

instrument 

kuesioner, Semi 

Hasil analisis data meliputi analisis 

univariat untuk distribusi frekuensi 

variabel penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan 18 responden (42.9%) yang 

 

https://ijhn.ub.ac.id/index.php/ijhn/article/view/304
https://ijhn.ub.ac.id/index.php/ijhn/article/view/304
https://ijhn.ub.ac.id/index.php/ijhn/article/view/304
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 Dengan Anemia 

Remaja Putri Di 

Sma 

Muhammadiyah 7 

Sawangan, Depok 

Tahun 2018 

 
 

http://medika.resp 

ati.ac.id/index.php 

/Medika/article/vie 

w/201 

adiyah 7 

sawangan 

depok 

tahun 

2018. 

Sampel : 

Terdapat 

42 

responden 

dengan 

mengguna 

kan 

tekhnik 

sampel 

probabilit 

y 

 besi(FE) , 

inhibitor zat 

besi (FE) 

 
 

Variabel 

dependen: 

Kejadian 

anemia 

Quantitative- Food 

Frequency 

Questionare (SQ- 

FFQ), pengukuran 

tinggi badan, 

penimbangan berat 

badan dan 

pemeriksaan Hb 

dengan 

menggunakan alat 

Easytouch GcHb. 

menderita mengalami anemia, 32 

responden (76.2%) IMT/U tidak normal, 

39 responden (92.9%) kurang 

mengkonsumsi asupan zat besi, dan 30 

responden (71.4%) sering mengkonsumsi 

inhibitor zat besi yang dikarenakan sering 

mengkonsumsi teh lebih dari 1 kali dalam 

seminggu 

 

http://medika.respati.ac.id/index.php/Medika/article/view/201
http://medika.respati.ac.id/index.php/Medika/article/view/201
http://medika.respati.ac.id/index.php/Medika/article/view/201
http://medika.respati.ac.id/index.php/Medika/article/view/201
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  sampling     

7 Hubungan kurang 

energi kronik 

(KEK) dan 

wasting dengan 

kejadian anemia 

pada remaja putri 

dikabupaten 

majene / 

Mutmainnah, Sitti 

Patimah dan 

septiyanti / 2021 

 

 

 

 

 

http://jurnal.fkm.u 

Populasi : 

Remaja 

putri 

dikabupat 

en majene 

 

 

 

 

 

Sampel : 

sebanyak 

126 

responden 

dengan 

metode 

total 

Metode yang 

digunakan 

yaitu 

penelitian 

rancangan 

kuantitatif 

dekskriptif 

dengan 

menggunakan 

desain 

pendekatan 

cross sectional 

study. 

Independen: 

Umur, Status 

gizi 

 
 

Dependen : 

Kejadian 

Anemia 

Dengan 

menggunakan uji 

correlation 

spearman. 

Dari hasil uji statistik ditemukan nilai (p = 

 

0.025 < α = 0.05) pada uji hubungan 

kurang energi kronik (KEK) dengan 

kejadian anemia dan ditemukan nilai (p = 

0.020 < α = 0.05) pada uji hubungan antara 

wasting dengan kejadian anemia 

 

http://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/184/131
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 mi.ac.id/index.php 

 

/woph/article/view 

 

/184/131 

sampling     

8 The Influence Of 

Dietary Intake On 

The Incidence Of 

Anemia Female 

Teenagers In Smp 

Rural Area Pancur 

Batu Deli Serdang 

District/ Yohana 

Tetty Gultom, 

Jumirah, Evawany 

Aritonang/ 2020 

Populasi : 

seluruh 

siswi 

SMP 

Negeri 

Pancur 

Batu 

Kecamata 

n Deli 

Serdang 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kuantitatif 

dengan desain 

penelitian 

cross sectional 

Independen : 

asupan protein, 

asupan zat 

besi, asupan 

vitamin c, 

asupan folat, 

pola diet 

 

Dependen : 

kejadian 

anemia 

Data diperoleh dari 

pemeriksaan kadar 

hemoglobin, 

menggunakan 

digital acute check, 

kuesioner, formulir 

food recall 24 jam, 

dan formulir 

frekuensi makan. 

Analisis data 

 

menggunakan Chi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

proporsi anemia pada remaja putri di SMP 

Perdesaan Pancur Batu Deli Serdang 

adalah 58%, persentase remaja dengan 

asupan protein yang cukup (56%), asupan 

zat besi (22%), folat ( 5%) asam, vitamin C 

(15%). 

 

http://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/184/131
http://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/184/131
http://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/184/131
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http://publichealth 

my.org/ejournal/oj 

s2/index.php/ijphc 

s/article/view/120 

5/724 

Sampel : 

sebanyak 

100 orang 

yang 

dipilih 

secara 

simple 

random 

sampling 

  Square.  

9 Correlation 

Between The 

Knowledge Level 

About Eating 

Patterns And The 

Populasi : 

seluruh 

remaja di 

SMA N 3 

Sragen 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

observasional 

Independen : 

pola makan 

dan tingkat 

pengetahuan 

Remaja 

Pengumpulan data 

menggunakan 

pemeriksaan kadar 

hemoglobin dan 

kuesioner tertutup. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat pengetahuan remaja tentang pola 

makan sebagian besar responden dengan 

kategori kurang yaitu sebanyak 33 

responden (55%). Hasil penelitian 

 

http://publichealthmy.org/ejournal/ojs2/index.php/ijphcs/article/view/1205/724
http://publichealthmy.org/ejournal/ojs2/index.php/ijphcs/article/view/1205/724
http://publichealthmy.org/ejournal/ojs2/index.php/ijphcs/article/view/1205/724
http://publichealthmy.org/ejournal/ojs2/index.php/ijphcs/article/view/1205/724
http://publichealthmy.org/ejournal/ojs2/index.php/ijphcs/article/view/1205/724
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 Incidence Of 

Anemia In 

Adolescents 

During Covid-19 

Pandemic / Anik 

Sulistiyanti, Fany 

Dwi Yulianti, 

Yulia Nur 

Khayati/ 2021 

 
 

http://ojs.udb.ac.id 

 

/index.php/icohete 

ch/article/view/10 

72/915 

 

 

 

Sampel : 

Sebanyak 

60 remaja 

dengan 

tekhnik 

proportio 

nal 

random 

sampling. 

analitik 

dengan desain 

penelitian 

cross sectional 

 

 

 

 

 

 

 
Dependen : 

kejadian 

anemia 

Analisis data 

dengan analisis 

univariat dan 

analisis bivariat 

menggunakan uji 

statistik chi square 

menunjukkan bahwa kejadian anemia 

sebagian besar responden dengan kategori 

anemia sebanyak 36 responden (60%). 

Hasil uji statistik dengan chi square 

diperoleh nilai = 17,911 > 5,59 dan p value 

= 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima yang artinya secara statistik dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

tingkat pengetahuan remaja tentang pola 

makan dengan anemia pada siswa SMAN 3 

Sragen. diperoleh hasil sebesar 0,479 

sehingga hubungan yang erat antara tingkat 

pengetahuan remaja tentang pola makan 

dengan kejadian anemia adalah sedang. 

Ada hubungan antara tingkat pengetahuan 

 

tentang pola makan dengan kejadian 

 

http://ojs.udb.ac.id/index.php/icohetech/article/view/1072/915
http://ojs.udb.ac.id/index.php/icohetech/article/view/1072/915
http://ojs.udb.ac.id/index.php/icohetech/article/view/1072/915
http://ojs.udb.ac.id/index.php/icohetech/article/view/1072/915
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      anemia pada remaja pada masa pandemi 

 

Covid-19 

10 Analysis of Heme 

and Non-Heme 

Iron Intake and 

Iron Dietary 

Sources in 

Adolescent 

Menstruating 

Females in a 

National Polish 

Sample/ Dominika 

Skolmowska and 

Dominika Gł 

˛abska/ 2019 

Populasi : 

Remaja 

(berusia 

15-20) 

yang 

direkrut 

dari 

seluruh 

wilayah 

Polandia 

Penelitian 

dilakukan 

pada 

representatif 

Independen : 

Asupan zat 

besi, zat besi 

heme, zat besi 

non-heme, dan 

zat besi dari 

kelompok 

produk 

makanan dan 

pola 

menstruasi 

serta pola diet 

Asupan zat besi 

dinilai 

menggunakan 

IRONIC-FFQ 

(IRON Intaketelah 

divalidasi 

sebelumnya 

Calculation–Food 

Frequency 

Questionnaire) 

Dalam sampel nasional perwakilan remaja 

Polandia, perempuan dicirikan oleh asupan 

semua bentuk zat besi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan laki-laki. Responden 

wanita non-vegetarian memiliki asupan zat 

besi heme yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan responden wanita vegetarian. 

Asupan zat besi non-heme lebih tinggi 

pada responden wanita minor, responden 

wanita kelebihan berat badan, responden 

wanita vegetarian, dan siswa dari sekolah 

menengah komprehensif. Remaja 

perempuan dengan riwayat anemia ditandai 

dengan asupan zat besi yang sama seperti 
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https://www.mdpi. 

com/2072- 

6643/11/5/1049 

Sampel 

sekolah 

(sampel 

kuota 

acak), 

dengan 

1385 

remaja 

perempua 

n 

dimasukk 

an dalam 

sampel 

  
 

Dependen : 

kejadian 

anemia 

 yang lain. Selain itu, ada kebutuhan untuk 

pendidikan gizi dan kampanye pendidikan 

di kalangan remaja anemia dan non- 

anemia, karena tidak ada kampanye 

pendidikan yang berkaitan dengan 

kekurangan zat besi dan sumber zat besi 

tertentu telah dilakukan di Polandia. 

Kampanye ini harus ditujukan untuk 

memperluas pengetahuan dengan 

mengidentifikasi dan mempromosikan 

berbagai sumber zat besi yang diserap 

dengan baik. Strategi seperti itu akan 

bermanfaat bagi kesehatan individu selama 

masa remaja dan untuk masa dewasa 

mereka di masa depan. 

 

https://www.mdpi.com/2072-6643/11/5/1049
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/5/1049
https://www.mdpi.com/2072-6643/11/5/1049
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kejadian 

anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone 

Sulawesi selatan tahun 2022 

2. Tujuan khusus 

a) Mengetahui hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada 

siswi SMA   perkotaan dan pedesaan. 

b) Mengetahui hubungan antara pola menstruasi dengan kejadian anemia 

pada siswi     SMA perkotaan dan pedesaan. 

c) Mengetahui hubungan antara pola konsumsi inhibitor zat besi 

dengan kejadian                              anemia pada siswi SMA perkotaan dan pedesaan. 

d) Mengetahui hubungan antara asupan makanan dengan kejadian anemia 

pada siswi     SMA perkotaan dan pedesaan. 

e) Mengetahui perbedaan antara kejadian anemia pada siswi SMA 

perkotaan dan pedesaan 

f) Mengetahui perbedaan antara status gizi pada siswi SMA perkotaan dan 

pedesaan 

g) Mengetahui perbedaan antara pola menstruasi pada siswi SMA 

perkotaan dan pedesaan 

h) Mengetahui perbedaan antara pola konsumsi inhibitor zat besi  pada 

siswi SMA perkotaan dan pedesaan 

i) Mengetahui perbedaan antara asupan makanan pada siswi SMA 

perkotaan dan pedesaan 

G. Manfaat penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada beberapa aspek diantaranya: 

a. Responden 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para penderita 

anemia untuk memperhatikan asupan makanan, pola menstruasi serta pola 

konsumsi inhibitor zat besi. 

b. Institusi pendidikan 
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Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menambah wawasan 

dalam penanganan anemia agar dapat memperhatikan kembali asupan 

makanan serta pola asupan inhibitor zat besi dan menjadi sumber 

informasi bagi semua  mahasiswa kesehatan utamanya peminatan gizi 

kesehatan masyarakat. 

c. Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang berharga pagi 

peneliti dan sebagai sarana untuk menabah keilmuan peneliti. 

d. Penelitian yang akan datang 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar bagi penelitian 

selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang remaja putri 

1. Definisi remaja  

Periode kehidupan antara masa kanak-kanak dan kedewasaan yang dikenal 

sebagai masa remaja berlangsung dari usia 10 hingga 19 tahun. Periode khusus 

perkembangan manusia ini sangat penting untuk meletakkan dasar bagi kesehatan 

jangka panjang. Remaja tumbuh dengan cepat dalam hal perkembangan fisik, 

kognitif, dan emosional nya. Ini berdampak pada emosi, pikiran, keputusan, dan 

interaksi mereka dengan orang lain.. (WHO, 2022) 

همُۡ هدُٗى   إنَِّهمُۡ فِتۡيةٌَ ءَامَنوُاْ برَِبِّهِمۡ وَزِدۡنََٰ
   .نَّحۡنُ نقَصُُّ عَليَۡكَ نبَأَهَمُ بٱِلۡحَقِِّّۚ

Terjemahan : Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. 

Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, 

dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.(Q.S Al-Kahf:13) 

Pubertas, yang biasanya terjadi antara usia 12 dan 14 tahun, menandai awal dari 

fase perkembangan remaja. Sekitar usia 18 hingga 20 tahun, atau remaja akhir, orang 

mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab, membuat keputusan, dan memiliki 

kesempatan untuk menjadi dewasa (Djiwandono, 2006). 

Meskipun dianggap sebagai tahap kehidupan yang sehat, ada kematian, penyakit, 

dan cedera yang signifikan pada masa remaja. Banyak dari ini dapat dicegah atau 

diobati. Selama fase ini, remaja membentuk pola perilaku – misalnya, terkait dengan 

diet, aktivitas fisik, penggunaan narkoba, dan aktivitas seksual – yang dapat 

melindungi kesehatan mereka dan kesehatan orang lain di sekitar mereka, atau 

membahayakan kesehatan mereka sekarang dan di masa depan (WHO, 2022) 

Remaja memerlukan pengetahuan, termasuk pendidikan seksualitas komprehensif 

sesuai usia, kesempatan untuk membangun keterampilan hidup, perawatan. Selain itu, 

mereka membutuhkan kesempatan untuk secara aktif mengambil bagian dalam 

perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang akan meningkatkan dan menjaga 

kesehatan mereka. Memperluas kemungkinan tersebut sangat penting untuk 

mengatasi kebutuhan unik dan hak-hak hukum kaum muda (WHO, 2022) 
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Remaja sekarang membentuk 1,2 miliar lebih banyak orang di seluruh dunia, atau 

seperenam dari seluruh populasi. Karena lebih dari 90% anak-anak antara usia 10 dan 

19 tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, angka ini 

diperkirakan akan meningkat hingga tahun 2050. Setelah itu, dibagi menjadi 3 fase, 

yang terdiri dari (WHO, 2022) 

Masa remaja merupakan masa transisi dimana suatu proses untuk mencapai 

kedewasaan yang ditandai dengan masa pubertas yang mengalami pertumbuhan fisik, 

mental, emosional dan psikologis yang pesat. Perubahan pertumbuhan fisik pada 

remaja berkembang sangat cepat karena sangat mempengaruhi organ reproduksi 

remaja tersebut. Kesehatan reproduksi pada remaja sangat membutuhkan perawatan 

khusus, pengetahuan dan perawatan yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup 

remaja tersebut. Sistem, fungsi, dan organ reproduksi remaja merupakan bagian dari 

kondisi kesehatan reproduksi remaja (Diananda, 2018). 

2. Karakteristik Remaja 

Masa remaja (12 hingga 21 tahun) merupakan tahap antara masa kanak-kanak dan 

masa dewasa. Gambaran umum masa remaja adalah “pencarian identitas” (ego 

identity). Ada berbagai ciri penting masa remaja, antara lain: (Desmita, 2010) : 

a. Mencapai koneksi yang matang dengan teman sebaya 

b. Mampu memahami dan menerima peran sosial yang diharapkan dari pria atau 

wanita dewasa 

c. Menerima kondisi fisik seseorang dan mampu memanfaatkannya dengan sukses 

d. Menjadi mandiri secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya 

e. Tentukan dan persiapkan untuk pekerjaan masa depan berdasarkan minat dan 

keterampilan Anda. 

f. Mendapatkan kemampuan intelektual dan konsep yang diperlukan untuk menjadi 

warga negara; 

g. memperoleh pandangan positif tentang pernikahan, keluarga, dan memiliki anak;  

h. mencapai tanggung jawab sosial;  

i. memperoleh seperangkat nilai dan sistematika;  

j. memperoleh wawasan keagamaan dan meningkatkan religiusitas memperoleh 

rasa religiusitas.. 
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3. Tahapan Remaja 

Menurut (Sarwono, 2011) ada tiga tahap perkembangan remaja, yaitu: 

a. Masa Remaja Awal (Early Adolescence) 11-13 tahun 

Pada titik ini dalam perkembangannya, seorang remaja masih heran 

dengan perubahan tubuhnya. Remaja sering berubah pikiran, tertarik pada lawan 

jenis dengan cepat, dan mudah dirangsang secara erotis. Masa remaja awal pada 

titik ini merupakan tantangan bagi orang dewasa untuk memahaminya. Remaja 

menginginkan kebebasan dan mulai mengembangkan pemikiran abstrak. 

b. Remaja Pertengahan 14-16 Tahun 

Remaja di usia ini pasti membutuhkan teman. Remaja senang memiliki 

banyak teman yang menyukai mereka. Dengan menyukai individu yang memiliki 

karakteristiknya, ia menunjukkan kecenderungan "narsistik" untuk memuja 

dirinya sendiri. Remaja terkadang merasa bingung karena tidak yakin pilihan 

mana yang harus dipilih. Remaja mulai bermimpi berhubungan seks dengan 

lawan jenis pada tahap remaja pertengahan ini, yang mendorong mereka untuk 

melakukan hubungan seksual yang diinginkan.  

a. Masa Remaja Akhir (Late Adolescence) 17-20 Tahun. 

Tahap ini merupakan masa konsolidasi menuju masa dewasa yang ditandai 

dengan tercapainya 5 hal, yaitu: 

1) Minat yang tumbuh pada fungsi intelek 

2) Egonya mencari peluang untuk bersatu dengan orang-orang dan dalam 

pengalaman baru. 

3) Terbentuklah identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 

4) Egosentrisme (terlalu fokus pada diri sendiri. 

5) Tumbuh “tembok” yang memisahkan antara diri pribadi (private self) dan 

publik. 

4. Gizi Remaja 

Pola makan seorang remaja harus diperhatikan karena jika tidak dilakukan dengan 

benar akan berdampak pada usia selanjutnya. Selain itu, penting untuk 
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mempertimbangkan kebutuhan makanan remaja karena alasan berikut (Supariasa, I., 

Dewa Nyoman, 2017) : 

a. Nutrisi menjadi lebih penting untuk mendorong pertumbuhan fisik dan 

psikologis. 

b. Perubahan perilaku makan dan hidup berdampak pada kebutuhan dan asupan 

gizi remaja. 

c. Khusus untuk kelompok remaja yang melakukan aktivitas fisik tingkat tinggi, 

sedang hamil, mengalami gangguan makan, menjalani diet ketat, dan 

menggunakan obat-obatan dan alkohol, kebutuhan nutrisi yang unik harus 

diperhatikan.. Angka Kecukupan Gizi (AKG) remaja usia 10 sampai 18 tahun 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

 Angka Kecukupan Gizi Pada Remaja 

Kelompok Umur 

(Tahun) 

Wanita  

10-12 13-15 16-18 

Energy (kkal) 1900 2050 2100 

Protein (gr) 55 65 65 

Lemak (gr) 65 70 70 

Karbohidrat (gr)  280 300 300 

Air (mL) 1800 2000 2100 

Serat (gr) 27 29 29 

Vitamin A (mcg) 600 600 600 

Vitamin C (mcg) 50 65 75 

Vitamin D (mcg) 15 15 15 

Asam Folat (mcg) 400 400 400 

Kalsium (mg) 1200 1200 1200 
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Zat Besi (mg) 8 15 15 

Zink (mg) 8 9 9 

Fosfor (mg) 1250 1250 1250 

Sumber : AKG (Angka Kecukupan Gizi) 2019 

Konsumsi pangan individu dapat dipertimbangkan berdasarkan Angka 

Kecukupan Gizi (AKG). Proporsi kebutuhan zat gizi makro harian—karbohidrat, 

protein, lemak, dan energi—dan zat gizi mikro seperti vitamin C, Fe, dan Zink adalah 

80% yang dapat dikategorikan asupan tidak cukup jika <80% dan asupan cukup >80 

% dari angka kecukupan gizi AKG tahun 2019. 

B. Tinjauan Tentang Anemia 

1. Definisi Hemoglobin 

Karena hemoglobin terbuat dari zat besi, yang kekurangan pada individu yang 

anemia, jumlah darah pembawa oksigen yang dapat dibawa untuk diedarkan ke 

seluruh tubuh akan berkurang (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Zat 

besi diperlukan agar produksi hemoglobin tubuh berfungsi dengan benar. Tubuh 

membutuhkan zat besi, mineral mikroskopis, untuk membuat hemoglobin. Menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang 

Angka Kecukupan Gizi yang Direkomendasikan (AKG), remaja putri antara usia 10 

dan 12 serta 13 dan 18 tahun masing-masing membutuhkan 8 mg dan 18 mg zat besi 

setiap hari. . Setiap hari, 15 mg zat besi dibutuhkan (Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia, 2019)  

Tabel 2.2 

Kadar normal Hb 

Berdasarkan kelompok usia dan jenis 

kelamin 

Hemoglobin  

(g/l) 

Remaja Putri 

12-14 tahun  12 

>14 tahun 12 

Sumber : Almatsier,2009 
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2. Definisi Anemia 

Menurut definisi lain, anemia adalah suatu keadaan ketika konsentrasi eritrosit 

(sel darah merah) atau hemoglobin (Hb) dalam darah di bawah normal. Secara alami, 

ketika Hb, atau darah merah, turun, begitu juga kapasitas sel darah merah untuk 

mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Karena itu, kadar oksigen tubuh rendah, yang 

membuatnya lemah dan kelelahan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2019) . 

Tubuh harus memiliki cukup protein dan zat besi yang tersedia untuk 

pembentukan hemoglobin. Besi diangkut oleh protein ke sumsum tulang di mana ia 

digunakan untuk membuat molekul hemoglobin baru (Gallagher, 2008) 

Remaja putri juga sangat rentan mengalami gangguan kesehatan, salah satunya 

anemia pada remaja putri. Seseorang dengan anemia memiliki jumlah hemoglobin 

dan eritrosit yang rendah, yang menempatkan mereka pada bahaya melemahnya 

sistem kekebalan mereka dan penurunan kapasitas mereka untuk bekerja sebagai 

akibat dari gangguan pertumbuhan fisik dan kecerdasan khususnya pada remaja putri 

(Anggoro, 2020) . 

3. Klasifikasi Anemia 

Menurut (Wiknjosastro, 2009), jenis-jenis anemia adalah sebagai berikut: 

a. Kekurangan mineral besi mengakibatkan anemia defisiensi besi, yaitu anemia. 

Defisit ini dapat disebabkan oleh diet rendah nutrisi yang mengandung zat besi, 

oleh penyerapan yang buruk, atau oleh tubuh yang mengeluarkan terlalu banyak 

zat besi, seperti pada perdarahan. 

b. Anemia megaloblastik adalah anemia Wanita yang mengonsumsi sayuran hijau 

segar dalam jumlah yang cukup atau diet tinggi protein hewani sering kali 

mengalami defisiensi asam folat dan vitamin B12. 

c. Jenis anemia tertentu yang dikenal sebagai anemia hemolitik terjadi ketika sel 

darah merah hilang lebih cepat daripada yang dihasilkan. 

d. Kegagalan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah mengakibatkan 

anemia jenis hipoplastik dan anemia aplastic untuk memproduksi sel darah baru. 

Obat-obatan dan zat lain, infeksi, radiasi, leukemia, dan penyakit imunologis 

menyebabkan sepertiga kasus anemia. 
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4. Diagnosis anemia 

Remaja putri mengalami anemia bila kadar hemoglobin darahnya kurang dari 12 

g/dl. (who, 2011) 

Tabel 2.3  

Klasifikasi Anemia menurut kelompok umur 

 

Populasi 

Non Anemia 

(g/dl) 

Anemia (g/dl) 

Ringan Sedang Berat 

Anak 6-59 Bulan 11 10.0 - 10.9 7.0 - 9.9 < 7.0 

Anak 5-11 Tahun  11.5 11.0 - 11.4 8.0 – 10.9 < 8.0 

Anak 12-14 Tahun  12 11.0 - 11.9 8.0 – 10.9 < 8.0 

Perempuan tidak hamil (> 15 tahun) 12 11.0 - 11.9 8.0 – 10.9 < 8.0 

Ibu hamil 11 10.0 - 10.9 7.0 – 9.9 < 7.0 

Laki laki > 15 Tahun 13 11.0 - 12.9 8.0 – 10.9 < 8.0  

Sumber : WHO, 2011 

5. Penyebab Anemia 

Masyarakat Indonesia masih banyak mengonsumsi sayuran yang merupakan 

sumber utama zat besi, yang menjadi salah satu penyebab rendahnya konsumsi zat 

besi (zat besi non-heme). Sebagai akibat dari jarangnya mereka mengkonsumsi 

daging dan protein hewani lainnya (seperti ayam dan ikan), yang dikenal sebagai 

sumber zat besi yang signifikan (besi heme), masyarakat di daerah pedesaan 

cenderung memiliki penyerapan dan pemanfaatan zat besi yang lebih buruk 

(Sediaoetama, 2003).  

Ada 3 penyebab anemia, yaitu: (Kemenkes RI, 2018). 

1. Defisiensi zat gizi  

2. Perdarahan (Loss of blood volume)  

3. Hemolitik  
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6. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Anemia 

Anemia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: (Martini, 2017 ): 

a. Tingkat pendidikan orang tua 

b. pendapatan keluarga 

c. sikap remaja putri tentang anemia 

d. tingkat asupan gizi 

e. pola menstruasi 

f. penyakit menular 

g. dan pengetahuan tentang anemia merupakan faktor-faktor tersebut. 

7. Gejala Anemia 

5 L (lesu, lelah, lemah, mengantuk, lalai), sakit kepala dan pusing (“kepala 

berputar”), mata pusing, mudah tertidur, dan sulit berkonsentrasi merupakan tanda-

tanda anemia yang sering muncul. Secara klinis, pasien anemia menunjukkan "pucat" 

pada kulit, bibir, kelopak mata, kulit, kuku, dan telapak tangan mereka (Kemenkes 

RI, 2018). 

8. Dampak anemia pada remaja putri 

Anak perempuan remaja lebih mungkin terkena anemia dibandingkan anak laki-

laki. Sadarilah bahwa remaja dengan anemia biasanya memiliki gangguan kekebalan, 

fokus, prestasi belajar, kebugaran, dan produktivitas (Kemenkes RI, 2018). 

Menurut (Kemenkes RI, 2018)  Wanita muda yang menderita anemia akan sangat 

terpengaruh karena mereka cenderung hamil dan melahirkan anak, meningkatkan 

risiko kematian ibu, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Anemia dan 
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penurunan berat badan (BBLR) dapat memiliki sejumlah dampak negatif pada 

rematik dan WUS, termasuk: (Kemenkes RI, 2018). 

 Menurunkan daya tahan tubuh agar lebih mudah bagi penderita anemia 

menginfeksi diri sendiri 

 Penurunan kelincahan mental dan kebugaran karena sel-sel otak dan otot 

tidak mendapatkan cukup oksigen. 

 Penurunan kinerja di tempat kerja dan penurunan hasil belajar. 

9. Pencegahan dan pengendalian anemia 

a. Tingkatkan asupan makanan kaya zat besi 

Diet yang bervariasi dan bergizi seimbang yang menekankan makanan 

yang berasal dari hewan yang tinggi zat besi (besi heme) dalam proporsi yang 

direkomendasikan RDA, dapat membantu Anda meningkatkan konsumsi 

makanan kaya zat besi. Meskipun penyerapannya kurang dari hewan, itu juga 

diperlukan untuk meningkatkan sumber makanan nabati yang tinggi zat besi 

(zat besi non-heme). Hati, ikan, babi, dan ayam adalah sumber zat besi dari 

hewan, sedangkan sayuran hijau tua dan almond adalah sumber dari tumbuh-

tumbuhan. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi dari sumber nabati, maka 

perlu mengkonsumsi buah-buahan yang tinggi vitamin C, seperti jeruk dan 

jambu biji. Zat lain yang dapat menghambat penyerapan zat besi antara lain 

tanin, fosfor, serat, kalsium, dan fitat. 

b. Fortifikasi bahan makanan dengan zat besi 

Nilai gizi makanan meningkat dengan penambahan satu atau lebih zat gizi. 

Sangat penting untuk membaca label kemasan untuk mengetahui apakah suatu 

komponen telah diperkaya dengan besi. Perusahaan makanan sering 

memasukkan nutrisi. Tepung terigu, beras, minyak goreng, mentega, bahkan 

makanan ringan semuanya difortifikasi di Indonesia. 
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Makanan rumah tangga juga dapat dilengkapi dengan zat besi dan vitamin 

serta mineral lainnya menggunakan bubuk nutrisi, kadang-kadang disebut 

sebagai bubuk mikronutrien ganda. 

c. Suplementasi zat besi 

Diperlukan untuk mengkonsumsi suplemen zat besi dalam kasus dimana 

zat besi makanan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kadar hemoglobin 

dimaksudkan untuk meningkat dengan cepat setelah mengkonsumsi suplemen 

zat besi secara teratur untuk jangka waktu tertentu, dan proses ini harus 

dipertahankan untuk membangun cadangan zat besi tubuh. 

C. Tinjauan tentang status gizi 

1. Definisi status gizi 

Keseimbangan antara asupan gizi dari makanan dan kebutuhan gizi tubuh 

mengakibatkan keadaan yang dikenal dengan status gizi (nutritional status) 

(Kemenkes, 2017) . 

Indikator status gizi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat gizi seseorang. 

Jika seseorang lulus evaluasi gizi dan memenuhi persyaratan tertentu, mereka 

dianggap memiliki diet seimbang. Di sisi lain, profesional medis akan 

merekomendasikan gaya hidup sehat untuk meningkatkan nutrisi Anda ketika 

pemeriksaan status gizi seseorang menunjukkan bahwa mereka kekurangan gizi atau 

kelebihan gizi. Diet seimbang juga akan menurunkan kemungkinan mengembangkan 

beberapa penyakit (Kemenkes, 2017) . 

2. Tujuan penentuan status gizi 

Pengkajian status gizi bertujuan untuk: 

● Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan saat ini dan  

● berikan ringkasan metode penilaian status gizi. 

● Jelaskan pengumpulan, pengolahan, dan penerapan data untuk penilaian status 

gizi secara singkat (Kemenkes, 2017)  

3. Cara menentukan status gizi 

Dua ukuran yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung dapat 

digunakan untuk menentukan status gizi. (Kemenkes, 2017)  
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● Alat yang mudah didapat 

● pengukuran yang mudah dilakukan 

● pengukuran yang murah, dan  

● kesimpulan tentang hasil pengukuran yang mudah ditarik 

● Dapat didukung oleh ilmu pengetahuan  

● Dapat menentukan kebiasaan diet sebelumnya 

4. Definisi Antropometri 

Antropometri berasal dari kata anthropos (tubuh) dan metros (pengukuran). jadi 

antropometri adalah ukuran tubuh. (Who, 2022) 

1) Penilaian status gizi menggunakan antropometri 

Menurut WHO, penggunaan antropometri untuk menilai status gizi 

merupakan pengukuran yang paling sering digunakan karena antropometri 

merupakan indikator status gizi dengan mengukur beberapa pengukuran 

seperti usia, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, 

lingkar dada, lingkar pinggul. dan ketebalan lemak subkutan. (Who, 2022) 

Dalam penelitian ini ada 3 ukuran yang digunakan yaitu : 

 Indeks Massa Tubuh (BMI) 

Indeks massa tubuh (IMT) merupakan indeks yang 

direkomendasikan secara internasional oleh WHO sebagai 

indikator penentuan kelebihan berat badan dan kekurangan berat  

badan pada anak dan remaja. Status gizi remaja dapat diketahui 

dengan Z score IMT/U di SD karena usia < 18 tahun termasuk 

dalam kategori anak-anak. Perhitungan ini dianggap tepat karena 

disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, usia dan jenis 

kelamin sehingga lebih tepat menggambarkan kondisi remaja. 

(Organisasi Kesehatan Dunia, 2013) . Dalam (Satriani, 2018) 

Menurut Sugondo (2009) hasil penghitungan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi 

menurut klasifikasi Kriteria Asia Pasifik menjadi kurus, normal 

dan kelebihan berat badan, dengan kisaran angka sebagai berikut 

Tabel 2.4  
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Klasifikasi IMT menurut kriteria asia pasifik 

Klasifikasi Index Massa Tubuh 

Underweight < 18,5 

Normal 18.5-22,9 

Overweight >23 

Beresiko 23-24,9 

Obes I 25-29,9 

Obes II >30 

 

 Lingkar Lengan Atas (LILA) 

Definisi Kurang Energi Kronik (KEK) dengan LiLA adalah 

keadaan dimana remaja putri mengalami kekurangan gizi (Kalori) 

yang berlangsung lama dan menahun disebabkan karena 

ketidakseimbangan asupan gizi, sehingga zat gizi yang dibutuhkan 

tubuh tidak tercukupi. Hal tersebut mengakibatkan perubahan 

tubuh baik fisik ataupun mental tidak sempurna seperti yang 

seharusnya (Kemenkes, 2019) 

 KEK   : < 23,5 cm 

 Tidak ada KEK  : 23,5 cm 

D. Tinjauan Tentang Inhibitor Zat Besi 

Bahan makanan yang disebut fe inhibitor dapat menghambat penyerapan zat besi. 

Konsentrasi tinggi beberapa zat pengkelat besi, seperti tanin, asam oksalat, dan asam 

lemak, dapat membatasi penyerapan zat besi (Tan Hoan Tjay, Kirana Rahardja. , 2002) 

Banyak cairan yang dikonsumsi secara teratur, termasuk kopi, teh, teh hitam, teh 

hijau, dan biji cola, mengandung kafein. Kafein (1-2,5%), karbohidrat (7%), asam (asam 

klorogenat, asam caffeic), tanin, bahan pahit, lemak (ca. 10%), dan minyak terbang 

adalah senyawa yang paling signifikan dalam kopi. Ada sekitar 24 bahan kimia yang 

berbeda dalam kopi. (aroma). Terlalu banyak minum kopi meningkatkan kadar 
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homosistein darah, yang meningkatkan risiko penyakit jantung (Tan Hoan Tjay, Kirana 

Rahardja. , 2002) 

Secangkir kopi instan tertentu memiliki sekitar 50 mg kafein di dalamnya. Kopi 

mengandung alkaloid xanthine (atau purin), termasuk kafein (1-2%). Kopi Turki atau 

Arab memiliki konsentrasi kafein yang lebih besar, hingga 300 mg per cangkir. Untuk 

mengatasi rasa lelah dan kantuk, siswa sering menggunakan Proplus, obat yang 

mengandung kafein, stimulan SSP. Selain itu digunakan sebagai diuretik dan analgesik, 

zat ini (Heinrich, 2010). Thea Sinensis, tanaman teh yang berasal dari Cina selatan yang 

saat ini tumbuh di Jawa, Sri Lanka, Rusia Selatan, Brasilia, dan Pulau Christmas, juga 

mengandung kafein pada daunnya. (Tan Hoan Tjay, Kirana Rahardja. , 2002) 

Teh hitam dibuat dengan memfermentasi daun giling, di mana enzim dilepaskan 

dan secara oksidatif mengubah flavonoid (polifenol) kafein yang diubah menjadi tanin 

(thearubigin) dan membuat rona hitam. Teh hitam memiliki kandungan kafein rata-rata 

3%, serta teofilin dan theobromine, turunan xanthine lainnya, antara 7 dan 15% tanin, 

polifenol, flavonoid (seperti ketikan), dan 0,5 hingga 1% senyawa lainnya. aroma, yang 

mencakup geraniol dari minyak penerbangan. Tergantung pada seberapa banyak kopi 

yang dikonsumsi, satu cangkir kopi (sekitar 100 ml) mengandung 80-100 mg kafein. 

Kandungan kafein dalam 100 ml masing-masing teh (60 mg) dan cola (20 mg) (Tan Hoan 

Tjay, Kirana Rahardja. , 2002) 

Daun camellia sinensis yang tidak difermentasi digunakan untuk membuat teh 

hijau, yang dimasak dengan uap sebelum dihaluskan. Sintesis thearubigin dapat dicegah 

karena enzim yang mengubah flavonoid menjadi tidak aktif. Teh hijau memiliki banyak 

katekin, yang antara lain memiliki efek antikanker dan antiaterosklerotik, dan sangat 

sedikit kafein. Baik Asia Tenggara dan Jepang ("sencha hijau Jepang") adalah konsumen 

utama teh hijau. Sebagai ekstrak, teh hijau digunakan dalam pengobatan komplementer 

dan alternatif untuk pengobatan dan pencegahan aterosklerosis dan segala bentuk kanker 

(Tan Hoan Tjay, Kirana Rahardja. , 2002) 

Banyak obat analgesik kombinasi juga mengandung kafein. Harus diingat bahwa 

ketika efek stimulasi sentral analgesik meningkat, demikian juga risiko ketergantungan. 

Selain itu, tidak ada bahaya biologis jangka panjang dari konsumsi kafein sehari-hari 

(Mutschler, 2010) . 
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Tanin dan senyawa fenolik termasuk katekin, epikatekin, colatins, cholatein, 

cholanines, serta senyawa amina, seperti dimethylamine, methylamine, ethylamine dan 

isopentylamine, bersama dengan tiamin dan vitamin B lainnya. Karena adanya komponen 

tanin, ekstrak cola juga memiliki kualitas astringen dan antidiare selain menjadi stimulan 

moderat dan diuretik. Ekstrak cola meningkatkan nafsu makan dan merupakan komponen 

dari beberapa tonik untuk kelelahan dan depresi. Meskipun ada konsekuensi negatif dari 

kafein dalam jumlah besar, ekstrak cola tidak berbahaya (Heinrich, Michael., Barnes, J., 

Gibson, S., Williamson, M.E, 2010).   

Firna (2008) menyatakan bahwa berdasarkan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) No. HK. Maksimum harian untuk konsumsi kafein adalah 150 mg, 

yang harus dikonsumsi dalam tiga kali makan terpisah. Ini berarti jumlah maksimum 

yang dapat dikonsumsi dalam satu kali makan adalah 50 mg. Tubuh bisa kehilangan 

hingga 21% vitamin B6-nya ketika mengonsumsi terlalu banyak kafein, yang 

didefinisikan sebagai lebih dari 400 mg kafein per hari, atau setara dengan 6-7 cangkir 

kopi. Sekitar 137 mg kafein termasuk dalam satu cangkir kopi. Satu ons cokelat 

mengandung 20 mg kafein, secangkir teh dan satu kaleng minuman ringan cola masing-

masing memiliki sekitar 46 mg kafein. Kafein juga ditemukan di banyak minuman, 

makanan, obat resep, dan obat bebas. 

Tabel 2.5 

Kafein 

Sumber Kafein per unit 

Kopi murni, kopi buatan 90-140 mg 

Kopi instan 66-100 mg 

Teh (Daun atau Kantung) 30-100 mg 

Kokoa 5-50 mg 

Kopi tanpa kafein 2-4 mg 

Coklat batangan atau ons coklat masak 25-35 mg 

Minuman ringan (8-12 oz) 25-50 mg 

 Sumber : Michael et all, 2005 
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Banyak orang secara rutin menggunakan kafein, yang termasuk dalam minuman 

berenergi termasuk teh, kopi, dan "coca cola." Kafein mulai bekerja cukup cepat setelah 

minum kopi; itu mencapai puncaknya setelah sekitar 30 menit dan secara bertahap hilang 

setelah 2-3 jam (Mutschler, 2010) . Dampaknya tidak langsung terjadi setelah minum teh, 

tetapi reaksinya berlangsung lebih lama. Efek utama kafein pada tingkat yang 

direkomendasikan 50-200 mg adalah pada korteks serebral. Ketika seseorang menjadi 

lelah, gejala kelelahan mereka hilang dan kekuatan psikis mereka meningkat. Konsumsi 

kafein tidak akan berdampak pada mereka yang beristirahat daripada kelelahan 

(Mutschler, 2010) . 

Kafein akan mengaktifkan pusat vasomotor dan pusat pernapasan pada dosis yang 

lebih besar. Namun, karena efeknya pada sistem saraf perifer, tekanan darah tidak 

meningkat meskipun terjadi pelebaran simultan pada kulit, ginjal, dan vena coroner 

(Mutschler, 2010) . Kafein membantu mencegah sakit kepala vasomotor dengan 

menyempitkan arteri darah otak dan menurunkan tekanan intrakranial (tekanan cairan 

serebrospinal). Selain itu, kafein mempengaruhi metabolisme dengan mempromosikan 

pemecahan lemak dan glikogen (Mutschler, 2010) . Kafein cepat dan total diserap setelah 

pemberian oral, serta sebagian demetilasi dan teroksidasi dalam tubuh. Mono 

Metilxantin, metilxantin, monometilurat, dimetil urat, dan trimetilurat adalah produk 

ekskresi utama yang ditemukan dalam urin (Mutschler, 2010) . Jumlah kafein yang 

rendah akan menyebabkan kantuk, agitasi pikiran, takikardia, dan bahkan diare pada 

pasien yang labil secara vegetatif. Sebaliknya, kafein justru mendorong tidur pada 

penderita hipertensi dan orang tua karena meningkatkan aliran darah ke otak sebagai 

akibat dari peningkatan aktivitas jantung. Namun, tidak jelas persis bagaimana ini 

bekerja. Jumlah kafein yang tinggi membuat subjek sulit untuk tetap diam, menyebabkan 

kebingungan dan gemetar di kepala, dan kadang-kadang mengubah ritme jantung. 

Keracunan kafein yang sebenarnya jarang terjadi (Mutschler, 2010) . 

 Kafein efektif dalam merangsang sistem saraf pusat (SSP) yang berdampak 

mengurangi rasa lelah, lapar, dan kantuk. Ini juga meningkatkan fokus dan waktu respons 

sambil meningkatkan suasana hati dan fungsi otak. Dibandingkan dengan amfetamin, ia 

memiliki efek yang lebih lembut dan lebih cepat pada permukaan otak. Selain itu, kafein 
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meningkatkan kekuatan kontraksi jantung sekaligus menyebabkan vasodilatasi perifer 

dan diuresis. Kafein menghambat enzim fosfodiesterase (Tjay, 2002)  Bila digunakan 

secara berlebihan (lebih dari 20 cangkir per hari), zat pengencangnya bisa menjadi 

kecanduan. Risiko PJK meningkat dengan konsumsi kopi setiap hari lebih dari 4 cangkir, 

yang juga meningkatkan kadar homosistein dalam darah. Sakit kepala adalah gejala 

penarikan umum ketika tiba-tiba berhenti. Bahan kimia ini sering digabungkan dengan 

ergotamine untuk mempercepat penyerapan, serta dengan parasetamol dan asetosal untuk 

mengintensifkan analgesic (Tjay, 2002) .  

Pada mereka dengan penyakit hati yang parah, kafein dapat menumpuk, 

memperpanjang waktu paruh hingga 96 jam. Waktu paruh pada bayi dan anak usia dini 

mungkin lebih lama daripada orang dewasa; pada bayi baru lahir, mungkin selama 30 

jam. Waktu paruh kafein dapat dipersingkat oleh variabel lain termasuk merokok. Ini 

memiliki tingkat penyerapan usus yang sangat baik, PP sekitar 17%, dan waktu paruh 

plasma 3-5 jam. Bahan kimia ini mengalami kerusakan hampir penuh di hati sebelum 

dieliminasi dalam urin. Jantung berdebar, masalah perut, tangan gemetar, gelisah, 

kehilangan ingatan, dan sulit tidur adalah beberapa efek samping yang mungkin terjadi 

setelah mengkonsumsi lebih dari 10 cangkir kopi. harus membatasi konsumsi kopi harian 

mereka hingga 3-4 cangkir. 100-200 mg setiap 1-3 hari untuk kelelahan, 50 mg sekali 

untuk analgesik, dan 100 mg ergotamine untuk migrain (Tjay, 2002) . Jika kafein 

digunakan untuk jangka waktu yang sedikit, itu akan meningkatkan kewaspadaan 

sekaligus menekan rasa lelah; tetapi, jika digunakan untuk jangka waktu yang lama 

(secara intensif), dapat mengakibatkan sulit tidur dan kecemasan. Penggunaan kafein 

dalam dosis tinggi membahayakan jantung dan pembuluh darah (Tjay, 2002) . 

E. Tinjauan tentang pola menstruasi 

1. Pengertian menstruasi 

Pendarahan periodik dan siklus dari rahim yang dikenal sebagai menstruasi 

disertai dengan pelepasan endokrin (desquamation). Interval antara awal periode 

menstruasi sebelumnya dan awal periode berikutnya dikenal sebagai panjang siklus 

menstruasi. Karena awal menstruasi tidak ditentukan dan waktu menstruasi yang 

tepat dari ostium uteri eksterna tidak diketahui, durasi siklus mengandung 
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ketidakakuratan 1 hari, hari pendarahan disebut sebagai hari pertama siklus 

(Wiknjosastro, 2007) . Al-Qur'an menyebutkan menstruasi empat kali dalam dua ayat, 

satu kali sebagai fi'il mudhari (yahid) dan tiga kali lainnya sebagai isim masdar (al-

mahidh). Imam Muslim mengatakan bahwa sejumlah sahabat Nabi menanyakan 

tentang perilaku orang-orang yang menolak untuk makan bersama dan bergaul 

dengan istri mereka di rumah saat mereka sedang menstruasi. 

ى  وَيسَْ ـلَوُْنكََ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗ قلُْ هوَُ اذًَىۙ فاَعْتزَِلوُا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلََ تقَْرَبوُْهنَُّ حَت َٰ

َ يحُِبُّ ا
ُ ۗ انَِّ اللّ َٰ ابيِْنَ وَيحُِبُّ يطَْهرُْنَ ِّۚ فاَذَِا تطَهََّرْنَ فأَتْوُْهنَُّ مِنْ حَيْثُ امََرَكُمُ اللّ َٰ لتَّوَّ

 الْمُتطَهَِّرِيْنَ 

Terjemahan : Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. 

Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu 

haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah 

suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah 

kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang 

menyucikan diri. ”(Q.S. Al-Baqarah: 222). (HR Sunan Ibnu Majah) 

2. Siklus menstruasi 

Siklus menstruasi yang khas berlangsung selama 28 hari, meskipun tidak 

hanya di antara wanita yang berbeda tetapi bahkan di dalam wanita yang sama, ada 

perbedaan yang signifikan. Siklus menstruasi seorang gadis berusia 12 tahun 

berlangsung rata-rata 25,1 hari, tetapi periode seorang wanita berlangsung rata-rata 

27,1 hari pada usia 43 dan siklus seorang gadis berlangsung rata-rata 51,9 hari pada 

usia 55. Periode menstruasi manusia biasanya berlangsung antara 25 dan 32 hari, dan 

97% wanita yang berovulasi memiliki siklus yang berlangsung antara 18 dan 42 hari. 

Seringkali tidak berovulasi jika siklusnya tidak teratur dan kurang dari 42 hari atau 

lebih dari 42 hari (anovulatory) (Wiknjosastro, 2007) . 

Siklus menstruasi rata-rata berlangsung antara tiga dan lima hari, meskipun 

bisa juga berlangsung hingga delapan hari dalam kasus luar biasa. Lamanya biasanya 

4-6 hari, sedangkan 2-8 hari umumnya terlihat normal. Siklus menstruasi setiap 

wanita biasanya berlangsung dalam jumlah waktu yang sama. Jumlah darah yang 
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dikeluarkan rata-rata 33,2 16 cc. Darah umumnya lebih mudah berdarah pada wanita 

lanjut usia. Selain itu, lebih banyak darah menstruasi terlihat pada wanita anemia 

defisiensi besi (Wiknjosastro, 2007). 

3. Gangguan menstruasi 

Ketegangan pramenstruasi, atau gangguan dysphoric pre menstruasi, ditandai 

dengan gejala yang dimulai kira-kira seminggu sebelum dan sesudah menstruasi dan 

disebabkan oleh ketidakseimbangan estrogen dan progesteron menstruasi 

(Candranita, 2009) . 

Wanita antara usia 30 dan 40 memiliki ketegangan pramenstruasi; bagaimana 

menanganinya tergantung pada keadaan dan memerlukan nasihat profesional. 

Mastodynia (mastalgia), yang merupakan pembengkakan dan pembesaran payudara 

sebelum menstruasi, adalah jenis lain dari kondisi pramenstruasi. Peningkatan 

estrogen berkontribusi terhadap hal ini dengan menyebabkan retensi garam dan air. 

Penting untuk diingat bahwa ada kemungkinan iritasi payudara atau tumor, oleh 

karena itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Nyeri selama ovulasi 

(mittelschmerz), yang disebabkan oleh pecahnya folikel Graaf dan dapat diikuti 

dengan perdarahan, adalah masalah lain yang berhubungan dengan menstruasi 

sebelum menstruasi. Durasinya antara beberapa jam hingga dua hingga tiga hari 

(Candranita, 2009) . 

Gangguan menstruasi dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi, termasuk yang 

mempengaruhi sumbu hipotalamus-hipofisis-ovarium, kelainan bawaan, gangguan 

sistem hormonal, penyakit lain, ketidakstabilan emosi, dan kekurangan nutrisi. 

Kondisi ini dapat terjadi sebelum pubertas, saat menopause, selama kehamilan, saat 

menyusui, atau bahkan selama kehamilan. hubungan antara kelas sosial ekonomi dan 

pekerjaan dengan nilai gizi dan memiliki nilai gizi yang lebih besar (Rabe, 2002). 

 

 

F. Tinjauan Tentang Asupan Makanan 

Asupan makanan adalah praktik mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi jangka panjang (Irianto dalam Shafriani, 

2004). Dalam Surah Al-A'raf ayat 31 Al-Qur'an, Allah SWT memberikan penjelasan 
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tentang bagaimana menghindari berlebihan dalam segala bidang kehidupan, termasuk 

makan dan minum. 

كُلوُْا وَاشْرَبوُْا وَلََ تسُْرِفوُْاِّۚ انَِّهٗ لََ يحُِبُّ  دَمَ خُذُوْا زِيْنتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ بنَيِْْٓ اَٰ ۞ يَٰ

 ࣖالْمُسْرِفِيْنَ 

Terjemahannya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 

Artinya: masing -masing akan melaksanakan shalat atau tawaf mengelilingi 

Ka'bah atau ibadah lainnya. tidak melebihi batas yang disyaratkan oleh tubuh dan 

tidak melebihi batas makanan halal. 

Mengikuti penjelasan pada ayat sebelumnya bahwa Allah memerintahkan al-

qisth dan pelurusan wajah di setiap masjid, ayat ini memerintahkan: Wahai anak 

Adam, tutuplah auratmu setidaknya dengan pakaianmu yang indah karena 

memperlihatkannya akan merugikan. Lakukan ini setiap kali Anda masuk dan tinggal 

di masjid, baik itu mengacu pada struktur tertentu atau pemerintah lokal di planet ini 

secara umum. Anda juga harus mengonsumsi makanan yang halal, enak, 

menyehatkan, bergizi, dan memiliki pengaruh positif, dan Anda harus minum apa pun 

yang Anda suka. selama tidak memabukkan atau tidak, saya menikmatinya juga 

membahayakan kesehatan Anda dan menahan diri untuk tidak berlebihan dalam hal 

apa pun, apakah itu ibadah Anda dengan cara atau derajat, makan dan minum Anda, 

atau apa pun. Ini karena Allah tidak menyukai manusia, yang berarti Dia tidak akan 

menunjukkan rahmat atau pahala kepada mereka. berlebihan-luar biasa dalam hal 

apapun (Tafsir Al-Misbah). 

Konsumsi makanan sering diselidiki dalam kaitannya dengan status gizi suatu 

populasi atau individu. Dengan menggunakan kondisi kesehatan, gizi, dan 

produktivitas saat ini sebagai titik awal, informasi ini dapat digunakan untuk 

merancang pendidikan gizi, khususnya untuk perencanaan menu atau intervensi untuk 

meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Salah satu teknik untuk meramalkan 

kondisi gizi kelompok masyarakat atau orang yang bersangkutan adalah dengan 

mengetahui asupan makanannya (Pramitha, 2009). 
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Itu semua tergantung pada upaya kita untuk memperhatikan makanan yang 

kita makan; hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah 'Abasa 

ayat 24-28. Nutrisi yang kita konsumsi berperan penting dalam memberikan energi, 

pembentukan sel dan jaringan, serta mengatur tubuh. Menurut ayat di bawah ini, 

Allah menyarankan orang untuk memperhatikan pola makan mereka, terutama buah-

buahan dan sayuran, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan cukup vitamin 

dan asam folat: 

بتَْناَ فِيْ فلَْينَْ  ْٓ ۙ انََّا صَببَْناَ الْمَاۤءَ صَب اًۙ ثمَُّ شَققَْناَ الَْرَْضَ شَق اًۙ فاَنَْْۢ ى طَعَامِه  نْسَانُ الَِٰ هاَ ظرُِ الَِْ

قضَْباًۙ  عِنبَاً وَّ  حَب اًۙ وَّ

Terjemahan: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan 

makanannya.Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit), 

kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, Lalu kami tumbuhkan biji-bijian 

di bumi itu, Anggur dan sayur-sayuran. 

Arti dari ayat tersebut : Hendaknya orang-orang yang kafir dan kafir 

memperhatikan Keesaan Allah dalam hal pemenuhan makanan sebagaimana yang 

telah diatur oleh Allah. Dan Allah berfirman: Sesungguhnya Kami telah mencurahkan 

air (dari langit). Kemudian: Sesungguhnya Aku telah menurunkan pertolongan dari 

langit. Allah Ta'Ala : Kemudian Kami belah bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Dan 

Allah berfirman: Kemudian Kami menumbuhkan biji-bijian di bumi, yaitu biji-bijian 

tanaman dan mereka tidak dikeluarkan dari bumi dari biji-bijian seperti gandum dan 

yang semacam itu. Dan Allah berfirman: (Anggur), maka: anggur (dan sayuran) yang 

dimuliakan yaitu dengan sayuran: kurma dan orang-orang Mekah menanam pohon. 

Karena Allah telah menyediakan makanan yang cukup agar manusia terhindar dari 

rasa lapar dan memberikan rasa aman dan damai, maka manusia harus beribadah 

kepada Allah SWT. Itulah kewajiban manusia sebagai hamba Tuhan. Kegiatan ibadah 

secara garis besar meliputi kegiatan jasmani, nafsani, dan rohani serta kegiatan 

jasmani, rohani, dan rohani, yang kesemuanya memerlukan energi yang diperoleh 

dari makanan dan minuman. (Tafsir Al Misbah) 
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Dari perspektif ilmiah, buah-buahan adalah makanan sumber mineral dan 

vitamin. Sama seperti sayur-sayuran, buah-buahan juga mengandung zat gizi makro 

yang lengkap yaitu: protein, lemak, dan karbohidrat, meskipun zat gizi tersebut relatif 

tidak signifikan jika dibandingkan dengan jumlah mineral dan vitamin yang 

dikandungnya. nilai gizi total. Selain itu, buah memiliki serat makanan. Serat pangan 

memiliki keunggulan dalam memberikan isi perut atau volume yang menghasilkan 

rasa kenyang. Selain itu, serat makanan membuat buang air besar lebih mudah, 

mengurangi sembelit (Ali Khomsan, 2003).   

1. Asupan Karbohidrat 

Untuk sel-sel tertentu, seperti yang ada di sistem otak dan sel darah merah, 

karbohidrat adalah sumber energi utama. Agar otot dapat melakukan aktivitas fisik 

secara rutin, mereka juga membutuhkan pasokan karbohidrat. Semua sel memiliki 

akses ke karbohidrat sebagai cadangan dalam bentuk glukosa darah, yang juga 

disimpan di hati dan otot sebagai glikogen (Barasi, 2017) dalam (Tika Handayani 

Putri, 2019) 

Selamat pagi Menu sarapan harus memiliki semua komponen nutrisi yang 

dibutuhkan tubuh karena tubuh membutuhkan energi sepanjang hari. Jika jenis 

makanan yang dikonsumsi memiliki nutrisi. Jika sarapan Anda menyediakan vitamin, 

protein, zat besi, lemak, dan asam lemak omega-3, itu dianggap cukup untuk 

pertumbuhan remaja (Fadillah, 2017). 

2. Asupan Protein 

Semua sel hidup termasuk protein, yang merupakan komponen terbesar kedua 

dari tubuh manusia setelah air. Sejumlah hormon, protein membentuk matriks 

intraseluler dan membawa nutrisi dan darah. Protein bertindak sebagai dasar sel 

manusia dan memiliki tujuan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh bahan lain. 

Fungsi ini adalah pembangunan dan pemeliharaan sel dan jaringan tubuh. Protein 

adalah zat yang mengembangkan sistem kekebalan tubuh, menciptakan jaringan, 

membentuk struktur tubuh, dan mendorong perkembangan. sumber protein yang 

sangat baik yang terbuat dari sumber hewani dan nabati (Almatsier, 2003). 



48 
 

  

Protein berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan janin, plasenta, 

rahim, payudara, serta peningkatan volume darah ibu pada remaja dan ibu hamil. 

Karena produk hewani termasuk daging susu, telur, keju, unggas, dan produk ikan 

memberikan rasio asam amino yang ideal, disarankan agar sebagian besar protein 

yang berasal dari hewani. Selama bertahun-tahun, susu dan produk susu telah diakui 

sebagai hal yang berasal dari nutrisi terbaik bagi ibu hamil, terutama dalam hal 

kalsium dan protein (Cunningham, 2005).  

Fungsi protein bagi tubuh antara lain : (Winarno, 2004) 

a. Enzim sebagai berkontribusi pada perubahan kimia dalam sistem biologis. 

b. Peralatan Penyimpanan dan Transportasi 

Berbagai molekul kecil dengan berat molekul rendah dan berbagai 

ion dapat dibawa oleh protein tertentu. 

c. Kontrol gerak tubuh 

Daging sebagian besar terdiri dari protein, dan gerakan otot 

disebabkan oleh interaksi dua molekul protein. 

d. Bantuan Mekanik 

Kolagen, protein elips yang siap membentuk serat dan 

berkontribusi pada kekuatan dan ketahanan sobek kulit dan tulang, 

terdapat di kedua jaringan ini..  

e. Pertahanan Tubuh 

Antibodi, yang merupakan protein unik yang dapat 

mengidentifikasi dan mengikat benda asing seperti virus, bakteri, dan sel 

asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh, seringkali merupakan garis 

pertahanan utama tubuh. 

f. Media Perambatan Impuls Saraf 

Rhodopsin, protein yang berfungsi sebagai reseptor/penerima 

warna atau cahaya pada sel mata, merupakan contoh protein yang 

memiliki fungsi tersebut. Sebagian besar protein dengan fungsi ini adalah 

reseptor. 

g. Kontrol Pertumbuhan 
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Pada bakteri, protein ini berfungsi sebagai reseptor yang dapat 

mengubah cara bagian DNA yang mengontrol fungsi karakteristik dan 

kualitas bahan 

3. Asupan Fe 

Tubuh orang dewasa memiliki hingga 3-5 gram zat besi, yang merupakan 

mikromineral paling umum di tubuh manusia dan hewan. Banyak proses tubuh yang 

penting termasuk zat besi. elektron dalam sel, sebagai mekanisme untuk mendapatkan 

oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, dan sebagai elemen integral dari berbagai 

aktivitas enzim dalam jaringan manusia (Anonim, Kekurangan Zat Besi, 2008) 

diakses 12 Desember 2010 

1. Sumber FE (besi) 

Ikan dan produk hewani lainnya seperti ayam adalah sumber zat 

besi yang baik. Telur, almond, sayuran hijau, dan jenis buah lainnya 

merupakan sumber zat besi tambahan yang sangat baik. 

2. Karena Kekurangan Zat Besi 

Selain itu, zat besi sangat penting untuk kinerja imunologi yang 

sehat. Kekurangan zat besi telah membuat tubuh seseorang lebih rentan 

terhadap penyakit. 

● Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan pendarahan dari 

cacingan, luka, dan penyakit yang mencegah tubuh menyerap zat 

besi. 

● Secara umum, kekurangan zat besi menyebabkan pucat, lemah, 

kelelahan, kepala terasa ringan, kurang nafsu makan, penurunan 

kekebalan, memperlambat penyembuhan luka, dan penurunan 

kapasitas untuk mengontrol suhu tubuh. 

● Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia pada remaja dan 

wanita pasca persalinan. 

● Ini dapat menyebabkan anemia, kelelahan, kelemahan, palpitasi, 

ketidaknyamanan dada, dan palpitasi jantung. 

3. Konsekuensi Kelebihan Zat Besi 
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Karena suplemen zat besi dapat menghasilkan kelebihan 

zat besi dalam makanan, itu jarang terjadi. Gejala kelebihan zat 

besi termasuk mual, muntah, diare, dan peningkatan denyut 

jantung, sakit kepala, disorientasi, dan pingsan. 

4. Fungsi Besi 

Nutrisi penting bagi tubuh manusia adalah zat besi. 

Seorang wanita dewasa memiliki 35 sampai 50 mg zat besi per 

kilogram berat badan, dibandingkan dengan pria dewasa yang 

sehat 40 sampai 50 mg. Zat besi sangat penting dalam pergerakan 

oksigen dari paru-paru ke jaringan. Di paru-paru, zat besi dan 

oksigen bercampur untuk mengantarkan oksigen ke jaringan yang 

membutuhkannya. Hemoglobin dibuat dengan bantuan zat besi. ( 

Anonim , anemia gizi, 2008) diakses 13 Desember 2010 

Baik zat besi yang diturunkan dari heme maupun yang tidak 

berasal dari zat besi dapat ditemukan dalam makanan. Hewan 

menyediakan zat besi heme, yang lebih mudah diserap daripada zat besi 

non-heme dan tidak bergantung pada keberadaan makanan lain. Zat besi 

eksogen yang berasal dari tanah, debu, dan air selain didapat dari makanan 

juga dapat ditemukan dalam makanan (Citra, 2012). Sumber zat besi 

dalam makanan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

Tabel 2.6  

Jenis Zat Besi 

Jenis zat besi Sumber 
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Zat Besi Dari Makanan 

a. Zat Besi Heme 

 

b. Zat Besi Non-Heme 

 

Daging, ikan, unggas, dan hasil olahan 

darah 

Sayuran, biji-bijian, umbi-umbian dan 

kacang-kacangan 

Zat besi eksogen/cemaran 

a. Zat besi fortifikasi 

 

 

 

 

 

b. Zat besi cemaran 

 

Berbagai campuran zat besi yang 

digunakan, bervariasi dalam potensi 

penyediaannya. Persediaan dari fraksi 

yang dapat larut ditentukan oleh 

komposisi makanan. Tanah, debu, air, 

panci besi dll 

Persediaan biasanya rendah 

Sumber: Linder, 2010 

4. Asupan Vitamin C 

1) Fungsi Vitamin C.  

● Ini adalah antioksidan yang diperlukan untuk setidaknya 300 proses 

metabolisme dalam tubuh, seperti pembelahan dan pergantian sel, 

pemrosesan ulang kelenjar adrenal, dan pemeliharaan kesehatan gusi. 

Hal ini diperlukan untuk metabolisme asam folat, tyrosine, dan 

fenilalanin dan membantu untuk menghasilkan interferon, protein 

sistem kekebalan yang penting, dan hormon anti-stres. Menurut 

penelitian, menelan vitamin C membantu mengurangi gejala asma. 

dapat meningkatkan kekebalan, membantu mencegah kanker, bertahan 

melawan wabah penyakit, dan mencegah penyakit yang disebabkan 

oleh bahaya polusi. 

● Asupan zat besi ditingkatkan oleh vitamin C. Bahan kimia beracun, 

seperti logam berat tertentu, dapat dikaitkan dengan vitamin C dan 

tidak berbahaya, memungkinkan tubuh untuk mengeluarkannya. 

Sementara pemberian vitamin C dalam jumlah besar dapat 
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memberikan racun laba-laba hitam. Selain itu, vitamin ini dapat 

membantu mencegah tekanan darah tinggi dengan menurunkan kadar 

"low-density lipoproteins" (LDL), atau kolesterol jahat, sekaligus 

meningkatkan kadar "high-density lipoproteins" (HDL), atau 

kolesterol baik. hipertensi; aterosklerosis. Vitamin C juga diperlukan 

untuk produksi kolagen, mencegah memar dan pembekuan darah yang 

tidak tepat, menurunkan kejadian katarak, dan mempercepat 

pemulihan dari luka bakar (Ali Khomsan, 2003). 

2) Sumber Vitamin C 

Vitamin C harus diterima melalui makanan atau dalam bentuk tambahan 

seperti suplemen karena sistem kita tidak dapat memproduksinya. Sebagian 

besar vitamin C yang kita konsumsi diekskresikan dalam urin kita. Buah beri, 

buah jeruk, dan sayuran hijau semuanya mengandung vitamin C. Asparagus, 

alpukat, kismis hitam, kembang kol, anggur, kubis, sawi, bawang, jeruk, 

bebek, kacang hijau, nanas, bayam, stroberi, tomat, dan selada air adalah 

beberapa di antaranya. sumber yang sangat baik.. 

3) Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan antara lain: (Jurnal Medika 

Unhas) Diakses 15 Februari 2011. 

● Tubuh yang lemah 

● Ketidaknyamanan dan nyeri otot. 

● Pembesaran gusi. 

● Anemia 

● Pendarahan hidung 

● Flu babi (pendarahan pada tubuh, gusi memar dan berdarah, gigi 

mudah dicabut, pendarahan pada otot dan persendian, menyebabkan 

nyeri) (Anonim, anemia gizi, 2008) diakses 13 Desember 2010. 

Menurut penelitian Masthālinā et . All (2015) bahwa 

mengkonsumsi berbagai makanan adalah salah satu elemen kunci yang 

membantu tubuh menyerap zat besi lebih efektif. Vitamin C berperan 

dalam penyerapan zat besi dengan mengubah zat besi menjadi zat besi dan 

meningkatkan penyerapan di usus, yang merupakan salah satu fungsi 
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penyerapan zat besi. Oksalat dapat membuat kelompok besi dengan 

vitamin C, dan kelompok besi ini akan tetap larut pada tingkat pH tinggi, 

sehingga lebih mudah bagi duodenum untuk menyerapnya. Buah jeruk, 

pepaya, dan jambu biji adalah sumber makanan umum vitamin C. 
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G. Kerangka teori      

  

H.  
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H. Kerangka Konsep    

Berdasarkan landasan teori diatas kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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     = Variabel Independen 

      

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan analitik observasional dengan desin cross sectional. Penelitian yang 

dilakukan dengan mengamati hubungan variabel independen dan variabel dependen 

dalam satu waktu secara bersamaan.  

2. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian adalah SMA 1 Bone dan SMA 21 Bone kabupaten bone 

Sulawesi selatan.  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

(Nursalam, 2013). Populasi penelitian ini adalah kelas X dan XI yang berada di 

sekolah menengah atas di perkotaan dan sekolah menengah atas di pedesaan di 

kabupaten bone Sulawesi selatan. 

Bedasarkan survey awal yang telah dilaksanakan SMA 1 BONE dan SMA 21 

BONE merupakan tempat penelitian yang akan saya laksanakan. 

 SMAN 1 BONE (Perkotaan) sebanyak 283 siswi yang terdiri dari 

kelas X sebanyak 148 siswi dan kelas XI sebanyak 135 siswi 

 SMAN 21 BONE (Pedesaan) sebanyak 83 siswi yang terdiri dari 

kelas X sebanyak 45 siswi dan kelas XI sebanyak 38 siswi 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari 

karakteristik yang dimiliki populasi.  

 Agar dapat setara dengan sampel didesa maka sampel dikota pun sebanyak 83 

siswi. Teknik pengambilan sampel pada SMA 1 Bone dalam penelitian ini 

adalah sistem Non Random Sampling. 
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 Pada SMA 21 Bone sebanyak 83 responden. Teknik pengambilan sampel pada 

SMA 21 Bone dalam penelitian ini adalah Total Sampling.  

C. Metode Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui 

observasi. Data ini diperoleh dari sumber-sumber asli yaitu sumber pertama dari 

mana data tersebut diperoleh. Data primer ini diperoleh melalui pemeriksaan 

hemoglobin, wawancara langsung dan pengisian kuesioner (food recall 24 jam dan 

pola menstruasi).  

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber studi literatus review terutama dari 

penelitian-penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor penyebab terjadinya anemia 

pada remaja putri. Serta data ini diperoleh dari dinas kesehatan bone terkait 

prevalensi kejadian anemia pada remaja putri serta data terkait jumlah siswi kelas X 

dan XI di SMA perkotaan dan pedesaan 

D. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data. 

Instrument penelitian ini dapat berupa kuesioner (daftar pertanyaan) dan formulir-

formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya. (Notoatmodjo, 

2010). Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Hematology analyser (Easy Touch) 

Alat yang digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin responden 

b. Kuesioner  

Kuesioner dalam penelitian ini memuat daftar pertanyaan mengenai variabel-

variabel penelitian meliputi identitas responden, food recall 24 jam, pola menstruasi 

dan inhibitor zat besi.  

c. Timbangan, microtoise dan lila 

Pengukuran berat badan responden dengan menggunakan timbangan digital, 

pengukuran tinggi badan responden menggunakan ”microtoise” dan pengukuran 

lengan responden menggunakan pita lila. 
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d. Handphone dan alat tulis 

Handphone digunakan sebagai alat dokumentasi kegiatan sedangkan alat tulis 

digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian.  

E. Teknik pengolahan dan analisis data 

1. Pengolahan Data  

a. Mengkonversi  

Pada proses ini mengkoversi porsi makanan Ukuran rumah tangga (URT) 

kedalam gram.  

b. Penginputan hasil konversi ke aplikasi nutrisurvey 

Menginput hasil konversi URT ke gram untuk mengetahui jumlah asupan gizi 

mikro dan makro.  

c. Penentuan status gizi 

Menentukan status gizi dengan menggunakan WHO Anhtro berdasarkan BB/TB 

untuk mengetahui apakah responden masuk kedalam kategori kurus,normal atau 

obese. Serta menentukan LILA responden apakah masuk kedalam kategori KEK 

atau normal (tidak KEK). 

d. Skoring dan kategorisasi 

Menghitung skor di excel berdasarkan hasil pengisian kuesioner dari responden 

dan melakukan pengkategorian berdasarkan hasil skor yang diperoleh.  

e. Editing  

Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang 

telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai keseuaian dan revalansi data 

yang dikumpulkan untuk bias diproses lebih lanjut. Hal yang perlu di perhatikan 

dalam editing ini adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, 

kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.  

f. Coding  

Memberikan kode pada jawaban responden. Hal ini dimaksudkan agar lebih 

mudah dalam melakukan tabulasi dan Analisa data yang diberi nilai sesuai dengan 

ketentuan penilaian pada definisi operasional.  
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g. Entry Data  

Entry data dilakukan dengan memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS Statistic 

26 pada computer untuk dilakukan analisis.  

h. Cleaning  

Cleaning dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali jika ada 

kemungkinan kesalahan kode sehingga dilakukan koreksi terhadap data yang 

missing. Setelah cleaning selesai maka dilanjutkan dengan proses analisis .  

i. Tabulasi  

Tabulasi merupakan langkah lanjut setelah pemeriksaan dan pemberian kode. 

Dalam tahap ini data disusun dalam bentuk table agar lebih mudah mempermudah 

dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Tabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah table frekuensi yang dinyatakan dalam persen.  

j. Interpretasi  

Menyajikan data dalam bentuk narasi sehingga mudah untuk dipahami.  

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik masing-

masing variable yang diteliti baik dari variabel dependent ataupun variabel 

independent yang digunakan untuk mengambarkan distribusi frekuensi dari tiap-

tiap variabel yang di interpretasikan dalam bentuk tabel dan narasi berdasarkan 

hasil yang diperoleh.  

b. Analisis Bivariat 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan metode cross secsional 

dengan skala nominal dan ordinal. Uji hipotesis yang tepat digunakan untuk 

mengetahui hubungan antarvariabel pada penelitian ini adalah uji chi-square 

dengan rumus sebagai berikut: 

    
        

  
 

Keterangan : 

X
2
 : nilai khai-kuadrat  

Fo : frekuensi observasi/pengamatan 
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Fe : frekuensi ekspektasi/harapan 

 Uji ini akan digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independent 

terhadap kejadian anemia pada remaja putri. Derajat kepercayaan yang digunakan 

adalah 95% dengan nilai Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan jika p > 0,05 

maka H0 diterima, sedangkan jika p < 0,05 maka H0 ditolak.  

F. Uj Man Whitney 

 Uji Man Whitney merupakan alternative dari uji t tidak berpasangan yang dimana 

jika data tidak terdistribusi normal maka dapat dilakukan uji man whitney 

tersebut. Uji Mn whitney sendiri adalah uji non-parametrik yang dimana 

digunakan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata 2 kelompok 

sampel yang saling independent. Uji Mann Whitney biasa digunakan pada 

penelitian desain comparison (perbandingan). 

 Pengambilan keputusan untuk uji man whitney sendiri ialah: 

o Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima 

o Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum lokasi penelitian 

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di  pesisir Timur 

Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km  dari kota  Makassar. Luas 

wilayahnya sekitar 4.559 km2 atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km. Wilayah yang besar ini  

terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372  desa/kelurahan. Ibukota Kabupaten Bone adalah 

Watampone. 

Secara geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut: 

Utara    : Kabupaten Wajo dan Soppeng 

Timur    : Teluk Bone 

Selatan    : Kabupaten Sinjai dan Gowa 

Barat    : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru. 

Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada  posisi 4°13’ – 5°6’ Lintang 

Selatan dan antara 119°42’-120°30’ Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis 

khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone  beriklim  tropis . Sepanjang tahun 2014, 

kelembaban udara berkisar  antara 77–86 persen dengan suhu udara 24,4°C-27,6°C. 

Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan: tipe hujan  Monsoon 

dan tipe hujan lokal. Tipe hujan Monsoon memiliki curah   hujan tertinggi saat bertiup 

angin monsun Asia yaitu bulan Januari  dan Februari. Tipe ini mencakup wilayah 

Kabupaten Bone bagian barat. Tipe kedua memiliki kriteria pola hujan terbalik dengan 

pola monsoon, yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei-Juni. Tipe ini  

mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Bone. 
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a. SMAN 1 BONE  

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Bone. SMAN 1 Bone didirikan 

pada tanggal 24 juli 1956 ditandai dengan surat keputusan nomor: 4808/B/III. 

Saat itu bernama SMA negeri 156 watampone. SMAN 1 Bone berada di titik 

koordinat garis lintang : -4.5428 dan garis bujur : 120.3127 luas tanahnya 

4389 m2. SMAN 1 Bone memiliki akreditas A, berdasarkan sertifikat 

150/SK/BAP-SM/X/2016. Sekolah ini beralamat di Jl. Ternate No.1 

watampone, Jeppee, kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan 

dengan kode poss 92732 

SMAN 1 Bone  memiliki jumlah siswa sebanyak 726 siswa/i  dikepalai 

oleh bapak Muhammad Idris, S.Pd., M.Si dan tenaga pendidik sebanyak 47 

orang. Pembelajaran di sekolah tersebut dilakukan selama 6 hari dalam 

seminggu pada Pagi hari, sekolah tersebut menyediakan listrik untuk 

membantu kegiatan belajar mengajar. Sumber listrik tersebut berasal dari PLN 

dengan daya listrik 16,500 watt. SMAN 1 Bone juga menyediakan akses 

internet (Provider Satelit) sehingga menjadi sarana pendukung kegiatan 

belajar mengajar menjadi lebih efektif dan memiliki 19 ruang kelas, 4 

laboratorium, dan 1 perpustakaan. 

 

b. SMAN 21 BONE 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 21 Bone. SMAN 21 Bone 

didirikan pada tanggal 25 oktober 2005. SMAN 1 Bone berada di titik 

koordinat garis lintang : -4,000 dan garis bujur : 120,000 luas tanahnya 3 m2. 

SMAN 21 Bone memiliki akreditas B.  Sekolah ini beralamat di Kelurahan 

pancaitana, Kec. Salomekko, Kab. Bone dengan kode pos 92775 

SMAN 21 Bone memiliki jumlah siswa sebanyak 235 siswa/i  dikepalai 

oleh bapak Umar dan tenaga pendidik sebanyak 19 orang. Pembelajaran di 

sekolah tersebut dilakukan selama 6 hari dalam seminggu pada Pagi hari, 

sekolah tersebut menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar 

mengajar. Sumber listrik tersebut berasal dari PLN dengan daya listrik 11,000 

watt. SMAN 21 Bone juga menyediakan akses internet (Telkom Flash) 
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sehingga menjadi sarana pendukung kegiatan belajar mengajar menjadi lebih 

efektif dan memiliki 21 ruang kelas, 6 laboratorium, dan 2 perpustakaan. 

B. Hasil 

1. Analisis univariat 

a. Distribusi Siswi Berdasarkan Usia Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan 

Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022. 

Tabel 4.1 Distribusi Siswi Berdasarkan Usia Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 

2022 

 

Usia  

Pedesaan Perkotaan 

Jumlah (n) Persentase% Jumlah (n) Persentase% 

15 Tahun 17 20,5 15 18,1 

16 Tahun 30 36.1 28 33,7 

17 Tahun 30 36,1 37 44,6 

18 Tahun 6 7,2 3 3,6 

Total 83 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.1, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan 

terdapat 17 siswi (20,5%) yang berusia 15 Tahun, terdapat 30 siswi (36,1%) 

yang berusia 16 tahun, terdapat 30 siswi (36,1%) yang berusia 17 tahun, dan  

untuk siswi yang berusia 18 Tahun berjumlah 6 responden (7,2%). Sedangkan 

diperkotaan, terdapat 15 siswi (18,1%) yang berusia 15 Tahun, terdapat 28 

siswi (33,7%) yang berusia 16 tahun, terdapat 37 siswi (44,6%) yang berusia 

17 tahun, sedangkan untuk siswi yang berusia 18 Tahun berjumlah 3 

responden (3,6%). 
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b. Distribusi Siswi Berdasarkan Status Gizi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) 

Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

Tabel 4.3 Distribusi Siswi Berdasarkan IMT Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 

2022 

 

IMT 

Pedesaan Perkotaan 

Jumlah 

(n) 

Persentase% Jumlah (n) Persentase% 

Underweight 31 37,3 22 26,5 

Normal  28 33,7 35 42,2 

Overweight  24 28,9 26 31,3 

Total  83 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.3, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan 

terdapat 31 siswi (37,3%) yang termasuk dalam kategori kurus(underweight), 

terdapat 28 siswi (33,7) yang termasuk dalam kategori normal. Dan hanya 24 

siswi (28,9%) yang termasuk dalam kategori gemuk(overweight). Sedangkan 

diperkotaan , diperoleh bahwa dari 83 responden, terdapat 22 siswi (26,5%) 

yang termasuk dalam kategori kurus(underweight), terdapat 35 siswi (42,2%) 

yang termasuk dalam kategori normal. Dan 26 siswi (31,3%) yang termasuk 

dalam kategori gemuk(overweight). 

Tabel 4.4 Distribusi Siswi Berdasarkan KEK Di Sma Pedesaan (SMAN 

21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone 

Tahun 2022 

 

Kategori KEK 

 

Pedesaan Perkotaan 

Jumlah 

(n) 

Persentase% Jumlah (n) Persentase% 

KEK 49 59,0 KEK 48 

Normal 34 41,0 Normal 35 

Total  83 100 Total  83 

Sumber : Data Primer 2022 
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Berdasarkan Tabel 4.4., diperoleh bahwa dari 83 responden,  dipedesaan 

terdapat 49 siswi (59,0%) yang mengalami KEK (Kekurangan Energi 

Kronik), Dan hanya 34 siswi (41,0%) yang Normal. Sedangkan diperkotaan , 

diperoleh bahwa dari 83 responden, terdapat 48 siswi (57,8%) yang 

mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronik), Dan hanya 35 siswi (42,2%) 

yang Normal. 

c. Distribusi Siswi Berdasarkan Kejadian Anemia Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 

2022 

Tabel 4.5 Distribusi Siswi Berdasarkan Kejadian Anemia Di Sma 

Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  

Kabupaten Bone Tahun 2022 

Kejadian Anemia Pedesaan Perkotaan 

Jumlah 

(n) 

Persentase% Jumlah 

(n) 

Persentase% 

Anemia 47 56,6 29 34,9 

Tidak Anemia 36 43,4 54 65,1 

Total  83 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.5, diperoleh bahwa 83 responden, dipedesaan 

terdapat 47 siswi (56,6%) mengalami anemia, sedangkan yang tidak 

mengalami anemia berjumlah 36 siswi (43,4%). Sedangkan diperkotaan , 

diperoleh bahwa 83 responden, terdapat 29 siswi (34,9%) mengalami anemia, 

sedangkan yang tidak mengalami anemia berjumlah 54 siswi (65,1%). 

 

 

 

 

 



66 
 

  

d. Distribusi Siswi Berdasarkan Pola Menstruasi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 

2022 

Tabel 4.6 Distribusi Siswi Berdasarkan Siklus Menstruasi Di Sma 

Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  

Kabupaten Bone Tahun 2022 

Siklus Menstruasi Pedesaan Perkotaan 

Jumlah 

(n) 

Persentase% Jumlah 

(n) 

Persentase% 

Normal 42 50,6 43 51,8 

Tidak Normal 41 49,4 40 48,2 

Total 83 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.6 , diperoleh bahwa 83 responden, dipedesaan 

terdapat 42 siswi (50,6%) yang mengalami siklus menstruasi normal, 

sedangkan 41 siswi (49,4%) mengalami siklus menstruasi yang tidak normal. 

Sedangkan diperkotaan , diperoleh bahwa 83 responden, terdapat 43 siswi 

(51,8%) yang mengalami siklus menstruasi normal, sedangkan 40 siswi 

(48,2%) mengalami siklus menstruasi yang tidak normal. 

Tabel 4.7 Distribusi Siswi Berdasarkan Lama Menstruasi Di Sma 

Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  

Kabupaten Bone Tahun 2022 

Lama Menstruasi Pedesaan Perkotaan 

Jumlah 

(n) 

Persentase% Jumlah 

(n) 

Persentase% 

Normal 63 75,9 55 66,3 

Tidak Normal 20 24,1 28 33,7 

Total 83 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan Tabel 4.7, diperoleh bahwa 83 responden, dipedesaan  

terdapat 63 siswi (75,9%) yang mengalami lama menstruasi normal, 
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sedangkan 20 siswi (24,1%) mengalami lama menstruasi yang tidak normal. 

Sedangkan diperkotaan, diperoleh bahwa 83 responden, terdapat 55 siswi 

(66,3%) yang mengalami lama menstruasi normal, sedangkan 28 siswi 

(33,7%) mengalami lama menstruasi yang tidak normal.. 

e. Distribusi Siswi Berdasarkan Pola Asupan Makanan Inhibitor Zat Besi Di 

Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  

Kabupaten Bone Tahun 2022 

Tabel 4.8 Distribusi Siswi Berdasarkan Pola Asupan Makanan Inhibitor 

Zat Besi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan 

(SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

Frekuensi 

Konsumsi 

Pedesaan Perkotaan 

Jumlah 

(n) 

Persentase% Jumlah (n) Persentase% 

Susu 

Sering 

Jarang 

Tidak Pernah 

 

29 

41 

13 

 

34,9 

49,4 

15,7 

 

32 

40 

11 

 

38,6 

48,2 

13,3 

Teh 

Sering 

Jarang 

Tidak Pernah 

 

52 

28 

3 

 

62,7 

33,7 

3,6 

 

44 

35 

4 

 

53,0 

48,2 

4,8 

Kopi 

Sering 

Jarang 

Tidak Pernah 

 

13 

45 

25 

 

15,7 

54,2 

30,1 

 

16 

33 

34 

 

19,3 

39,8 

41,0 

Coklat 

Sering 

Jarang 

Tidak Pernah 

 

68 

15 

0 

 

81,9 

18,1 

0 

 

59 

24 

0 

 

71,1 

28,9 

0 

Total 83 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 
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Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh bahwa 83 responden, dipedesaan  

terdapat 29 siswi (34,9%), 52 siswi (62,7%), 13 siswi(15,7%) dan 68 

siswi(81,9%) yang sering mengkonsumsi susu,teh,kopi dan coklat, Adapun 

yang jarang mengkonsumsi susu,teh,kopi dan coklat berjumlah 41 

siswi(49,4%),28 siswi(33,7%),45 siswi(54,2%) dan 15 siswi (18,1%), 

Sedangkan yang tidak pernah mengkonsumsi susu.teh,kopi dan coklat terdapat 

13 siswi(15,7%),3 siswi(3,6%),25 siswi (30,1%) dan tidak ada siswi (0%) 

sedangkan diperkotaan , diperoleh bahwa 83 responden, terdapat 32 siswi 

(38,6%), 44  siswi (53,0%), 16 siswi(19,3%) dan 59 siswi (71,1%) yang sering 

mengkonsumsi susu,teh,kopi dan coklat, Adapun yang jarang mengkonsumsi 

susu,teh,kopi dan coklat berjumlah 40 siswi(38,6%),35 siswi(48,2%),33 

siswi(39,8%) dan 24 siswi (28,9%), Sedangkan yang tidak pernah 

mengkonsumsi susu.teh,kopi dan coklat terdapat 11 siswi(113,3%),4 

siswi(4,8%),34 siswi (41,0%) dan tidak ada siswi (0%) 

f. Distribusi Total Asupan Makanan Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) 

Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

Tabel 4.9 Distribusi Tingkat Konsumsi Karbohidrat Siswi Di Sma 

Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  

Kabupaten Bone Tahun 2022 

Tingkat Konsumsi 

Karbohidrat 

Pedesaan Perkotaan 

Jumlah 

(n) 

Persentase% Jumlah 

(n) 

Persentase% 

Kurang 63 75,9 57 68,7 

Cukup 20 24,1 26 31,3 

Total 83 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan table 4.9, diperoleh 83 responden, dipedesaan terdapat 63 

siswi yang kurang mengkonsumsi karbohidrat dan 20 siswi yang cukup 

mengkonsumsi karbohidrat, sedangkan diperkotaan, diperoleh 83 responden, 

terdapat 53 siswi yang kurang mengkonsumsi karbohidrat dan 26 siswi yang 

cukup mengkonsumsi karbohidrat 
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Tabel 4.10 Distribusi Tingkat Konsumsi Protein Siswi Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten 

Bone Tahun 2022 

Tingkat Konsumsi 

Protein 

Pedesaan Perkotaan 

Jumlah 

(n) 

Persentase% Jumlah 

(n) 

Persentase% 

Kurang 58 69,9 53 63,9 

Cukup 25 30,1 30 36,1 

Total 83 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan table 4.10, diperoleh 83 responden, dipedesaan terdapat 58 

siswi yang kurang mengkonsumsi protein dan 25 siswi yang cukup 

mengkonsumsi protein. Sedangkan diperkotaan, diperoleh 83 responden, 

terdapat 53 siswi yang kurang mengkonsumsi protein dan 30 siswi yang 

cukup mengkonsumsi Protein. 

Tabel 4.11 Distribusi Tingkat Konsumsi Zat Besi Siswi Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten 

Bone Tahun 2022 

Tingkat Konsumsi 

Zat Besi 

Pedesaan Perkotaan 

Jumlah 

(n) 

Persentase% Jumlah 

(n) 

Persentase% 

Kurang 62 74,7 64 77,1 

Cukup 21 25,3 19 22,9 

Total 83 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan table 4.11, diperoleh 83 responden, dipedesaan terdapat 62 

siswi yang kurang mengkonsumsi zat besi dan 21 siswi yang cukup 

mengkonsumsi zat besi. Sedangkan diperkotaan, diperoleh 83 responden, 
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terdapat 64 siswi yang kurang mengkonsumsi zat besi dan 19 siswi yang 

cukup mengkonsumsi zat besi. 

Tabel 4.12 Distribusi Tingkat Konsumsi Vitamin C Siswi Di Sma 

Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  

Kabupaten Bone Tahun 2022 

Tingkat Konsumsi 

Vitamin C 

Pedesaan Perkotaan 

Jumlah 

(n) 

Persentase% Jumlah 

(n) 

Persentase% 

Kurang 71 85,5 48 57,8 

Cukup 12 14,5 35 42,2 

Total 83 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan table 4.12 , diperoleh 83 responden, dipedesaan terdapat 71 

siswi yang kurang mengkonsumsi vitamin c dan 12 siswi yang cukup 

mengkonsumsi vitamin c. sedangkan diperkotaan, diperoleh 83 responden, 

terdapat 48 siswi yang kurang mengkonsumsi vitamin c dan 35 siswi yang 

cukup mengkonsumsi vitamin c. 
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2. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Antara Usia Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma 

Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

Tabel 4.13 Hubungan Antara Usia Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) 

Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

Usia 

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

 

P 

Value 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % N % N % 

15 Tahun  13 76,5 4 23,5 17 100  

 

0,257 

8 53,3 7 46,7 15 100  

 

0,417 

16 Tahun 14 46,7 16 53,3 30 100 8 28,6 20 71,4 28 100 

17 Tahun 17 56,7 13 43,3 30 100 12 32,4 25 67,6 37 100 

18 Tahun  3 50,0 3 50,0 6 100 1 33,3 2 66,7 3 100 

Total  47 56,6 36 43,4 83 100 29 34,9 54 65,1 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan tergolong kategori anemia terdiri dari 

anak usia 15 tahun yang berjumlah 13 siswi, anak usia 16 tahun yang berjumlah 14 siswi, anak usia 17 tahun yang 

berjumlah 17 siswi, anak usia 18 tahun yang berjumlah 3 siswi. Sedangkan, yang tergolong kategori tidak anemia pada 

anak anak usia 15 tahun yang berjumlah 4 siswi, anak usia 16 tahun yang berjumlah 16 siswi, anak usia 17 tahun yang 

berjumlah 13 siswi, anak usia 18 tahun yang berjumlah 3 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,257 

> 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian anemia, sedangkan diperkotaan , 
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diperoleh bahwa dari 83 responden, tergolong kategori anemia terdiri dari anak usia 15 tahun yang berjumlah 8 siswi, 

anak usia 16 tahun yang berjumlah 8 siswi, anak usia 17 tahun yang berjumlah 12 siswi, anak usia 18 tahun yang 

berjumlah 1 siswi. Sedangkan, yang tergolong kategori tidak anemia pada anak anak usia 15 tahun yang berjumlah 7  

siswi, anak usia 16 tahun yang berjumlah 20  siswi, anak usia 17 tahun yang berjumlah 25 siswi, anak usia 18 tahun 

yang berjumlah 2 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,417 > 0,05, menyatakan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara usia dengan kejadian anemia. 

b. Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma 

Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

Tabel 4.15 Hubungan Antara IMT Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) 

Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

Status Gizi 

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

P 

Valu

e 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % n % N % 

Underweight 23 74,2 8 25,8 31 100  

0,003 

12 54,5 10 45,5 22 100  

0,017 Normal 17 60,7 11 39,3 28 100 13 37,1 22 62,9 35 100 

Overweight 7 29,2 17 70,8 24 100 4 15,4 22 84,6 26 100 

Total 47 56,6 36 43,4 83 100 29 34,9 54 65,1 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.15, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan terdapat 23 siswi Underweight yang 

tergolong kedalam kategori anemia yang terbanyak . sedangkan yang mengalami kategori tidak anemia terdapat pada 
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siswi yang status gizinya Overweight. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,003 < 0,05, menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara IMT dengan kejadian anemia. , sedangkan diperkotaan  diperoleh bahwa dari 83 

responden, terdapat 13 siswi normal yang tergolong kedalam kategori anemia yang terbanyak . sedangkan yang 

mengalami kategori tidak anemia terbanyak  terdapat pada siswi yang status gizinya normal dan Overweight. Dari hasil 

analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,017 < 0,05, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara IMT dengan 

kejadian anemia 

Tabel 4.16 Hubungan Antara Kategori KEK Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

KEK 

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % n % N % 

KEK 36 73,5 13 26,5 49 100  

0,000 

23 47,9 25 52,1 48 100  

0,008 Normal  11 32,4 23 67,6 34 100 6 17,1 29 82,9 35 100 

Total 47 56,6 36 43,4 83 100 29 34,9 54 65,1 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.16 , diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaanyang mengalami kekurangan energy 

kronik dan mengalami anemia berjumlah 36 siswi. Sedangkan yang tidak mengalami anemia terdapat pada siswi yang 

tidak mengalami kekurangan energy kronik sebanyak 23 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,000 

< 0,05, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kategori KEK dengan kejadian anemia.  Sedangkan diperkotaan , 

diperoleh bahwa dari 83 responden, yang mengalami kekurangan energy kronik dan mengalami anemia berjumlah 23 
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siswi. Sedangkan yang tidak mengalami anemia terdapat pada siswi yang tidak mengalami kekurangan energy kronik 

sebanyak 29 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,008 < 0,05, menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara kategori KEK dengan kejadian anemia.  

c. Hubungan Antara Pola Menstruasi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di 

Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

Tabel 4.17 Hubungan Antara Siklus Menstruasi  Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

Siklus 

Menstruasi  

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % n % N % 

Normal 28 66,7 14 33,3 42 100  

0,100 

14 32,6 29 67,4 43 100  

0,809 Tidak 

Normal  

19 46,3 22 53,7 41 100 15 37,5 25 62,5 40 100 

Total 47 56,6 36 43,4 83 100 29 34,9 54 65,1 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh bahwa dari 83 responden,  dipedesaan yang tergolong kedalam kategori 

anemia terdapat pada siswi yang siklus menstruasinya normal (28 siswi) sebaliknya siswi yang siklus menstruasinya 

tidak normal tergolong kedalam kategori tidak anemia (22 siswi).  Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 

0,100 > 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara siklus menstruasi dengan kejadian anemia., sedangkan 

diperkotaan , diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia terdapat pada siswi yang 
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siklus menstruasinya tidak normal sebanyak 15 siswi. sebaliknya siswi yang siklus menstruasinya normal tergolong 

kedalam kategori tidak anemia sebanyak 29 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,809 > 0,05, 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara siklus menstruasi dengan kejadian anemia.  

Tabel 4.18 Hubungan Antara Lama Menstruasi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

Lama 

Menstruasi  

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % n % N % 

Normal 38 60,3 25 39,7 63 100  

0,345 

18 32,7 37 87,3 55 100  

0,727 Tidak 

Normal  

9 45,0 11 55,0 20 100 11 39,3 17 60,7 28 100 

Total 47 56,6 36 43,4 83 100 29 34,9 54 65,1 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.18 , diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang tergolong kedalam kategori 

anemia dan tidak anemia terdapat pada siswi yang lama menstruasinya normal sebanyak 38 siswi dan 25 siswi.  Dari 

hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,345 > 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara lama 

menstruasi dengan kejadian anemia, sedangkan diperkotaan , diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong 

kedalam kategori anemia dan tidak anemia terdapat pada siswi yang lama menstruasinya normal sebanyak 18 siswi dan 

37 siswi.  Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,727 > 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara lama menstruasi dengan kejadian anemia.  
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d. Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 

Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

Tabel 4.19 Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di 

Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

Susu 

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

 

 

P 

Valu

e 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % n % N % 

Sering 14 29,8 15 41,7 29 100  

0,531 

11 34,4 21 65,6 32 100  

 

0,993 

Jarang  25 53,2 16 44,4 41 100 21 35,0 26 65,0 40 100 

Tidak Pernah 8 61,5 5 38,5 13 100 4 36,4 7 63,6 11 100 

Total 47 56,6 36 43,4 83 100 29 34,9 54 65,1 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

 Berdasarkan tabel 4.19 , diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang jarang , dan tidak pernah 

mengkonsumsi susu paling tertinggi terdapat di kategori anemia sedangkan yang sering mengkonsumsi susu paling 

tinggi di kategori tidak anemia . Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,531 > 0,05, menyatakan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara minum susu dengan kejadian anemia. Sedangkan diperkotaan yang sering,jarang dan 

tidak pernah mengkonsumsi susu paling tertinggi terdapat di kategori tidak anemia. Dari hasil analisis chi-square 

didapatkan nilai p = 0,993 > 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum susu dengan kejadian 

anemia. 
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Tabel 4.20 Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di 

Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

The 

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % n % N % 

Sering 32 61,5 20 38,5 52 100  

0,433 

12 27,3 32 72,7 44 100  

0,212 Jarang  14 50,0 14 50,0 28 100 16 45,7 19 54,3 35 100 

Tidak Pernah 1 33,3 2 66,7 3 100 1 25,0 3 75,0 4 100 

Total 47 56,6 36 43,4 83 100 29 34,9 54 65,1 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

 Berdasarkan tabel 4.20, diperoleh bahwa dari 83 responden, yang sering,jarang mengkonsumsi teh paling 

tertinggi terdapat di kategori anemia sedangkan yang tidak pernah mengkonsumsi teh paling tertinggi terdapat pada 

kategori tidak anemia  . Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,433 > 0,05, menyatakan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara minum teh dengan kejadian anemia. Sedangkan diperkotaan yang sering,jarang dan tidak 

pernah mengkonsumsi susu paling tertinggi terdapat di kategori tidak anemia. Dari hasil analisis chi-square didapatkan 

nilai p = 0,212 > 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum teh  dengan kejadian anemia. 
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Tabel 4.21 Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di 

Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

Kopi 

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % n % N % 

Sering 7 53,8 6 46,2 13 100  

0,504 

7 43,8 9 56,3 16 100  

0,458 Jarang  28 62,2 17 37,8 45 100 9 27,3 24 72,7 33 100 

Tidak Pernah 12 48,0 13 52,0 25 100 13 38,2 21 61,8 34 100 

Total 47 56,6 36 43,4 83 100 29 34,9 54 65,1 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

 Berdasarkan tabel 4.21, diperoleh bahwa dari 83 responden, yang sering, jarang dan tidak pernah 

mengkonsumsi kopi paling tertinggi terdapat di kategori anemia. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 

0,504  > 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum kopi dengan kejadian anemia. Sedangkan 

diperkotaan yang sering,jarang dan tidak pernah mengkonsumsi susu paling tertinggi terdapat di kategori tidak anemia. 

Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,458 > 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara 

minum kopi dengan kejadian anemia. 
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Tabel 4.22 Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di 

Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

Coklat 

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % n % N % 

Sering 37 54,4 31 45,6 68 100  

0,386 

19 32,2 40 67,8 59 100  

0,412 Jarang   10 66,7 5 33,3 15 100 10 41,7 14 58,3 24 100 

Total 47 56,6 36 43,4 83 100 29 34,9 54 65,1 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

 Berdasarkan tabel 4.22, diperoleh bahwa dari 83 responden, yang sering dan jarang mengkonsumsi coklat 

paling tertinggi terdapat di kategori anemia. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,386 > 0,05, 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum coklat dengan kejadian anemia. Sedangkan diperkotaan 

yang sering,jarang dan tidak pernah mengkonsumsi susu paling tertinggi terdapat di kategori tidak anemia. Dari hasil 

analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,412 > 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum coklat 

dengan kejadian anemia. 
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e. Hubungan Antara Asupan Makan Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di 

Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

Tabel 4.23 Hubungan Antara Asupan Karbohidrat Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

Karbohidrat 

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % N % N % 

Kurang 37 78,7 20 55,6 57 100  

0,024 

21 36,8 36 63,2 57 100  

0,772 Cukup  10 20,3 16 44,4 26 100 8 30,8 18 69,2 26 100 

Total 47 100 36 100 83 100 29 100 54 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.23, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang tergolong kedalam kategori 

anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 37 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 

10 siswi sedangkan yang tergolong kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 20 

siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 16 siswi  Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 

0,024 < 0,05, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara asupan karbohidrat  dengan kejadian anemia, sedangkan 

diperkotaan  diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia yang kurang mengonsumsi 

karbohidrat sebanyak 21 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 8 siswi sedangkan  yang tergolong 

kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 36 siswi dan yang cukup 
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mengonsumsi karbohidrat sebanyak 18 siswi  Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,772 > 0,05, 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian anemia.  

Tabel 4.24 Hubungan Antara Asupan Protein Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

Protein 

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % n % N % 

Kurang 36 68,1 22 72,2 58 100  

0,684 

15 28,3 38 71,7 53 100  

0,148 Cukup 15 31,9 10 27,8 25 100 14 46,7 16 53,3 30 100 

Total 47 100 36 100 83 100 29 100 54 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.24, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang tergolong kedalam kategori 

anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 36 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 

15 siswi sedangkan yang tergolong kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 22 

siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 10 siswi  Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 

0,684 < 0,05, menyatakan bahwa tidak  terdapat hubungan antara asupan protein dengan kejadian anemia, sedangkan 

diperkotaan diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia yang kurang mengonsumsi 

karbohidrat sebanyak 15 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 14 siswi sedangkan yang tergolong 

kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 38 siswi dan yang cukup 
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mengonsumsi karbohidrat sebanyak 16 siswi  Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,148 < 0,05, 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan protein dengan kejadian anemia.  

Tabel 4.25 Hubungan Antara Asupan Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan 

(SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE)  Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

Zat Besi 

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % n % N % 

Kurang 37 78,7 27 75,0 64 100  

0,689 

21 32,8 43 67,2 64 100  

0,637 Cukup 10 21,3 9 25,0 19 100 8 42,1 11 57,9 19 100 

Total 47 100 36 100 83 100 29 100 54 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.25, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang tergolong kedalam kategori 

anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 37  siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 

10 siswi sedangkan yang tergolong kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 27 

siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 9 siswi  Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 

0,689 < 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan zat besi  dengan kejadian anemia, sedangkan 

diperkotaan diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia yang kurang mengonsumsi 

karbohidrat sebanyak 21 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 8 siswi sedangkan  yang tergolong 

kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 43 siswi dan yang cukup 
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mengonsumsi karbohidrat sebanyak 11 siswi  Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 0,637 > 0,05, 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan zat besi  dengan kejadian anemia.  

Tabel 4.26 Hubungan Antara Asupan Vitamin C  Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi SMAN 21 Bone 

Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun 2022 

 

Vitamin C 

Kejadian Anemia 

Pedesaan 

 

 

Total 

P 

Value 

Kejadian Anemia 

Perkotaan 

 

 

 

Total 

 

 

P 

Value 

Anemia Tidak 

Anemia 

Anemia Tidak Anemia 

N % N % n % N % 

Kurang  28 59,6 19 52,8 47 100  

0,536 

17 35,4 31 64,6 48 100  

1,000 Cukup   19 40,4 17 47,2 36 100 12 34,3 23 65,7 35 100 

Total 47 56,6 36 43,4 83 100 29 100 54 100 83 100 

Sumber : Data Primer 2022 

Berdasarkan tabel 4.51, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang tergolong kedalam kategori 

anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 28 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 

19 siswi sedangkan yang tergolong kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 19 

siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 17 siswi  Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 

0,536 < 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan vitamin c  dengan kejadian anemia, sedangkan 

diperkotaan  diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia yang kurang mengonsumsi 

karbohidrat sebanyak 17 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 12 siswi sedangkan yang tergolong 

kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 31 siswi dan yang cukup 



84 
 

  

mengonsumsi karbohidrat sebanyak 23 siswi  Dari hasil analisis chi-square 

didapatkan nilai p = 1,000 < 0,05, menyatakan bahwa  tidak terdapat hubungan 

antara asupan vitamin c dengan kejadian anemia.  

3. Uji Pembeda (Uji Mann Whitney) 

a. Kejadian Anemia 

Tabel 4.27 

Tes Statistic Kejadian Anemia 

Mann-Whitney U 2756.000 

Wilcoxon W 6242.000 

Z -2.227 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.026 

 

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-

Tailed) Sebesar 0,026 < 0,05. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Diterima”. 

Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Ada Perbedaan Antara Kejadian Anemia  

Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Kejadian Anemia Siswi  Di Sma Perkotaan. 

b. Status Gizi (IMT dan KEK) 

Tabel 4.28 

Tes Statistic IMT KEK 

Mann-Whitney U 0.000 2756.000 

Wilcoxon W 3486.000 6242.000 

Z -11.127 -2.227 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 0.026 

 

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-

Tailed) Sebesar 0,000 < 0,05 Dan 0,026 < 0,05. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa 

“Hipotesis Diterima”. Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Ada Perbedaan 

Antara Status Gizi Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Status Gizi Siswi Di Sma 

Perkotaan.   
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c. Pola Menstruasi 

Tabel 4.29 

Tes Statistic Pola Menstruasi 

Mann-Whitney U 3258.500 

Wilcoxon W 6744.500 

Z -0.613 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.540 

 

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-

Tailed) Sebesar 0,540 > 0,05. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Ditolak”. 

Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa  Tidak Ada Perbedaan Antara Pola 

Menstruasi Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Pola Menstruasi Siswi  Di Sma Perkotaan.   

d. Pola Konsumsi Inhibitor Zat Besi 

Tabel 4.30 

Tes Statistic Pola Konsumsi Inhibitor Zat Besi 

Mann-Whitney U 3024.000 

Wilcoxon W 6510.000 

Z -1.409 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.159 

 

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-

Tailed) Sebesar 0,159 > 0,05. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Ditolak”. 

Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa  Tidak Ada Perbedaan Antara Pola 

Konsumsi Inhibitor Zat Besi Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Pola Konsumsi Inhibitor 

Zat Besi Siswi  Di Sma Perkotaan. 
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e. Asupan Makanan 

 Asupan Karbohidrat 

Tabel 4.31 

Tes Statistic Asupan Karbohidrat 

Mann-Whitney U 3141.000 

Wilcoxon W 6627.000 

Z -0.980 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.327 

 

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-

Tailed) Sebesar 0,327 > 0,05. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Ditolak”. 

Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa  Tidak Ada Perbedaan Antara Pola Asupan 

Karbohidrat Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Pola Asupan Karbohidrat Siswi  Di Sma 

Perkotaan. 

 Asupan Protein  

Tabel 4.32 

Tes Statistic Asupan Protein 

Mann-Whitney U 3395.500 

Wilcoxon W 6881.500 

Z -0.158 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.874 

 

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-

Tailed) Sebesar 0,874 > 0,05. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Ditolak”. 

Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa  Tidak Ada Perbedaan Antara Pola Asupan 

Protein Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Pola Asupan Protein Siswi  Di Sma 

Perkotaan. 
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 Asupan Zat Besi 

Tabel 4.33 

Tes Statistic Asupan Zat Besi 

Mann-Whitney U 3442.000 

Wilcoxon W 6928.000 

Z -0.008 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.994 

 

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-

Tailed) Sebesar 0,994 > 0,05. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Ditolak”. 

Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa  Tidak Ada Perbedaan Antara Pola Asupan 

Zat Besi Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Pola Asupan Zat Besi Siswi  Di Sma 

Perkotaan. 

 Asupan Vitamin C 

Tabel 4.34 

Tes Statistic Asupan Vitamin C 

Mann-Whitney U 2413.000 

Wilcoxon W 5899.000 

Z -3.332 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.001 

 

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-

Tailed) Sebesar 0,001 < 0,05. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Diterima”. 

Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa  Tidak Ada Perbedaan Antara Pola Asupan 

Vitamin C Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Pola Asupan Vitamin C Siswi  Di Sma 

Perkotaan. 
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C. Pembahasan (Analisis Bivariat) 

a. Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Anemia 

Masa remaja adalah perjalanan bertahun-tahun dari masa kanak-kanak menuju 

dewasa dan ditandai dengan berbagai perubahan biologis, kognitif, dan emosional. 

Akibatnya, itu adalah waktu ketika lebih banyak energi dibutuhkan dan dua kali lebih 

banyak makanan dibutuhkan untuk pertumbuhan. (Proverawati, 2011) 

Era antara remaja awal dan remaja akhir, yang merupakan masa eksplorasi 

identitas dan pengaruh lingkungan yang cepat pada remaja, mencakup rentang usia 12 

hingga 14 tahun. Remaja dengan sengaja melewatkan makan atau memutuskan untuk 

makan di luar karena kecemasan mereka terhadap tipe tubuh mereka. (Corwin, 2009) 

Dari hasil analisis chi-square dipedesaan didapatkan nilai p = 0,257 > 0,05, 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian anemia. 

Sedangkan dari hasil analisis chi-square diperkotaan didapatkan nilai p = 0,417 > 

0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian 

anemia. 

ى اَ 
ْٓ نْ يُّرَدُّ الَِٰ ىكُمْ وَمِنْكُمْ مَّ

ُ خَلقَكَُمْ ثمَُّ يتَوََف َٰ
َ ﴿ وَاللّ َٰ

رْذَلِ الْعُمُرِ لكَِيْ لََ يعَْلمََ بعَْدَ عِلْمٍ شَيْ ـاًۗ انَِّ اللّ َٰ

 (07: 61﴾ ) النحل/ ٠٧ ࣖعَليِْمٌ قدَِيْرٌ 

Terjemahan : Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara 

kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta (pikun) sehingga dia tidak 

mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Mahakuasa. (An-Nahl/16:70) 

Tafsir Q.S An- Nahl 16:70 : Dan Allah menciptakan kalian kemudian mematikan 

kalian pada akhir umur kalian. Dan diantara kalian ada orang yang dikembalikan 

kepada masa usia terburuk, yaitu masa pikun, sebagaimna keadaannya pada masa 

kanak-kanak, ia menjadi tidak mengetahui apa-apa dari apa yang telah diketahuinya. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa, dan ilmu serta kekuasaannya 

meliputi segala sesuatu, maka Allah lah yang mengembalikan manusia kepada 

keadaan ini, Dia mahakuasa untuk mematikan dan kemudian membangkitkannya 

kembali. 
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Distribusi usia remaja putri di SMA Negeri 97 Jakarta tahun 2018 

mengungkapkan bahwa 98 responden (52,1%) adalah remaja putri awal usia 12 

hingga 16 tahun dan 90 responden (47,9%) merupakan remaja putri awal usia 17 

hingga 21 tahun. (remaja akhir) (Proverawati, 2011) 

Penelitian ini tidak mendukung penelitian Dian Pertiwi et al., yang 

menemukan bahwa remaja putri di Desa Sirnagalih, Jonggol yang berada pada 

kategori usia remaja akhir lebih banyak mengalami anemia, dengan laju 25%, 

dibandingkan dengan mereka yang termasuk dalam kategori usia remaja awal, dengan 

laju hanya 5,2%. Hasil Fisher Exact Test sebesar 0,023 menunjukkan adanya 

hubungan antara umur dengan kejadian anemia. Anemia lebih mungkin terjadi pada 

masa remaja akhir, 6.111 kali lebih mungkin dibandingkan pada masa remaja awal.  

Remaja membatasi asupan makanan mereka karena mereka memiliki rasa 

citra tubuh mereka sendiri dari 15 sampai 16 tahun. Hal ini menyebabkan para ahli 

percaya bahwa remaja berpotensi mengalami anemia karena gaya hidup dan pola 

konsumsi remaja bervariasi karena pertumbuhan dan perkembangan. Aktivitas remaja 

dan kebutuhan energi keduanya meningkat. 

Usia tidak berhubungan dengan anemia dikarenakan yang menyebabkan 

anemia ada beberapa faktor diantaranya status gizi, pola menstruasi, pola konsumsi 

inhibitor zat besi dan asupan makanan.  

b. Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Anemia 

Status gizi adalah keadaan tubuh yang disebabkan oleh konsumsi, penyerapan, 

dan penggunaan zat gizi, serta keadaan fisiologis yang disebabkan oleh adanya zat 

gizi dalam tubuh (Supariasa, 2002). 

Berdasarkan penelitian di sma perkotaan, diperoleh bahwa dari 83 responden, 

terdapat 23 siswi Underweight yang tergolong kedalam kategori anemia yang 

terbanyak . sedangkan yang mengalami kategori tidak anemia terdapat pada siswi 

yang status gizinya Overweight. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p =  
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0,003 < 0,05, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan 

kejadian anemia.  

Berdasarkan  penelitian di sma pedesaan, diperoleh bahwa dari 83 responden, 

terdapat 23 siswi Underweight yang tergolong kedalam kategori anemia yang 

terbanyak . sedangkan yang mengalami kategori tidak anemia terdapat pada siswi 

yang status gizinya Overweight. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai p = 

0,003 < 0,05, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan 

kejadian anemia.  

َ الَّذِيْْٓ انَْتمُْ بِه  مُؤْمِنوُْنَ 
اتَّقوُا اللّ َٰ لًً طيَِّباًۖ وَّ ُ حَلَٰ

ا رَزَقكَُمُ اللّ َٰ  (88: 5﴾ ) الماۤئدة/ ٨٨﴿ وَكُلوُْا مِمَّ

Terjemahan :  Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki 

yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu 

beriman (Al-Ma'idah/5:88). 

Tafsir Q.S Al-Ma'idah/5:88 : ada ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-Nya 

agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya kepada 

mereka. 

"Halal"Di sini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal cara 

memperolehnya. 

"baik"adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan 

maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin protein dan sebagainya. 

Makanan tidak baik, selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan 

merusak kesehatan. 

"halal dan baik" ini hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan 

makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga, 

karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani, 

melainkan juga terhadap rohani. 

Hubungan antara Q.S Al-Ma'idah/5:88 dengan penelitian ialah : Dari ayat 

tersebut Allah menyuruh hamba - Nya untuk memilih makanan yang halal dan 

baik seperti susu,teh dan kopi yang dapat menyebabkan anemia. Salah satu 

kriteria makanan yang baik adalah sehat dan bergizi tinggi. Namun makan dan 

minum harus sesuai dengan kebutuhan dan prinsip kesehatan. 
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Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

(Yureka, 2020) yang mencatat bahwa meskipun ada tiga (50%) orang yang gemuk 

dan menderita anemia, hanya ada satu peserta yang kurus dan menderita anemia. 

Jelas dari penelitian yang menggunakan uji Chi Square bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara status gizi dengan prevalensi anemia pada remaja putri (p 

value > 0,05).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(SIREGAR, 2019) yang menyatakan bahwa pada remaja putri kelas VIII di 

SMPN 3 Lubuk Pakam terdapat hubungan antara status gizi dengan prevalensi 

hemoglobin. penelitian lain yang dilakukan oleh (Mutmainnah,Siti Fatimah, 

2021) yang menyatakan bahwa pada remaja putri kelas VIII di SMPN 3 Lubuk 

Pakam terdapat hubungan antara status gizi dengan prevalensi hemoglobin. 

penelitian lain yang dilakukan oleh.  

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

(Mutmainnah et al., 2021) yang menyatakan bahwa status gizi tidak berperan 

dalam terjadinya anemia. Penelitian Wahyu Mahar Permatasari tahun 2016 juga 

tidak menemukan hubungan antara status gizi dengan siklus menstruasi dengan 

prevalensi anemia pada remaja putri. 

Karena asupan makanan sehari-hari berhubungan dengan status gizi, 

peneliti berpendapat bahwa status gizi berhubungan dengan terjadinya anemia. 

Makanan yang dikonsumsi mengandung zat gizi sehat dalam jumlah yang sesuai, 

yang berarti status gizinya juga baik. Anemia dapat disebabkan oleh makanan 

yang dimakan dalam jumlah kecil dan mengandung nutrisi seperti kekurangan zat 

besi, yang mencegah tubuh memproduksi sel darah merah yang cukup. 

c. Hubungan Antara Kategori KEK Dengan Kejadian Anemia 

Salah satu teknik deteksi dini yang sederhana dan mudah diakses untuk 

menentukan populasi yang berisiko kekurangan energi kronis adalah mengukur LILA 

pada wanita usia subur (WUS) (KEK). Penilaian LILA, bagaimanapun, tidak dapat 

digunakan untuk melacak perubahan jangka pendek dalam status gizi. Selain itu, ada 
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beberapa masalah yang perlu ditangani, terutama jika ini menjadi satu-satunya pilihan 

untuk indeks status gizi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki akses ke teknik 

pengukuran antropometri tambahan yang dapat digunakan untuk melacak perubahan 

status gizi seseorang dari waktu ke waktu untuk menilai status gizi remaja selain 

menggunakan LILA (Supariasa, 2002). 

Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah gangguan gizi buruk di mana terjadi 

kekurangan konsumsi makanan yang berkepanjangan selama bertahun-tahun, yang 

menyebabkan masalah kesehatan. Jika lingkar lengan atas (LiLA) lebih kecil dari 

23,5 cm, ini menunjukkan bahwa ibu berisiko mengalami KEK dan kemungkinan 

besar bayi lahir dengan berat badan rendah akan dilahirkan (Supariasa, 2002). 

Berdasarkan  penelitian di sma pedesaan, diperoleh bahwa dari 83 responden, 

yang mengalami kekurangan energy kronik dan Sebanyak 36 siswa mengalami 

anemia. Terdapat 23 siswa yang tidak mengalami anemia dan tidak mengalami defisit 

energi persisten. Menurut temuan analisis chi-kuadrat, kejadian anemia dan kategori 

KEK berhubungan (nilai p = 0,000 0,05).  

Berdasarkan penelitian di sma perkotaan, diperoleh bahwa dari 83 responden, 

yang mengalami kekurangan energy kronik dan mengalami anemia berjumlah 23 

siswi. Sedangkan 29 siswa tidak mengalami anemia dan tidak mengalami kekurangan 

energi yang persisten. Hasil analisis chi-square menunjukkan adanya hubungan 

kategori KEK dengan kejadian anemia dengan p value 0,008 0,05. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ina et al., 2018), yang 

menemukan korelasi yang cukup signifikan antara ukuran lengan atas dengan 

prevalensi anemia. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Satriani 

(2018) yang menemukan bahwa kejadian anemia pada siswa kelas XI SMAN 2 dan 

siswa MA DDI Babussalam Kassi di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto 

tidak dipengaruhi oleh LILA. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada siswa di 

SMK Kesehatan Bantul Yogyakarta oleh (MULIANI, 2022). KEK dan kejadian 
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anemia terbukti berkorelasi signifikan dalam penelitian (Mutmainnah et al., 2021) 

pada siswa SMP di Majene, dengan nilai p 0,025. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prevalensi anemia di 

antara responden baik, masih banyak remaja putri yang tidak mengkonsumsi 

makanan bergizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, yang dapat 

menyebabkan mudahnya masalah anemia dan kekurangan energi kronis (KEK). . 

Disarankan bahwa untuk mengendalikan anemia, remaja putri ini harus 

mengkonsumsi suplemen zat besi dan makan makanan bergizi dalam jumlah yang 

cukup. Selain itu, melalui sosialisasi kesehatan bagi remaja putri, mereka juga 

memahami perlunya memenuhi kebutuhan diet sesuai usia mereka. 

d. Hubungan Antara Pola Menstruasi Dengan Kejadian Anemia 

Haid wanita merupakan salah satu gejala pubertas. Menstruasi, yang biasanya 

berlangsung selama 5-7 hari setiap bulan, adalah proses pelepasan lapisan dalam 

dinding rahim (endometrium) wanita. Siklus menstruasi seringkali berlangsung 

hingga usia 50 tahun. Menopause adalah fase setelah berhentinya menstruasi 

(Kemenkes, 2018) 

Berdasarkan penelitian di pedesaan, diperoleh bahwa dari 83 responden, yang 

tergolong kedalam kategori anemia terdapat pada siswi yang siklus menstruasinya 

normal (28 siswi) sebaliknya siswi yang siklus menstruasinya tidak normal tergolong 

kedalam kategori tidak anemia (22 siswi).  Dari hasil analisis chi-square didapatkan 

nilai p = 0,100 > 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara siklus 

menstruasi dengan kejadian anemia.  

Berdasarkan penelitian diperkotaan, diperoleh bahwa dari 83 responden, yang 

tergolong kedalam kategori anemia terdapat pada siswi yang siklus menstruasinya 

tidak normal sebanyak 15 siswi. sebaliknya siswi yang siklus menstruasinya normal 

tergolong kedalam kategori tidak anemia sebanyak 29 siswi. Dari hasil analisis chi-

square didapatkan nilai p = 0,809 > 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara siklus menstruasi dengan kejadian anemia 
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﴿ وَيسَْ ـلَوُْنكََ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗ قلُْ هوَُ اذًَىۙ فاَعْتزَِلوُا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلََ تقَْرَبوُْهنَُّ 

ى يطَْ  ابيِْنَ وَيحُِبُّ حَت َٰ َ يحُِبُّ التَّوَّ
ُ ۗ انَِّ اللّ َٰ هرُْنَ ِّۚ فاَذَِا تطََهَّرْنَ فأَتْوُْهنَُّ مِنْ حَيْثُ امََرَكُمُ اللّ َٰ

 (222: 2﴾ ) البقرة/ ٢٢٢الْمُتطَهَِّرِيْنَ 

Terjemahan:  Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. 

Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.”65) Maka, jauhilah para istri (dari 

melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk 

melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka 

benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan 

(ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. “66) 

Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk 

pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik, sesuai dengan periode 

pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan 

perempuan tidak suci secara syar‘i, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya. (Al-

Baqarah/2:222) 

Terjemahan : Pada ayat ini Allah memberi tuntunan perihal aturan-aturan dalam 

menjalin hubungan suami-istri. Dan mereka, para sahabat, menanyakan kepadamu, 

wahai Nabi Muhammad, tentang haid. Pertanyaan ini diajukan para sahabat ketika 

melihat pria-pria Yahudi menghindari istri mereka dan tidak mau makan bersama 

mereka ketika sedang haid, bahkan mereka pun menempatkan para istri di rumah 

yang berbeda. Ayat ini kemudian turun untuk menginformasikan apa yang harus  

dilakukan oleh suami ketika istrinya sedang haid. Katakanlah, wahai Rasulullah, 

bahwa haid itu adalah sesuatu, yakni darah yang keluar dari rahim wanita, yang kotor 

karena aromanya tidak sedap, tidak menyenangkan untuk dilihat, dan menimbulkan 

rasa sakit pada diri wanita. Karena itu jauhilah dan jangan bercampur dengan istri 

pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka untuk bercampur bersamanya 

sebelum mereka suci dari darah haidnya, kecuali bersenang-senang selain di tempat 

keluarnya darah. Apabila mereka telah suci dari haid dan mandi maka campurilah 

mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu jika kamu ingin 

bercampur dengan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dari segala 
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kesalahan yang diperbuatnya dan menyukai orang yang menyucikan diri dari kotoran 

lahiriah dengan mandi atau wudu.I 

 Hubungan antara Q.S Al-Baqarah/2:222 dengan penelitian ialah : Pertama, 

adalah darah kotor yang keluar dari rahim atau kemaluan perempuan dalam waktu 

tertentu yang berkaitan dengan siklus biologis. Kedua, menimbulkan konskuensi bagi 

terlarangnya hubungan seksual, namun tidak menghalangi kaum perempuan dan 

kaum laki-laki melakukan aktifitas lainnya seperti ciuman, bermesraan, berpegangan 

dan lain sebagainya dengan mengecualikan hubungan alat kelamin, indikasi dari 

makna al-mahidh yang menunjukkan tempat keluarnya darah haid tersebut yang 

dinamakan dengan alat kelamin. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Suhariyati et al (Suhariyati et 

al., 2020), yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola 

menstruasi dengan kejadian anemia. Berdasarkan temuan uji koreksi kontinuitas, nilai 

p untuk hubungan ini adalah 0,000 (0,05). 

Penelitian ini mendukung temuan penelitian Kirana (2011) yang tidak 

menemukan hubungan antara siklus menstruasi dengan kejadian anemia (p = 0,789). 

Menurut penelitian Kirana, variabel yang mempengaruhi anemia antara lain konsumsi 

makanan, vitamin A, vitamin C, dan asupan zat besi (Kirana, 2011). 

Hasil   penelitian   lain   yang   sejalan dengan   penelitian   ini   adalah   

penelitian yang  dilakukan  oleh  (Siahaan, Nasty Ratauli; Siti Arifah Pujonarti, 2012) 

penelitian dengan nilai p 0,756 menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

siklus menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri di Wilayah Kota Depok 

tahun 2011. Berdasarkan penelitian ini, pengetahuan remaja, konsumsi protein, 

asupan zat besi, pekerjaan ayah, dan pekerjaan ibu merupakan salah satu variabel 

yang mempengaruhi anemia. 

Siklus menstruasi yang lebih pendek pada remaja putri merupakan hal yang 

tidak normal karena mereka memiliki periode menstruasi yang lebih sering, yang 

dapat mengakibatkan perdarahan menstruasi yang parah. Cadangan zat besi wanita 

yang tidak mencukupi dan ketidakmampuan tubuh untuk menyerap zat besi yang 
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cukup untuk menggantikan zat besi yang hilang selama menstruasi adalah penyebab 

utama jumlah darah yang rentan terhadap anemia. Remaja putri dengan siklus 

menstruasi atipikal memiliki risiko 36,08 kali lebih tinggi terkena anemia 

dibandingkan dengan periode menstruasi yang teratur. 

Responden dengan siklus menstruasi atipikal melaporkan memiliki kebiasaan 

makan yang tidak konsisten, sering kelelahan, dan mengalami tingkat stres yang 

tinggi akibat jadwal yang padat. Siklus menstruasi dianggap menyimpang sebagai 

akibat dari beberapa keadaan. sehingga baik individu anemia maupun non-anemia 

mengalami menstruasi yang tidak teratur.  

e. Hubungan Antara Pola konsumsi Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia 

Zat yang dikenal sebagai "inhibitor Fe" dapat mencegah penyerapan zat besi. 

Tanin merupakan zat yang menghambat zat besi (Rahmi, R. and Puspita, 2020) 

Karena tanin dalam teh membentuk koneksi rumit yang tidak dapat diserap, 

mereka dapat menurunkan penyerapan zat besi non-heme (Temme, 2002) dalam 

(Masthalina, 2015) 

Penelitian Thankachan (2008) dalam (Masthalina, 2015), Kesimpulannya, 

konsumsi 1-2 cangkir per hari pada wanita — apakah mereka menderita anemia atau 

tidak — menurunkan penyerapan zat besi. Pasien dengan anemia defisiensi besi yang 

minum 1 cangkir teh per hari dapat mengalami penurunan penyerapan zat besi 

sebesar 49%, sedangkan mereka yang minum 2 cangkir teh per hari dapat mengalami 

penurunan penyerapan zat besi sebesar 67%. 

berdasarkan analisis data dari lokasi perkotaan dan pedesaan. Hasil analisis 

chi-square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pola inhibitor zat besi 

dengan prevalensi anemia, dengan nilai p masing-masing > 0,05. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ayuningtyas et al., 2022) tidak 

terdapat perbedaan  asupan  fitat  (p=0,133)  antara  santriwati anemia  dan  non  

anemia 
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Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Utomo, Gullit Danan 

Prasetyo and , Endang Nur Widyaningsih, S.ST., M.Si, Med. and , Mutalazim, SKM., 

2013), Di SMAN 1, Mojolaban menemukan bahwa 61,9% siswa anemia secara 

teratur minum teh, sedangkan 58,3% siswa non-anemia melakukan hal yang sama. 

Penelitian tidak ini sejalan dengan penelitian (Masthalina et al, 2015) Karena 

kejadian anemia pada remaja putri berkorelasi dengan pola konsumsi zat penghambat 

penyerapan zat besi (p = 0,004), maka dapat disimpulkan bahwa kejadian anemia 

lebih tinggi pada remaja putri yang sering mengkonsumsi makanan tersebut 

dibandingkan pada remaja putri yang kurang sering mengkonsumsinya. . karenanya, 

anemia tidak umum. 

Penelitian lainnya menunjukkan remaja putri dengan pola minum teh selama 

makan berisiko 52 kali lebih tinggi mengalami anemia (Putra et al., 2020). 

Kecukupan zat besi remaja putri ditentukan oleh penyerapan zat besi. Teh 

mengandung polifenol yang merupakan zat inhibitor dalam penyerapan zat besi. 

Penelitian menunjukkan konsumsi teh berperan penting dalam defisiensi zat besi, 

kandungan tanin memiliki korelasi positif dengan tingkat serum ferritin (Machmud et 

al., 2019). 

Asupan dan penyerapan zat besi yang tidak memadai, yaitu praktik makan 

makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi dan minum teh dan kopi secara 

bersamaan saat makan. 

Karena remaja putri sering mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi 

tinggi seperti fitat (ditemukan pada jagung, kedelai, dan jenis kacang-kacangan 

lainnya), tanin (ditemukan dalam teh, kopi, bayam), dan jeruk nipis/kalsium 

(ditemukan dalam susu dan keju) dapat mencegah senyawa ini dari yang diserap besi. 

f. Hubungan Antara Pola Asupan Makanan Dengan Kejadian Anemia 

Sumber energi utama untuk kebutuhan sel dan jaringan tubuh adalah 

pembentukan karbohidrat. Sistem saraf dan eritrosit adalah dua contoh jaringan yang 

secara eksklusif dapat menggunakan karbohidrat sebagai sumber energy (Restuti & 

Susindra, 2017) 
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بتَْناَ فيِْهاَ حَب اًۙ  (20: 87﴾ ) عبس/ ٢٠﴿ فاَنَْْۢ  

Terjemahan : Lalu, Kami tumbuhkan padanya biji-bijian ('Abasa/80:27) 

Tafsir : Allah menumbuhkan di bumi biji-bijian seperti gandum, padi, dan lain-

lainnya yang menjadi makanan pokok. 

Hubungan antara Q.S 'Abasa/80:27 dengan penelitian ialah : Nasi terbuat dari beras 

yang merupakan biji-bijian hasil bumi, selain beras ada gandum, jagung, dn lainnya. 

Diindonesia beras adalah makanan pokok. 

 (Almatsier, 2009) menegaskan bahwa protein sangat penting untuk pergerakan zat 

besi ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kekurangan protein akan menghambat 

pengangkutan zat besi, sehingga terjadi defisiensi zat besi dan anemia. Selain itu, 

makanan dengan banyak protein, terutama yang berasal dari hewan, mengandung 

banyak zat besi. 

رَ الْبَحْرَ لتِأَكُْلوُْا مِنْهُ لحَْمًا تسَْتخَْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيةًَ تلَْبسَُوْنهَاَِّۚ وَترََى الْفلُْكَ  ﴿ وَهوَُ الَّذِيْ سَخَّ طَرِي اً وَّ

(61: 61﴾ ) النحل/ ٤١مَوَاخِرَ فيِْهِ وَلتِبَْتغَُوْا مِنْ فضَْلِه  وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُوْنَ   

Terjemahan : Dialah yang menundukkan lautan413) (untukmu) agar kamu dapat 

memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan 

perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan 

agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Yang dimaksud 

lautan di sini adalah perairan yang luas, baik tawar maupun asin, mencakup laut, 

danau, dan sungai yang luas. (An-Nahl/16:14) 

Tafsir Q.S An-Nahl/16:14 : Dijelaskan bahwa Dia yang telah mengendalikan lautan 

untuk manusia. Maksudnya ialah mengendalikan segala macam nikmat-Nya yang 

terdapat di lautan agar manusia dapat memperoleh makanan dari lautan itu berupa 

daging yang segar, yaitu segala macam jenis ikan yang diperoleh manusia dengan 

jalan menangkapnya. Penyerupaan ikan dengan daging yang segar agar dipahami 

bahwa yang boleh dimakan dari segala jenis ikan yang terdapat di dalam lautan itu 

ialah yang ditangkap dalam keadaan segar, meskipun binatang itu mati tanpa 

disembelih. Akan tetapi, apabila segala jenis ikan yang diperoleh itu dalam keadaan 

tidak segar, mati, apalagi telah membusuk, maka tidak boleh dimakan karena 

dikhawatirkan membahayakan kesehatan. Yang dimaksud dengan binatang yang mati 
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di lautan ialah binatang yang mati dengan sendirinya atau karena sebab-sebab yang 

lain sehingga mengambang di permukaan air, bukan yang mati karena ditangkap oleh 

manusia. 

Rasulullah bersabda: 

Semua binatang laut yang mati karena kehabisan air makanlah dan semua 

binatang laut yang terdampar ke daratan dari lautan makanlah, tetapi binatang yang 

terapung di lautan janganlah dimakan. (Hadis dhaif riwayat Abu Dawud dan Ibnu 

Majah dari Jabir) 

Hubungan antara Q.S An Nahl:14 dengan penelitian ialah : ikan merupakan bahan 

makanan yang paling baik bagi manusia. Kelebihannya mengandung kadar protein 

tinggi, minyak ikan kaya akan vitamin A&B, Ikan merupakan sumber paling baik 

bagi kalsium. 

Pemindahan zat besi ke dalam sel adalah salah satu dari banyak aktivitas yang 

dapat dilakukan oleh protein, sumber energi. Protein hewani merupakan jenis protein 

yang dapat meningkatkan transport dan penyerapan zat besi. Akibatnya, diet rendah 

protein hewani akan berdampak pada kadar hemoglobin darah (Sa, S., Of, A., & Ao, 

2017) 

Asupan protein rendah akibat tidak cukup makan lauk pauk, terutama yang 

mengandung produk hewani seperti ayam, sapi, ikan, dan hati ayam. Dampak protein 

jaringan hewani pada penyerapan zat besi nonheme semakin meningkat. Namun, 

telah ditunjukkan bahwa putih telur dan kasein dan protein whey dalam susu sapi 

menghambat penyerapan zat besi. Penyerapan zat besi juga menurun oleh protein 

kedelai (Sa, S., Of, A., & Ao, 2017) 

Unsur utama, zat besi, sangat penting untuk produksi hemoglobin selama 

proses pembuatan darah (hemopoiesis). Besi ekstra disimpan di hati, sumsum tulang 

belakang, limpa, dan otot sebagai protein feritin dan hemosiderin. Kebutuhan untuk 

produksi sel darah merah di sumsum tulang akan terpenuhi jika kadar zat besi cukup. 

Kondisi tersebut dikenal sebagai anemia gizi besi dan terjadi ketika cadangan zat besi 

tubuh menurun. Akibatnya, kadar hemoglobin turun di bawah kisaran normal. 
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Kebutuhan zat besi remaja putri meningkat selama menstruasi hingga 1,4 mg 

(Gibney, 2008) 

Vitamin  C  merupakan enhancer  utama  bagi absorbsi  zat besi pada vegetarian 

(Sa, S., Of, A., & Ao, 2017) 

مَاۤءِ مَاۤءًِّۚ فاَخَْرَجْناَ بِه  نبَاَتَ كُلِّ شَيْءٍ فاَخَْرَجْناَ مِنْهُ خَضِرًا نُّ  خْرِجُ ﴿ وَهوَُ الَّذِيْْٓ انَْزَلَ مِنَ السَّ

يْ  الزَّ نْ اعَْناَبٍ وَّ تٍ مِّ
جَن َٰ ترََاكِباًِّۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهاَ قِنْوَانٌ دَانيِةٌَ وَّ انَ مِنْهُ حَب اً مُّ مَّ توُْنَ وَالرُّ

تٍ لِّقَ  يَٰ لكُِمْ لَََٰ ا اثَْمَرَ وَينَْعِه  ۗانَِّ فيِْ ذَٰ ْٓ اذَِْٓ ى ثمََرِه  ا الَِٰ غَيْرَ مُتشََابِهٍۗ انُْظرُُوْْٓ  ٩٩وْمٍ يُّؤْمِنوُْنَ مُشْتبَهِاً وَّ

 (99: 1﴾ ) الَنعام/

Terjemahan : Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami 

menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan 

tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk 

(banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami 

menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima 

yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan 

menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. (Al-An'am/6:99) 

Tafsir Q.S Al-An'am/6:99 : Allah adalah Dzat yang menurunkan hujan dari awan, 

lalu Dia mengeluarkan macam-macam tumbuhan yang berbeda di bumi. Dia 

mengeluarkan tumbuhan yang hijau dan segar, yang mana dari sebagian tumbuhan itu 

keluarlah biji yang tersusun satu sama lain seperti tangkai, dan dari mayang kurma 

(hal pertama yang tumbuh dari kurma) tangkai-tangkai yang hampir bisa diambil 

orang yang berdiri dan yang didik. Dia menumbuhkan kebun-kebun anggur, zaitun, 

dan delima yang ukuran dan warnanya hampir serupa, namun rasanya tidak serupa. 

Perhatikanlah buahnya saat tumbuhan itu berbuah, begitu juga perkembangannya, 

yang mana sesuai dengan dengan bentuknya 

Hubungan antara Q.S Al An’am : 99  dengan penelitian ialah: buah zaitun adalah 

bahan makanan yang mengandung lemak yang tinggi, protein yang cukup, garam 

kapur, zat besi, fosfat, vitamin A,B,B Kompleks. Buah ini diambil minyaknya yaitu 

jenis minyak nabati paling baik kualitasnya, nilai gizinya yang tinggi, kalori yang 

besar, lemak tidak jenuh.  
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Dari hasil analisis chi-square dipedesaan didapatkan nilai p = 0,024 < 0,05, 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara asupan karbohidrat  dengan kejadian 

anemia. Sedangkan asupan protein,zat besi dan vitamin c menyatakan bahwa tidak 

terdapat hubungan dengn kejadian anemia. Sedangkan Dari hasil analisis chi-square 

diperkotaan didapatkan nilai p = > 0,05, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara asupan karbohidrat, protein, zat besi dan vitamin c dengan kejadian anemia.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Akib & Sumarmi, 2017). 

Berdasarkan  Hasil  penelitian  terkait hasil    analisis    korelasi pearson antara asupan 

karbohidrat dari 21 orang responden diperoleh    nilai    r=-0,022    dengan    arah 

negatif.  Hasil  uji  statistik  diperoleh  nilai P=0,925  (p>0,05)  sehingga  tolak  Ha  

atau terima Ho. Kesimpulannya adalah tidak ada hubungan  yang  signifikan  antara  

asupan karbohidrat dengan kadar hemoglobin dan semakin  tinggi  kadar  karbohidrat,  

maka kadar hemoglobin semakin  rendah, begitupun   sebaliknya  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Paputungan SR, dkk (2016)) dalam 

(Adhisti, Anindya Putri and Puruhita, 2011), menemukan bahwa konsumsi protein 

dan prevalensi anemia pada remaja putri berhubungan (p=0,003). Ketersediaan 

konstituen utama hemoglobin, protein besi dan vitamin C, sangat penting untuk 

produksinya. 

Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian (Akib & Sumarmi, 2017) ada  hubungan  

antara asupan protein dengan status anemia dan penelitian (Palupi & Dodik Arso 

Wibowo, 2017) bahwa ada hubungan  antara  asupan  protein  dengan  status  anemia. 

Penelitian ini sejalan  dengan studi yang  dilakukan  oleh Zamzam   Al   

Mousa   dkk.   di   Kuwait dan penelitian (Adhisti, Anindya Putri and Puruhita, 2011). 

Temuan serupa dari penelitian ini ditemukan tidak ada hubungan antara kadar Hb dan 

konsumsi zat besi, asam folat, protein, vitamin A, dan vitamin C (p > 0,05). Produksi 

hemoglobin sangat dipengaruhi oleh konsumsi makanan, khususnya asupan zat besi. 

Karena tubuh masih mempertahankan simpanan zat besi di hati, konsumsi zat besi di 

bawah RDA tidak akan berdampak langsung pada kadar Hb. Kadar Hb akan turun 

segera setelah cadangan besi ini habis. 
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D. PEMBAHASAN (UJI PEMBEDA) 

a. Kejadian Anemia 

  Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-

Tailed) Sebesar 0,026 < 0,05. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Diterima”. 

Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Ada Perbedaan Antara Kejadian Anemia  

Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Kejadian Anemia Siswi  Di Sma Perkotaan. 

Laporan "Statistik Uji" memperjelas apa itu nilai Asymp. (2-Tailed) Sig. 0,026 

0,05 Maka, "Hipotesis Diterima", mungkin dikatakan. Akibatnya, ada kemungkinan 

untuk mengklaim bahwa ada perbedaan dalam prevalensi anemia pada siswa sekolah 

menengah perkotaan dan pedesaan. 

Hemoglobin memainkan pekerjaan penting baik dalam mengangkut karbon 

dioksida kembali ke paru-paru untuk pernafasan keluar dari tubuh dan membawa oksigen 

ke seluruh bagian tubuh untuk konsumsi. Mekanisme ini dapat terganggu jika kadar 

hemoglobin terlalu rendah, meninggalkan tubuh dengan kadar oksigen rendah (hipoksia). 

Anemia sering memiliki prognosis yang sangat baik dan sering dapat diobati. Tingkat 

keparahan anemia, etiologi yang mendasarinya, dan kondisi umum pasien semuanya 

mempengaruhi prognosis. Serangan jantung dapat terjadi akibat anemia berat karena 

dapat menyebabkan kadar oksigen yang tidak mencukupi di jantung dan organ penting 

lainnya (Proverawati, 2011). 

Menurut Adriani dan Wirjatmadi (2012), Zat besi merupakan komponen penting 

dalam pembentukan hemoglobin (Hb). Di dalam tubuh, zat besi, yang dapat ditemukan 

dalam bentuk hemoglobin, myoglobin, atau sitokrom, melakukan tugas-tugas yang terkait 

dengan transportasi, penyimpanan, dan penggunaan oksigen. Sebagian besar zat besi 
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yang dilepaskan selama pemecahan sel darah merah akan digunakan kembali untuk 

memenuhi permintaan produksi hemoglobin sebelum kekurangan tersebut perlu diatasi 

dan diisi ulang melalui makan. Jumlah zat besi yang dikonsumsi melalui makanan, 

jumlah yang diserap melalui sistem pencernaan, jumlah zat besi yang disimpan dalam 

jaringan ekskresi, dan kebutuhan tubuh, semuanya memiliki dampak yang signifikan 

terhadap tingkat gizi zat besi seseorang. (Adriani, M , Wijatmadi, B, 2012) 

Tubuh mendapatkan zat besi dari tiga sumber berbeda: sistem pencernaan, zat 

besi diambil dari penyimpanan dalam tubuh, dan zat besi diperoleh melalui pemecahan 

sel darah merah (hemolisis). Pada individu yang khas, hemolisis menyumbang sekitar 20-

25 mg zat besi yang mereka butuhkan setiap hari, sementara sekitar 1 mg berasal dari 

sumber lain dalam jumlah kecil. Orang dewasa diperkirakan hanya menyerap dan 

mengeluarkan sedikit zat besi setiap hari, antara 0,5 hingga 2,2 mg. Ada beberapa 

penyerapan di duodenum, tetapi hanya sedikit di ileum dan jejunum (Adriani, M , 

Wijatmadi, B, 2012)  

b. Status Gizi 

0,000 0,05 dan 0,026 0,05 adalah nilai Asymp. Tanda tangan. (2-Tailed) dari 

output "Statistik Uji", diketahui. Kemudian, "Hipotesis Diterima," mungkin dikatakan. 

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan status gizi siswa di sekolah 

menengah perkotaan dan siswa di sekolah menengah pedesaan. 

Sistem pencernaan, zat besi yang diambil dari cadangan tubuh, dan zat besi yang 

diperoleh dari penghancuran sel darah merah adalah tiga sumber utama zat besi 

(hemolisis). Sekitar 20–25 mg kebutuhan zat besi harian untuk rata-rata orang datang 
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melalui hemolisis, sedangkan hanya sekitar 1 mg yang berasal dari sumber lain dalam 

kadar yang sedikit. Orang dewasa hanya menelan dan mengeluarkan antara 0,5 dan 2,2 

miligram zat besi setiap hari, menurut perkiraan. Di ileum dan jejunum, penyerapannya 

sangat sedikit dibandingkan dengan duodenum. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya (Ratna, R.D., Dyah, U.P., dan Kusnandar, 2015) menunjukkan bahwa anak 

kelas V di SDN 1 Purwojati dan SD Santo Yosep memiliki status gizi yang berbeda 

dengan anak di perkotaan dan di pedesaan. Kebiasaan konsumsi makanan berbeda antara 

lokasi pedesaan dan perkotaan. Hal ini terlihat dari keadaan sosial ekonomi penduduk 

yang lebih terdidik dan mampu, aksesibilitas kesehatan dan sumber daya pendidikan yang 

memadai, ketersediaan tenaga kesehatan profesional, dan sektor bisnis di mana sebagian 

besar penduduk kota bekerja sebagai karyawan dan pemilik bisnis. Kondisi sosial 

ekonomi yang rendah, kurangnya kesempatan pendidikan, dan ketergantungan penduduk 

pada pertanian dan tenaga kerja manual, di sisi lain, menunjukkan bahwa pola makan 

penduduk pedesaan kurang dari kebutuhan gizi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Handayani, M.S., Cesilia, M.D., dan 

Hadi, R, 2013) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok pada BMI/U 

sampel di SMP perkotaan dan pedesaan dalam hal kualitas gizinya. Di SMP perkotaan, 

76% sampel termasuk dalam kelompok normal, sedangkan 24% sisanya termasuk dalam 

kategori kelebihan berat badan. 92% SMP di daerah pedesaan termasuk dalam kelompok 

normal, dibandingkan dengan 6% untuk siswa kurus dan 2% untuk siswa yang kelebihan 

berat badan. Sebagian besar sampel memiliki status gizi yang dapat diterima, yang akan 

menyebabkan remaja tumbuh sebagaimana mestinya karena perkembangan tubuh yang 

sehat memerlukan nutrisi yang tepat. 
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i. c. Pola Menstruasi 

Diketahui nilai Asymp. Tanda tangan. (2-Tailed) 0,540 > 0,05 berdasarkan 

laporan "Statistik Uji". "Hipotesis ditolak" pada saat itu, bisa dikatakan. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa pola menstruasi siswa perempuan di SMA pedesaan dan siswa 

perempuan di SMA perkotaan adalah identik. 

Siklus menstruasi rata-rata berlangsung antara 21 dan 35 hari, periode 

berlangsung antara 2 dan 8 hari, dan antara 20 dan 80 ml darah ditumpahkan setiap hari. 

Ketika siklus bulanan, panjang, dan volume darah tidak normal, kondisi ini disebut 

sebagai gangguan menstruasi. Siklus menstruasi biasanya berlangsung selama 28 hari. 

Siklus khas berlangsung 21 hingga 35 hari. Siklus menstruasi setiap wanita berbeda; 

lebih dari 90% wanita mengalami menstruasi yang berlangsung 25 hingga 35 hari, 

sementara sekitar 10% hingga 15% memiliki siklus yang berlangsung lebih dari 28 hari. 

Namun, beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur. Hari awal digunakan untuk 

menentukan lamanya siklus menstruasi, yang kemudian dihitung sampai hari akhir, yaitu 

satu hari sebelum menstruasi bulan berikutnya dimulai (Saryono, 2009) 

ii. Pola Konsumsi Inhibitor Zat Besi 

Laporan "Statistik Uji" memperjelas apa itu nilai Asymp. (2-Ekor) Sig. 0,159 > 

0,05 "Hipotesis ditolak" pada saat itu, bisa dikatakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan frekuensi siswa di sekolah menengah perkotaan dan sekolah 

menengah pedesaan yang mengonsumsi inhibitor zat besi. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (AOLIA FEBRIANI ATMA W, 

2019) Hal ini menghasilkan nilai p 0,003 yang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 
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signifikan antara remaja putri anemia dan non anemia di SDN Totosari dan SDN 

Tunggulsari I, II Surakarta dalam penggunaan inhibitor zat besi.  

iii. d. Asupan Makanan 

Diketahui nilai Asymp. Tanda tangan. (2-Tailed) sebesar 0,327 > 0,05 

berdasarkan laporan "Statistik Uji". "Hipotesis ditolak" pada saat itu, bisa dikatakan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pola konsumsi 

karbohidrat siswa SMA di pedesaan dengan siswa SMA di perkotaan. 

Diketahui nilai Asymp. Tanda tangan. (2-Tailed) 0,874 > 0,05 berdasarkan 

laporan "Statistik Uji". "Hipotesis ditolak" pada saat itu, bisa dikatakan. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kebiasaan konsumsi protein siswa 

SMA dari pedesaan dan perkotaan. 

Diketahui nilai Asymp. Tanda tangan. (2-Tailed) sebesar 0,327 > 0,05 

berdasarkan laporan "Statistik Uji". "Hipotesis ditolak" pada saat itu, bisa dikatakan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pola konsumsi 

karbohidrat siswa SMA di pedesaan dengan siswa SMA di perkotaan. 

Diketahui nilai Asymp. Tanda tangan. (2-Tailed) 0,874 > 0,05 berdasarkan 

laporan "Statistik Uji". "Hipotesis ditolak" pada saat itu, bisa dikatakan. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kebiasaan konsumsi protein siswa 

SMA dari pedesaan dan perkotaan. 

Pengangkut glukosa afinitas tinggi hadir di membran HR, itulah sebabnya ia 

sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi. Rute ATP melibatkan glikolisis, 
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yang menghasilkan laktat. Karena HR tidak memiliki mitokondria, tidak ada fosforilasi 

oksidatif untuk menghasilkan ATP. Keseimbangan ion dan air dipertahankan melalui 

sejumlah transporter di HR. Untuk mengontrol kapasitas pembawa oksigen HB, proses 

yang terhubung langsung ke glikolisis menghasilkan sintesis 2,3-bis fosfogliserat (Robert 

K. Murray , Daryl K. Granner , Victor W. Rodwell) 

Anemia hemolitik sering disebabkan oleh kurangnya aktivitas glukosa 6-fosfat 

dehidrogenase. Anemia hemolitik disebabkan oleh metabolisme sekitar 5-10% dari total 

aliran glukosa oleh jalur pentosa fosfat, yang bekerja dalam sel darah merah. Salah satu 

peran glutathione tereduksi (GSH), yang sangat penting untuk metabolisme HR, adalah 

untuk melawan efek peroksida yang berpotensi berbahaya. Untuk mengubah glutation 

teroksidasi (G-S-S-G) kembali ke keadaan tereduksi, HR dapat menghasilkan GSH dan 

membutuhkan NADPH (Robert K. Murray , Daryl K. Granner , Victor W. Rodwell) 

Besi dalam hemoglobin harus disimpan dalam bentuk besi, dan sitokrom b3 

reduktase dan sitokrom b5 bekerja sama sebagai bagian dari sistem methemoglobin 

reduktase yang bergantung pada NADPH untuk mengubah besi besi menjadi besi besi. 

Glikogen, asam lemak, protein, dan asam nukleat tidak disintesis dalam sel darah merah 

(RBC), namun lipid membran tertentu, seperti kolesterol, dapat ditukar dengan lipid 

plasma yang sama (Robert K. Murray , Daryl K. Granner , Victor W. Rodwell)  

Beberapa bentuk anemia hemolitik disebabkan oleh defisiensi enzim metabolisme 

nukleotida tertentu yang ditemukan dalam sel darah merah, seperti adenosine deaminase, 

pyrimidine nucleotidase, dan adenylyl kinase. Ketika sel darah merah mencapai akhir 

masa pakainya, globin dipecah menjadi asam amino, yang kemudian dapat digunakan 
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kembali oleh tubuh. Besi juga dibebaskan dari heme dan digunakan kembali, sedangkan 

komponen heme tetrapirol diubah menjadi bilirubin, yang terutama dieliminasi oleh 

empedu di usus besar (Robert K. Murray , Daryl K. Granner , Victor W. Rodwell)  

Dalam hidroksilase yang mengandung besi yang terhubung ke -ketoglutarat, asam 

askorbat memainkan fungsi tertentu. In vitro, itu juga membuat sejumlah enzim lain lebih 

aktif, namun ini adalah aktivitas penurun non-spesifik. Selain itu, asam ini memiliki 

sejumlah tindakan non-enzimatik sebagai akibat dari perannya sebagai agen pereduksi 

dan "pemadam" radikal oksigen (Robert K. Murray , Daryl K. Granner , Victor W. 

Rodwell)  

Amida terminal karboksi yang dihasilkan dari residu glisin terminal terdapat 

dalam berbagai hormon peptida. Enzim yang mengandung tembaga peptidyl glycine 

hydroxylase meng hidroksilasi glisin ini pada -karbon dan sekali lagi membutuhkan 

askorbat untuk menurunkan Cu2+. Namun, menurut beberapa orang menambahkan, 

keberadaan vitamin C di usus inilah yang menyebabkannya meningkatkan penyerapan zat 

besi (Robert K. Muray , Daryl K. Granner , Victor W. Rodwell). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada 

siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten bone tahun 

2022 

 Tidak terdapat hubungan antara pola konsumsi inhibitor zat besi 

dengan kejadian anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma 

pedesaan kabupaten bone tahun 2022 

 Tidak terdapat hubungan antara pola menstruasi dengan kejadian 

anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten 

bone tahun 2022 

 Tidak terdapat hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian 

anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten 

bone tahun 2022 

 Tidak terdapat hubungan antara asupan protein dengan kejadian 

anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten 

bone tahun 2022 

 Tidak terdapat hubungan antara asupan zat besi dengan kejadian 

anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten 

bone tahun 2022 

 Tidak terdapat hubungan antara asupan vitamin c dengan kejadian 

anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten 

bone tahun 2022 

 Status gizi pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan terdapat 

perbedaan keduanya 

 Pola menstruasi pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan tidak 

terdapat perbedaan keduanya 

 Pola konsumsi inhibitor zat besi pada siswi di perkotaan dan siswi di 

pedesaan tidak terdapat perbedaan keduanya 



 

  

 Asupan karbohidrat pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan 

tidak terdapat perbedaan keduanya 

 Asupan protein pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan tidak 

terdapat perbedaan keduanya 

 Asupan zat besi pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan tidak 

terdapat perbedaan keduanya 

 Asupan vitamin c pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan tidak 

terdapat perbedaan keduanya 

 Kualitas makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Al-Qur’an 

adalah halal dan tayyib. Dengan kuantitas yang baik, tidak berlebihan 

dan tidak kekurangan, serta memiliki pengaruh yang baik dan aman 

untuk dikonsumsi. 

B. Saran 

o Dilakukan kerjasama dengan petugas kesehatan puskesmas 

untuk melakukan pemeriksaan Lila, berat badan dan tinggi 

badan dan pemeriksaan kadar hemoglobin secara berkala agar 

dapat melihat dengan pasti status gizi siswi putri 

o Harus lebih memperhatikan lagi makanan dan minuman yang 

dikonsumsi setiap hari. 

o Perlunya penyuluhan yang menyeluruh tentang anemia kepada 

petugas kesehatan  

o Bagi peneliti selanjutnya harus lebih mempelajari lagi tentang 

perbedaan kejadian anemia di pedesaan dan diperkotaan baik 

pengetahuan tentang anemia,pola makan dan bisa juga 

memperhatikan tentang konsumsi tablet tambah darahnya.   
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Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15 17 20.5 20.5 20.5 

16 30 36.1 36.1 56.6 

17 30 36.1 36.1 92.8 

18 6 7.2 7.2 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

Kelas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid X MIPA 1 19 22.9 22.9 22.9 

X MIPA 2 15 18.1 18.1 41.0 

X IPS 17 20.5 20.5 61.4 

XI MIPA 1 16 19.3 19.3 80.7 

XI MIPA 2 9 10.8 10.8 91.6 

XI IPS 7 8.4 8.4 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

kategori_statusgizi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Underweight <18,5 31 37.3 37.3 37.3 

Normal 18,5-22,9 28 33.7 33.7 71.1 

Overweight 23-seterusnya 24 28.9 28.9 100.0 

Total 83 100.0 100.0  
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kategori_KEK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid KEK <23,5 49 59.0 59.0 59.0 

NORMAL >23,5 34 41.0 41.0 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

 

kategori_HB 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Anemia < 12 g/dl 47 56.6 56.6 56.6 

Tidak Anemia > 12 g/dl 36 43.4 43.4 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

 

berapakah siklus menstruasi anda(dihitung dari awal anda 

mendapat menstruasi sampai menstruasi berikutnya) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 42 50.6 50.6 50.6 

Tidak Normal 41 49.4 49.4 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Susu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

berapa lama anda mendapat menstruasi dalam 1x siklus 

menstruasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 63 75.9 75.9 75.9 

Tidak Normal 20 24.1 24.1 100.0 

Total 83 100.0 100.0  
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Valid Sering 32 38.6 38.6 38.6 

Jarang 38 45.8 45.8 84.3 

Tidak Pernah 13 15.7 15.7 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

 

The 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sering 67 80.7 80.7 80.7 

Jarang 13 15.7 15.7 96.4 

Tidak Pernah 3 3.6 3.6 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

 

Kopi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sering 14 16.9 16.9 16.9 

Jarang 44 53.0 53.0 69.9 

Tidak Pernah 25 30.1 30.1 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coklat 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sering 73 88.0 88.0 88.0 

Jarang 10 12.0 12.0 100.0 

Total 83 100.0 100.0  
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 Perkotaan 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 15 15 18.1 18.1 18.1 

16 28 33.7 33.7 51.8 

17 37 44.6 44.6 96.4 

18 3 3.6 3.6 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

 

Kelas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid X MIPA 1 5 6.0 6.0 6.0 

X MIPA 2 6 7.2 7.2 13.3 

X IPS 10 12.0 12.0 25.3 

XI MIPA 1 20 24.1 24.1 49.4 

XI MIPA 2 23 27.7 27.7 77.1 

XI IPS 19 22.9 22.9 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

kategori_statusgizi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Underweight <18,5 22 26.5 26.5 26.5 

Normal 18,5-22,9 35 42.2 42.2 68.7 

Overweight 23-seterusnya 26 31.3 31.3 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

 

 

 

kategori_KEK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid KEK <23,5 48 57.8 57.8 57.8 

NORMAL >23,5 35 42.2 42.2 100.0 

Total 83 100.0 100.0  
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kategori_HB 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Anemia < 12 g/dl 29 34.9 34.9 34.9 

Tidak Anemia > 12 g/dl 54 65.1 65.1 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

 

berapakah siklus menstruasi anda(dihitung dari awal anda 

mendapat menstruasi sampai menstruasi berikutnya) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 43 51.8 51.8 51.8 

Tidak Normal 40 48.2 48.2 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

 

berapa lama anda mendapat menstruasi dalam 1x siklus 

menstruasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Normal 55 66.3 66.3 66.3 

Tidak Normal 28 33.7 33.7 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

 

Susu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sering 40 48.2 48.2 48.2 

Jarang 32 38.6 38.6 86.7 

Tidak Pernah 11 13.3 13.3 100.0 

Total 83 100.0 100.0  
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The 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sering 51 61.4 61.4 61.4 

Jarang 28 33.7 33.7 95.2 

Tidak Pernah 4 4.8 4.8 100.0 

Total 83 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

Usia 15 Count 13 4 17 

% within kategori_HB 27.7% 11.1% 20.5% 

16 Count 14 16 30 

% within kategori_HB 29.8% 44.4% 36.1% 

17 Count 17 13 30 

% within kategori_HB 36.2% 36.1% 36.1% 

18 Count 3 3 6 

% within kategori_HB 6.4% 8.3% 7.2% 

Total Count 47 36 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.045
a
 3 .257 

Likelihood Ratio 4.223 3 .238 

Linear-by-Linear Association 1.095 1 .295 

N of Valid Cases 83   

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2.60. 
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Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

Kelas X MIPA 1 Count 11 8 19 

% within kategori_HB 23.4% 22.2% 22.9% 

X MIPA 2 Count 9 6 15 

% within kategori_HB 19.1% 16.7% 18.1% 

X IPS Count 10 7 17 

% within kategori_HB 21.3% 19.4% 20.5% 

XI MIPA 1 Count 7 9 16 

% within kategori_HB 14.9% 25.0% 19.3% 

XI MIPA 2 Count 8 1 9 

% within kategori_HB 17.0% 2.8% 10.8% 

XI IPS Count 2 5 7 

% within kategori_HB 4.3% 13.9% 8.4% 

Total Count 47 36 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.253
a
 5 .203 

Likelihood Ratio 7.926 5 .160 

Linear-by-Linear Association .192 1 .662 

N of Valid Cases 83   

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3.04. 
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Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

kategori_KEK KEK <23,5 Count 36 13 49 

% within kategori_HB 76.6% 36.1% 59.0% 

NORMAL >23,5 Count 11 23 34 

% within kategori_HB 23.4% 63.9% 41.0% 

Total Count 47 36 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

Crosstab 

 

kategori_HB 

Total Anemia < 12 g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

kategori_statusgizi Underweight <18,5 Count 23 8 31 

% within kategori_HB 48.9% 22.2% 37.3% 

Normal 18,5-22,9 Count 17 11 28 

% within kategori_HB 36.2% 30.6% 33.7% 

Overweight 23-seterusnya Count 7 17 24 

% within kategori_HB 14.9% 47.2% 28.9% 

Total Count 47 36 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.454
a
 2 .003 

Likelihood Ratio 11.702 2 .003 

Linear-by-Linear Association 10.710 1 .001 

N of Valid Cases 83   

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

count is 10.41. 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 13.816
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 12.193 1 .000   

Likelihood Ratio 14.098 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 13.650 1 .000   

N of Valid Cases 83     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.75. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Crosstab 

 

kategori_HB 

Total Anemia < 12 g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

berapakah siklus menstruasi 

anda(dihitung dari awal anda 

mendapat menstruasi sampai 

menstruasi berikutnya) 

Normal Count 28 14 42 

% within kategori_HB 59.6% 38.9% 50.6% 

Tidak Normal Count 19 22 41 

% within kategori_HB 40.4% 61.1% 49.4% 

Total Count 47 36 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.490
a
 1 .062   

Continuity Correction
b
 2.711 1 .100   

Likelihood Ratio 3.515 1 .061   

Fisher's Exact Test    .078 .050 

Linear-by-Linear Association 3.448 1 .063   

N of Valid Cases 83     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.78. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Crosstab 

 

kategori_HB 

Total Anemia < 12 g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

berapa lama anda mendapat 

menstruasi dalam 1x siklus 

menstruasi 

Normal Count 38 25 63 

% within kategori_HB 80.9% 69.4% 75.9% 

Tidak Normal Count 9 11 20 

% within kategori_HB 19.1% 30.6% 24.1% 

Total Count 47 36 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.450
a
 1 .228   

Continuity Correction
b
 .894 1 .345   

Likelihood Ratio 1.440 1 .230   

Fisher's Exact Test    .302 .172 

Linear-by-Linear Association 1.433 1 .231   

N of Valid Cases 83     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.67. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

Susu Sering Count 18 14 32 

% within kategori_HB 38.3% 38.9% 38.6% 

Jarang Count 21 17 38 

% within kategori_HB 44.7% 47.2% 45.8% 

Tidak Pernah Count 8 5 13 

% within kategori_HB 17.0% 13.9% 15.7% 

Total Count 47 36 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 
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Crosstab 

 

kategori_HB 

Total Anemia < 12 g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

Teh Sering Count 39 28 67 

% within kategori_HB 83.0% 77.8% 80.7% 

Jarang Count 7 6 13 

% within kategori_HB 14.9% 16.7% 15.7% 

Tidak Pernah Count 1 2 3 

% within kategori_HB 2.1% 5.6% 3.6% 

Total Count 47 36 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .158
a
 2 .924 

Likelihood Ratio .160 2 .923 

Linear-by-Linear Association .057 1 .811 

N of Valid Cases 83   

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

expected count is 5.64. 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .772
a
 2 .680 

Likelihood Ratio .769 2 .681 

Linear-by-Linear Association .603 1 .438 

N of Valid Cases 83   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.30. 
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Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

Kopi Sering Count 6 8 14 

% within kategori_HB 12.8% 22.2% 16.9% 

Jarang Count 29 15 44 

% within kategori_HB 61.7% 41.7% 53.0% 

Tidak Pernah Count 12 13 25 

% within kategori_HB 25.5% 36.1% 30.1% 

Total Count 47 36 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

Coklat Sering Count 40 33 73 

% within kategori_HB 85.1% 91.7% 88.0% 

Jarang Count 7 3 10 

% within kategori_HB 14.9% 8.3% 12.0% 

Total Count 47 36 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.382
a
 2 .184 

Likelihood Ratio 3.398 2 .183 

Linear-by-Linear Association .006 1 .940 

N of Valid Cases 83   

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

expected count is 6.07. 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .828
a
 1 .363   

Continuity Correction
b
 .325 1 .569   

Likelihood Ratio .856 1 .355   

Fisher's Exact Test    .502 .288 

Linear-by-Linear Association .818 1 .366   

N of Valid Cases 83     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.34. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 Perkotaan 

Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

Usia 15 Count 8 7 15 

% within kategori_HB 27.6% 13.0% 18.1% 

16 Count 8 20 28 

% within kategori_HB 27.6% 37.0% 33.7% 

17 Count 12 25 37 

% within kategori_HB 41.4% 46.3% 44.6% 

18 Count 1 2 3 

% within kategori_HB 3.4% 3.7% 3.6% 

Total Count 29 54 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.838
a
 3 .417 

Likelihood Ratio 2.738 3 .434 

Linear-by-Linear Association 1.140 1 .286 

N of Valid Cases 83   
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a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.05. 

Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

Kelas X MIPA 1 Count 1 4 5 

% within kategori_HB 3.4% 7.4% 6.0% 

X MIPA 2 Count 1 5 6 

% within kategori_HB 3.4% 9.3% 7.2% 

X IPS Count 5 5 10 

% within kategori_HB 17.2% 9.3% 12.0% 

XI MIPA 1 Count 5 15 20 

% within kategori_HB 17.2% 27.8% 24.1% 

XI MIPA 2 Count 9 14 23 

% within kategori_HB 31.0% 25.9% 27.7% 

XI IPS Count 8 11 19 

% within kategori_HB 27.6% 20.4% 22.9% 

Total Count 29 54 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.846
a
 5 .572 

Likelihood Ratio 3.994 5 .550 

Linear-by-Linear Association 1.112 1 .292 

N of Valid Cases 83   

a. 5 cells (41.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.75. 
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Crosstab 

 

kategori_HB 

Total Anemia < 12 g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

kategori_statusgizi Underweight <18,5 Count 12 10 22 

% within kategori_HB 41.4% 18.5% 26.5% 

Normal 18,5-22,9 Count 13 22 35 

% within kategori_HB 44.8% 40.7% 42.2% 

Overweight 23-seterusnya Count 4 22 26 

% within kategori_HB 13.8% 40.7% 31.3% 

Total Count 29 54 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

kategori_KEK KEK <23,5 Count 23 25 48 

% within kategori_HB 79.3% 46.3% 57.8% 

NORMAL >23,5 Count 6 29 35 

% within kategori_HB 20.7% 53.7% 42.2% 

Total Count 29 54 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8.169
a
 2 .017 

Likelihood Ratio 8.593 2 .014 

Linear-by-Linear Association 8.029 1 .005 

N of Valid Cases 83   

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

expected count is 7.69. 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8.433
a
 1 .004   

Continuity Correction
b
 7.133 1 .008   

Likelihood Ratio 8.885 1 .003   

Fisher's Exact Test    .005 .003 

Linear-by-Linear Association 8.331 1 .004   

N of Valid Cases 83     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.23. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Crosstab 

 

kategori_HB 

Total Anemia < 12 g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

berapakah siklus menstruasi 

anda(dihitung dari awal anda 

mendapat menstruasi sampai 

menstruasi berikutnya) 

Normal Count 14 29 43 

% within kategori_HB 48.3% 53.7% 51.8% 

Tidak Normal Count 15 25 40 

% within kategori_HB 51.7% 46.3% 48.2% 

Total Count 29 54 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .223
a
 1 .637   

Continuity Correction
b
 .058 1 .809   

Likelihood Ratio .223 1 .637   

Fisher's Exact Test    .653 .404 

Linear-by-Linear Association .220 1 .639   

N of Valid Cases 83     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.98. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Crosstab 

 

kategori_HB 

Total Anemia < 12 g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

berapa lama anda mendapat 

menstruasi dalam 1x siklus 

menstruasi 

Normal Count 18 37 55 

% within kategori_HB 62.1% 68.5% 66.3% 

Tidak Normal Count 11 17 28 

% within kategori_HB 37.9% 31.5% 33.7% 

Total Count 29 54 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .351
a
 1 .554   

Continuity Correction
b
 .122 1 .727   

Likelihood Ratio .348 1 .555   

Fisher's Exact Test    .629 .361 

Linear-by-Linear Association .347 1 .556   

N of Valid Cases 83     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.78. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

Susu Sering Count 14 26 40 

% within kategori_HB 48.3% 48.1% 48.2% 

Jarang Count 11 21 32 

% within kategori_HB 37.9% 38.9% 38.6% 

Tidak Pernah Count 4 7 11 

% within kategori_HB 13.8% 13.0% 13.3% 
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Total Count 29 54 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

Teh Sering Count 17 34 51 

% within kategori_HB 58.6% 63.0% 61.4% 

Jarang Count 11 17 28 

% within kategori_HB 37.9% 31.5% 33.7% 

Tidak Pernah Count 1 3 4 

% within kategori_HB 3.4% 5.6% 4.8% 

Total Count 29 54 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .464
a
 2 .793 

Likelihood Ratio .470 2 .790 

Linear-by-Linear Association .027 1 .869 

N of Valid Cases 83   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1.40. 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .014
a
 2 .993 

Likelihood Ratio .014 2 .993 

Linear-by-Linear Association .002 1 .966 

N of Valid Cases 83   

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3.84. 
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Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

Kopi Sering Count 6 11 17 

% within kategori_HB 20.7% 20.4% 20.5% 

Jarang Count 10 22 32 

% within kategori_HB 34.5% 40.7% 38.6% 

Tidak Pernah Count 13 21 34 

% within kategori_HB 44.8% 38.9% 41.0% 

Total Count 29 54 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .355
a
 2 .837 

Likelihood Ratio .356 2 .837 

Linear-by-Linear Association .103 1 .748 

N of Valid Cases 83   

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

expected count is 5.94. 

 

 

Crosstab 

 

kategori_HB 

Total 

Anemia < 12 

g/dl 

Tidak Anemia > 

12 g/dl 

Coklat Sering Count 19 39 58 

% within kategori_HB 65.5% 72.2% 69.9% 

Jarang Count 10 15 25 

% within kategori_HB 34.5% 27.8% 30.1% 

Total Count 29 54 83 

% within kategori_HB 100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .403
a
 1 .526   

Continuity Correction
b
 .147 1 .701   

Likelihood Ratio .399 1 .528   

Fisher's Exact Test    .618 .348 

Linear-by-Linear Association .398 1 .528   

N of Valid Cases 83     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.73. 

b. Computed only for a 2x2 table 

A. Hasil Uji Wilcoxon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

LILA - HB Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 166
b
 83.50 13861.00 

Ties 0
c
   

Total 166   

a. LILA < HB 

b. LILA > HB 

c. LILA = HB 

 

 

 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

IMT - HB Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 166
b
 83.50 13861.00 

Ties 0
c
   

Total 166   

a. IMT < HB 

b. IMT > HB 

c. IMT = HB 
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Test Statisticsa 

 IMT - HB 

Z -11.175
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

Test Statisticsa 

 LILA - HB 

Z -11.176
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

K - HB Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 166
b
 83.50 13861.00 

Ties 0
c
   

Total 166   

a. K < HB 

b. K > HB 

c. K = HB 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

P - HB Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 166
b
 83.50 13861.00 

Ties 0
c
   

Total 166   

a. P < HB 

b. P > HB 

c. P = HB 
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Test Statisticsa 

 P - HB 

Z -11.175
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

VC - HB Negative Ranks 121
a
 89.07 10777.50 

Positive Ranks 44
b
 66.31 2917.50 

Ties 1
c
   

Total 166   

a. VC < HB 

b. VC > HB 

c. VC = HB 

          

         

Test Statisticsa 

 VC – HB 

Z -6.395
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

  

 

 

Test Statisticsa 

 K - HB 

Z -11.175
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

ZB - HB Negative Ranks 0
a
 .00 .00 

Positive Ranks 166
b
 83.50 13861.00 

Ties 0
c
   

Total 166   

a. ZB < HB 

b. ZB > HB 

c. ZB = HB 

Test Statisticsa 

 ZB - HB 

Z -11.175
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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